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KATA PENGANTAR 

 

ٍِ انرَّ حِٛىِْ  ًَ  بطِْىِ اللهِ انرَّ حْ

ٍْ شُرُرَ أََْفطُِ  ذُ ببِ نهَّةِ يِ ْٕ َعَُ َٔ َٔ َطَْتغَْفرُُِِ  ُْٛةُُ  َطَْتعَِ َٔ دُُِ  ًَ دَ نهَِّةِ َحَْ ًْ ٌَّ انْحَ ُبَ اِ

َ٘ نةَ  ٍْ ٚضُْهمِْ فلَاَ ْبَ دِ يَ َٔ ْٓدِ أنهَّةُ فلَاَ يُضِمَّ نةَُ  َٚ ٍْ ب يَ ًَ ٍْ ضَِّٛئبَ تِ أعَْ يِ َٔ
ْٕ نَُّ  رَضُ َٔ دًا عَبْدُُِ  ًَّ ٌَّ يُحَ أشَْٓدَُأَ َٔ َٔ حْدَُِ لاَ شَرِٚكَْ نَُّ  ٌْ لاَّأنََِّ أَِٜ انهَّةُ    ٔأشَْٓدُاَ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat, 

hidayah dan taufiqnya kepada seluruh mahluk yang menjadi ciptaannya. Shalawat 

serta salam semoga terus mengalir kepada baginda pemimpin sejati yaitu nabi 

Muhammad saw, beserta sahabat sahabatnya yang  telah mengorbankan jiwa serta 

keimanan beliau untuk memajukan umat ini, menjadi umat yang berahlak mulia dan 

berkeyakinan teguh, demi terciptanya Islam yang rahmatanlil alamin. 

Alhamdulillah, peneliti telah menyelesaikan sebuah karya yang menjadi syarat 

wajib dalam dunia akademik kampus, dalam perjalanan peneliti tentu mengalami 

banyak pasang surut, suka-duka yang menjadi latar belakang yang memengaruhi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tradisi Ma’baca 

Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros (Analisis Pesan Dakwah)” 

dari judul tersebut tentu bukan suatu perkara yang mudah, oleh karena itu peneliti 

memberikan apresiasi yang sangat besar yang telah membantu peneliti dalam 

menyelesaikan tesis ini semoga yang peneliti cantumkan dalam tesis ini bernilai 

pahala di sisi Allah swt.  

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan tesis ini, penulis 

memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang 

hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Hu

ruf Arab 

N

ama 

Huruf Latin Nama 

al ا
if 

 

tidak 
dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 
 ة 

 
b

a 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\

a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
ji

m 
j 
 

Je 
 ح 

 
h

}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 
 خ
 

k
ha 

 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
d

al 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
z\

al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
z

ai 
 

z 
 

Zet 
 ش 

 
si

n 
 

s 
 

Es 
 ظ 

 
s

yin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s

}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di 
bawah) 

 
 ض

 
d

}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di 
bawah) 

 
 ط
 

t}
a 

 

t} 
 

te (dengan titik di 
bawah) 

 
 ظ
 

z
}a 

 

z} 
 

zet (dengan titik di 
bawah) 

 
 ع
 

„a
in 

 

„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
g

ain 
 

g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
q

af 
 

q 
 

Qi 
 ك 

 
k

af 
 

k 
 

Ka 
 ل 

 
la

m 
 

l 
 

El 
 و 

 
m

im 
 

m 
 

Em 
 ٌ 

 
n

un 
 

n 
 

En 
 ٔ 

 
w

au 
 

w 
 

We 
 ْـ 

 
h

a 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
h

amzah 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ٖ 

 
y

a 
 

y 
 

Ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
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apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـْٛـفَ  

ْٕ لَ    haula : ْـَ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Na
ma 

Hur
uf Latin 

N
ama 

T
anda fath} a a  َا 

kas i i  َا 
d}a u u  َا 

Nama 
 

Hur
uf Latin 

N
ama 

 

T
anda 

fath}ah  
dan ya>’ 

ai a 
dan i 

 ػىَْْ
 

fath}ah 
dan wau 

au a 
dan u 

 ػوَْْ

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

fath}ah dan alif 

atau ya>’ 

ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 
 

d}ammah dan 

wau 

 ػػُػو

a> 

u> 

a dan garis 

di atas kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis 

di atas u dan garis 

di atas 

 ػػِػػػى
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 Contoh: 

 ma>ta : يـبَتَ 

 <rama : رَيَـٗ

ْٛـمَ    qi>la : لِـ

تُ  ْٕ ُ  yamu>tu : ٚـًَـ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَـة ُ الأطَْفبَلِ  ْٔ  raud}ah al-at}fa>l : رَ

ْٚـُـَة ُ انَْـفـبَضِــهةَ ـدِ ًَ ُُ  انَْـ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ــة ًَ ُُ  انَـحِْـكْـ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَُبَ 

 <najjaina : َـَجّـَْٛــُبَ 

ُُ  انَــْحَـكّ   : al-h}aqq 

 nu“ima : َعُّــِىَ 

  ٔ  aduwwun‘ : عَـدُ

Jika huruf ٖ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

( ّٗ  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

  ٗ  Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَـهِـ

  ٗ  Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَـرَبــِ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

ـصُ  ًْ ـ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

نــْسَنــَة ُُ  انَسَّ : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُُ  هْطَـفةَانَــْفـَ  : al-falsafah 

 al-bila>du : انَــْبـــِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

 

Contoh: 

 ٌَ ْٔ  ta’muru>na : تـأَيُْـرُ

عُ  ْٕ  ‘al-nau : انَــُّـَ

ء   ْٙ  syai’un : شَـ

 umirtu : أيُِـرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 
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Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍُ اللهِ     billa>h ببِللِ   di>nulla>h دِٚـْ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِ اللهِ  ًَ ْٙ رَحـــْ  hum fi> rah}matilla>h    ْـُىْ فِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 



 

 

xv 

 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

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 A<li „Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Nurhalis 

NIM : 80100220110 

Judul : Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten 
Maros (Analisis Pesan Dakwah) 

Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengkaji tentang prosesi Tradisi Ma’baca 
Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros, 2. Untuk mengkaji pesan 
dakwah Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 
berlokasi di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. Pendekatan yang gunakan 
adalah pendekatan dakwah dan komunikasi. Sumber data primer penelitian ini adalah 
para informan, yang menjadi informan kunci adalah Hanafing Unjung, Abdurrahman, 
dan Abdurrahim. Dan informan tambahan adalah Abu Rasul sebagai Kepala Desa 
Bonto Marannu dan masyarakat Jamaluddin, Abdul Muhtar, Ambo Dalle, Dg.Sibali, 
Muh Idris, Husnus Tsawab. Sumber data sekunder adalah buku, internet, ebook, 
jurnal dan sumber data yang lain yang bisa dijadikan pelengkap. Metode 
pengumpulan data melalui beberapa tahapan yaitu: observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi Tradisi Ma’baca Pattingelle 
di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros yaitu: 1. Tahap persiapan, bertujuan untuk 
merumuskan dan mengumpulkan alat serta bahan yang akan digunakan dalam 
pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. 
2. Tahap Ma’baca (berdoa), Prosesi Ma‟baca ini biasanya dilaksanakan setelah 
pelaksanaan shalat ashar di rumah yang melaksanakan Tradisi Ma‟baca Pattingelle di 
Desan Bonto Marannu Kabupaten Maros. 3. Tahap makan bersama, dengan para 
partisipan yang hadir pada pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle tersebut, dalam 
hal ini adalah masyarakat warga Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. Adapun 
pesan dakwah kultural dalam Tradisi Ma‟baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu 
Kabupaten Maros adalah 1. Syukur, sebagai bentuk rasa syukur kepada sang Khaliq 
yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. 2. Sedekah, memberikan 
kepemilikan kepada orang yang membutuhkan untuk bertujuan pahala akhirat tanpa 
mengharapkan pemberian Kembali dan betul-betul ikhlas karna Allah Swt. 3. Doa, 
alat untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk dengan niat agar supaya hidup di 
dunia ini dipanjangkan umur dan diberkahi kehidupan. 

 Implikasi penelitian ini yaitu: 1. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu 
adanya pendekatan dakwah dan komunikas, dengan teori semiotika dan metode 
dakwah yang menekankan kepada simbol-simbol dan pesan dakwah tanpa 
mengurangi hakikat Islam. 2. Peneliti mencermati betapa perlu dan urgennya 
meningkatan kesadaran agar lebih cermat dalam melihat berbagai keberagaman 
bentuk Tradisi dalam masyarakat, sebab dalam suatu Tradisi masyarakat boleh jadi 
terdapat pesan dakwah yang terkandung di dalamnya, sebagaimana pesan dakwah 
yang terkadung dalam Tradisi Ma‟baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu 
Kabupaten Maros. 
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Title : The Ma'baca Pattingelle Tradition in Bonto Marannu Village, 

Maros Regency (Analysis of Cultural Da'wah Messages) 

 
This study's objectives were as follows: 1. to evaluate the procession of the 

Ma’baca Pattingelle Tradition in Bonto Marannu Village, Maros Regency, and 2. to 
examine the cultural message of the Ma’baca Pattingelle tradition in Bonto Marannu 
Village, Maros Regency. 

This study employed descriptive qualitative research in Bonto Marannu 
Village, Maros Province. The strategy employed was the da'wah and communication 
strategy. The primary data sources for this study were informants, with Hanafing 
Unjung, Abdurrahman, and Abdurrahim serving as key informants. Abu Rasul, the 
village chief of Bonto Marannu, and the residents of Jamaluddin, Abdul Muhtar, 
Ambo Dalle, Dg. Sibali, Muh Idris, and Hussus Tsawab served as additional sources 
of information. Complementary secondary data sources included books, the Internet, 
e-books, journals, and other sources—various data collection techniques, including 
observation, interviews, and documentation. Data analysis consisted of three steps: 
data reduction, data display, and conclusion drawing. 

The findings of this study indicated that the procession of the Ma’baca 
Pattingelle tradition in Bonto Marannu Village, Maros Regency, namely: 1. The 
preparatory stage, aimed to formulate and collect tools and materials that would be 
used in the execution of the Ma’baca Pattingelle Tradition in Bonto Marannu Village, 
Maros Regency. 2. The Ma’baca (praying) platform, where the Ma’baca procession 
was typically conducted following the Asr prayer at home, carrying out the Ma’baca 
Pattingelle Tradition in Bonto Marannu Village, Maros Regency. The stage of eating 
along with the Ma’baca Pattingelle Tradition's participants, in this case, the villagers 
of Bonto Marannu, Maros Province. The messages of cultural da'wah in the Ma’baca 
Pattingelle Tradition in Bonto Marannu Village, Maros Regency, were as follows: 1. 
Gratitude, as an expression of gratitude to the Khaliq who created the heavens and the 
earth and all their contents. 2. Alms, the gift of property to those in need for the aim 
of receiving a reward in the hereafter, without expecting anything in return, and with 
complete sincerity because of Allah SWT. 3. Prayer, a means to purge oneself of evil 
with the hope that one's life in this world would be prolonged and blessed. 

 The study implied 1. the need for a da'wah and communication approach, 
incorporating semiotic theory and cultural da'wah strategies that emphasize the 
symbols and messages of da'wah without diminishing the essence of Islam. 2. The 
researcher examined how necessary and urgent it was to raise awareness so that 
people were more cautious when viewing the various forms of time-honored 
traditions in society because a community tradition may contain da'wah messages, 
just as the Ma’baca Pattingelle tradition in the village of Bonto Marannu Maros 
Regency contains da'wah messages.. 
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َالبحثَملخّص
ْنوُرْخَالِصْْ:ْاسمْالطالبْ

 08088008008ْ: رقمْالقيد
بمقاطعةْماَرُوسْ)دراسةْتحليلْرسائلْفيْقريةْبػُوْنتُوْماَرنػُّوْْْقرائةْباتَنِغِيلِيعادةْْ:ْْموضوعْالرسالة
ْْالدعوةْالثقافي(

ْته ْذه  ْالدتواضعةدؼ ْْالرسالة ْْ)أولًا(إلى: ْعادة ْعن ْباتَنِغِيلِيالبحث  Ma’baca)ْقرائة
Pattinggele’(ْ ْماَرنػُّوْ ْبػُوْنتُو ْقرية ْفي )Bonto Marannuْ )(ْ ْماَرُوس (.Marosْبمقاطعة

ْطعةْمارَُوس.ْبمقامنْقريةْبػُوْنتُوْماَرنػُّوْْْقرائةْباتَنِغِيلِيالبحثْعنْرسالةْالوعظْالثقافيْعادةْْ(ثانياًَ)
فمكافْإجراءْالبحثْيقعْفيْْوصفي.ْكيفيْبحثالدنهجْالدستخدـْفيْذهاْالبحثْذوْمنهجْوْ

ْ ْماَرنػُّوْ ْبػُوْنتُو ْماَرُوسقرية ْوأماْبمقاطعة ْوالاتصاؿ. ْالدعوة ْعلم ْمدخل ْذو ْالدستخدـ ْالددخل ْوكاف .
ذوْحَنَفِيْأوُْنُجونغْوعبدْالرحمنْْمصادرْالبياناتْالأوليةْفيهْمنْالدقابلاتْمعْالدخبرين.ْوالدخبرْالرئيسي

ْوالمجتمعْمنهمْجماؿْالدينْوعبدْالدختارْ كْرئيسْالقرية ْأبوْرسوؿ ْوالدخبرْالإضافيْذو ْالرحيمْ. وعبد
ْالكتبْوالإنترنتْ ْمن ْالبياناتْالثانوية ْومصادر ْالثواب. ْإدريسْوحسن ْود.غْباَلِّْومحمد ْدَلِّي وأمَْبُو

ناؾْمصادرْالبياناتْالأخرىكْمكملات.ْوإفْطرؽْجمعْالبياناتْتمرّْوالكتبْالإلكترونيةْوالمجلات.ْوذ
فيْعدةْْمراحلْوذيْالدلاحظةْوالدقابلاتْوالتوثيق.ْثّمْْقاـْالباحثْبإجراءْتحليلْالبياناتْعلىْثلاثْ

ْمراحلْوذيْتقليلْالبياناتْ،ْوعرضْالبياناتْ،ْواستخلاصْالنتائج.

قريةْبػُوْنتُوْماَرنػُّوْْْقرائةْباتَنِغِيلِيْفيعادةْْ)أولًا(على:ْْفيْذه ْالدراسةنتائجْالبحثْْأظهرتف
تتكوفْمنْعدةْمرحلةْوذو:ْ)أ(ْالدرحلةْالتحضيرية.ْوتهدؼْذه ْالدرحلةْلجمعْالأدواتْْبمقاطعةْمارَُوس

ةْأوْالدعاءْ.)ب(ْالدرحلةْالقرائبمقاطعةْماَرُوسقريةْبػُوْنتُوْماَرنػُّوْْْقرائةْباتَنِغِيلِيْفيوالدوادْالدستخدمةْعادةْ
رحلةْتناوؿْالطعاـْالجماعيْ)ج(ْموكانتْذه ْالعادةْتػُعْقدْبعدْصلاةْالعصرْفيْالدنزؿْالهيْيعيّّْقبله.ْ

ْ ْالعادة ْذه  ْعقد ْعند ْالدشاركيّْوالحاضرين ْوْمع ْماَرنػُّوْ ْبػُوْنتُو ْقرية ْسكاف ْذم ْالحالة بمقاطعةْفيْذه 
ْالوعظْالثقافيْفيْعادةْْ(ثانياًَ)ماَرُوس.ْ ْباتَنِغِيلِيْبأفْرسالة ْمنْقرائة ْبػُوْنتُوْماَرنػُّوْ ْمارَُوسقرية ْمقاطعة
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ْوكلْ ْوالأرض ْالسماوات ْخلق ْالهي ْالخالق ْإلى ْالعبد ْلشكر ْصورة ْوذها ْالشكروالامتناف ْ)أ( ذي:
كْافْعند ْللمحتاجيّْلأجلْرجاءْالثوابْفيْالآخرةْخالصةْللهْ محتوياتها.ْ)ب(ْالصدقةْوذيْإعطاءْما

ْالدنياْْ)ج(سبحانهْوتعالى.ْ الدعاءْوذوْوسيلةْلتطهيرْالنفسْمنْالسيئاتْبقصدْإطالةْالعمرْفيْذها
ْوالبركةْفيْالحياة.

ْالدترتبةْمنْنتائجْ ْالآثار ْْالدراسةْ ذهوأما ْوالاتصاؿْْ)أولًا(ذي: ْإلىْالدعوة أفْذناؾْحاجة
لدعوةْمنْدوفْأفْعلىْنهجْالسيميائيةْوطرؽْالدعوةْالثقافيةْالتافْتؤكدافْعلىْرموزْالإسلاـْورسالةْا

أفْالباحثْوجدْضرورةْإلحاحْالوعيْبحيثْيكوفْالمجتمعْأكثرْْ(ثانياًَ)َيقللْمنْجوذرْدينْالإسلاـ.
سماحةْفيْالحكمْعلىْالأشكاؿْالدختلفةْمنْالتقاليدْوعاداتْالمجتمعْلأنهْقدْتوجدْفيهاْرسائلْدعويةْْ

 منْمقاطعةْمارَُوس.اَرنػُّوْْبقريةْبػُوْنتُوْمْقرائةْباتَنِغِيلِيكماْذوْموجودْفيْْعادةْ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kehadiran tradisi yang ada di Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros yang 

kemudian menimbulkan varian keagamaan dalam bentuk tradisi global dan tradisi 

lokal tersebut, oleh sebagian pengamat menjadi titik perhatian tersendiri. Terdapat 

asumsi bahwa tradisi lokal adalah tradisi yang bukan sesungguhnya melainkan 

sebatas dipermukaan saja, sementara tradisi global adalah tradisi yang membawa 

harapan agar diberikan keselamatan.
1
 

 Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah yang memiliki kebudayaan yang 

sangat beragam. Sehingga masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang 

majemuk. Salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat 

beranekaragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-

masing masyarakat pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk 

atau cara pelaksanaan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya.  

 Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal, adat 

serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.
2
 Walaupun ada juga di suatu 

daerah yang memiliki tata cara pelaksanaan yang hampir sama, namun istilah yang di 

gunakan berbeda. 

____________________ 
1
Mahmudin, Polemic Formalism Agama Di Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 1-2. 

2
Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Sosiologi (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 149. 
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 Setiap peristiwa dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi 

Selatan terkhusus di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros ini memiliki penyebab 

di dalam rangkaian yang terstruktur dan terencana. Lintas antara sebuah peristiwa dan 

sumber penyebab, pada umumnya diasumsikan sebagai bagian yang saling 

berkorelasi satu sama lain dan memiliki keterikatan untuk mencapai suatu tujuan. 

Keyakinan akan eksistensi sebab dalam setiap peristiwa, telah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dalam tradisi-tradisi kepercayaan dalam masyarakat.
3
 

Dakwah merupakan seruan, ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah 

situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun 

terhadap masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan 

pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja. Akan tetapi 

harus menuju kepada sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia 

harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih 

menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. 

Tradisi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jejak perjalanan 

kehidupan manusia. Tradisi secara umum digambarkan sebagai karakteristik yang 

terdapat dalam suatu kelompok social yang terbentuk secara alami yang secara terus 

menerus mereproduksikan praktik-praktik dalam proses intraksinya. Definisi ini 

menunjukkan bahwa tradisi merupakan hasil dari upaya yang dilakukan masyarakat 

dalam rangka membentuk karakter-karakter kelompok yang nantinyaakan menjadi 

____________________ 
3
Mahmudin, Polemic Formalism Agama Di Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 6-7. 
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identitas secara kolektif. Tradisi di dalam konteks kebudayaan merupakan salah satu 

dari ketiga komponen penting yang bersifat fundamental.
4
 

Tradisi merupakan manifestasi dari suatu kreatifitas manusia. Ia tercipta dari 

sebuah proses panjang yang terus bergulir tanpa ada yang mampu menghetikannya. 

Kreatifitas manusia yang beragam inilah yang harus mendapat pencahayaan (nur) 

Ilahi, sehingga kreatifitas tersebut tidak liar meninggalkan hakekat dirinya sebagai 

hamba yang tujuan diciptakan manusia adalah tiada lain kecuali untuk menyembah 

kepadaNya. Kesadaran terhadap dirinya sebagai hamba terkadang terlupakan akibat 

pendewaan terhadap kreatifitas itu sendiri. Kultur sangat penting bagi manusia, 

karena dari sana muncul kreatifitas baru. Namun haruslah ada nilai kemuliaan yang 

memancarkan cahaya Islam di dalamnya.
5
 

Tradisi merupakan suatu kegiatan atau perilaku dan gagasan yang dapat 

memengaruhi manusia sebagai individu dan sekaligus juga sebagai pegangan hidup. 

Di lain sisi, tradisi juga adalah bentuk corak yang diwariskan dari kehidupan masa 

lalu yang masih dijalankan dan dijaga kelestariannya hingga saat ini.  

Sulawesi Selatan memiliki beberapa daerah, setiap daerah mempunyai tradisi 

dan adat istiadat tersendiri menurut kebudayaannya masing-masing. Tradisi yang 

hidup di masyarakat pada dasarnya merupakan realitas dari pola pikir, tingkahlaku, 

maupun nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Tradisi dalam 

suatu masyarakat adalah sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh 

____________________ 
4
Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah wal Jama’ah dalam Persepsi dan Tradisi NU 

(Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 69.  

5
Nurhikmah, Ritual Tolak Bala di Kota Pare-Pare Perspektif Dakwah, Disertasi (Makassar: 

Alauddin University Press, 2021), h. 1. 



4 

 

 

 

masyarakat pendukungnya, dijadikan dasar dalam berperilaku. Tradisi inilah yang 

kemudian menjadi Tradisi Ma’baca Pattingelle masyarakat di kabupaten maros.  

Tradisi Ma’baca Pattingelle adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah 

menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tradisi Ma’baca Pattingelle tampaknya sudah 

terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat Sulawesi 

Selatan Kabupaten Maros.
6
 Dengan berbagai macam corak adat istiadat dan tradisi 

yang dimiliki Sulawesi Selatan yang begitu banyak, maka masyarakat Sulawesi 

Selatan dituntut untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur, adat dan tradisi 

tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Tradisi Ma’baca Pattingelle sebagai adat 

istiadat yang bersifat universal di kalangan petani sudah sepantasnya berlaku di 

segala tempat dan zaman. Kehadirannya dapat melindungi dan memberi warna 

kepada tradisi lokal yang sesuai dan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama 

Islam. Dari sisi inilah dipandang suatu kewajaran apabila dalam Tradisi Ma’baca 

Pattingelle terhadap adaptasi yang dinamis, saling memberi, saling menerima dan 

saling mengisi dengan tradisi local dalam masyarakat yang kemudian muncul yang 

namanya Tradisi Ma’baca Pattingelle ini yang bercorak dan kemudian tumbuh serta 

mewarnai budaya masyarakat sebagai corak kehidupan keagamaan dalam lokalitas 

tradisional setempat. 

Masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap suatu tradisi, selama 

tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, hal itu sangat 

____________________ 
6
Wahyuni, Perilaku Beragama, Studi Sosiologi terhadap Asimilasi Agama dan Budaya di 

Sulawesi Selatan (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 114-116. 
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logis, mengingat kedudukan Islam sebagai agam global yang dakwahnya menyentuh 

masyarakat dunia tanpa terkecuali.
7
 

Salah satu tradisi yang masih bertahan dan terpelihara hingga saat ini yaitu 

Tradisi Ma’baca Pattingelle yang terdapat di Kabupaten Maros. Di mana tradisi ini 

dilaksanakan oleh masyarakat di rumahnya masing-masing dan memanggil 

masyarakat setempat untuk merayakannya, setiap kali selesai menanam padi di 

sawah. Makna utama dari prosesi tradisi ini adalah sebagai bentuk rasa syukur 

masyarakat atas pekerjaan mereka yang telah selesai dalam menanam padi. Selain itu, 

pelaksanaan tradisi ini juga sebagai bentuk do‟a keselamatan (Tolak Bala’) kepada 

Allah Swt, agar tanaman padi yang mereka tanam terhindar dari hama dan kerusakan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Mengingat tentang luasnya cakupan dan bidang garapan dari penelitian ini, 

maka peneliti bermaksud untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat 

dalam kajian penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis Tradisi 

Ma’baca Pattingelle dan pesan dakwah. 

2. Deskripsi Fokus 

Tujuan dari deskripsi fokus adalah untuk memudahkan peneliti untuk 

mengembangkan penelitian yang akan dikaji. Hal ini sangat penting untuk menjadi 

petunjuk tentang makna dari setiap istilah yang digunakan oleh peneliti sebagai 

pegangan dalam melanjutkan proses penelitian tersebut. 

____________________ 
7
Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah wal Jama’ah dalam Persepsi dan Tradisi NU 

(Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 209. 
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a. Tradisi Ma’baca Pattingelle 

Ma’baca Pattingelle merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Ma’baca Pattingelle berasal dari 

bahasa bugis, Ma’baca berarti membaca (do‟a), dan Pattingelle adalah istilah yang 

digunakan oleh masyarakat Bugis ketika telah melakukan penanaman padi di ladang 

atau sawah. 

b. Pesan dakwah dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle 

Pesan dakwah adalah pesan yang disampaikan kepada manusia atau insan 

yang bertujuan memberikan petunjuk untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, baik 

secara material maupun secara spiritual. Pesan dakwah yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini yaitu pesan yang terkandung dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle, baik 

dari segi prosesnya maupun dari segi makanan yang disajikan dalam proses Tradisi 

Ma’baca Pattingelle 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di Atas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

dari judul “Analisis Pesan Dakwah Dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa 

Bonto Marannu Kabupaten Maros ” yakni: 

1. Bagaimana Proses Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bontomarannu 

Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana Pesan Dakwah dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto 

Marannu Kabupaten Maros? 
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D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah, 

khususnya yang berkaitan dengan penelitian penulis di Atas, belum ditemukan 

sebuah karya atau penelitian yang secara khusus mengkaji “Tradisi Ma’baca 

Pattingelle di Desa Bontomarannu Kabupaten Maros (Analisis Pesan Dakwah)”. 

Adapun beberapa rujukan yang memiliki kaitan penelitian penulis berupa 

hasil penelitian lapangan (field research) dan kajian pustaka (library research) 

berupa buku-buku yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menuangkan 

ide-ide dan gagasan dalam penelitian ini. 

Disertasi yang ditulis oleh Nurhikmah pada tahun 2021. Disertasi tersebut 

berjudul, Tradisi Tolak Bala Masyarakat kota pare-pare (Perspektif Dakwah). 

Disertasi ini membahas tentang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setelah panen 

padi dalam hal menanggulangi terjadinya suatu hal yang dapat mendatangkan bahaya 

dan juga sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah.
8
 

Aseng Mukhtar Ghazali dalam bukunya Antropologi Agama (Upaya 

Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama) yang menjelaskan 

tentang bagaimana kebudayaan manusia dalam kaitannya dengan agama, yaitu 

bagaimana pikiran, sikap dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesuatu 

yang diyakinnya memiliki kekuatan atau yang gaib. 

Elizabeth K. Nottingham, dalam bukunya Agama dan Masyarakat Suatu 

Pengantar Sosiologi Agama yang menjelaskan bahwa kepercayaan keagamaan tidak 

____________________ 
8
 Nurhikmah, Ritual Tolak Bala di Kota Pare-Pare Perspektif Dakwah, Disertasi, h. 2. 
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hanya mengakui keberadaan benda-benda dan makhluk-makhluk sakral tetapi 

seringkali memperkuat dan mengokohkan keyakinan terhadapnya. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Pada dasarnya penellitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh 

informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan 

dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengkaji proses Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros. 

b. Untuk mengkaji pesan dakwah dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto 

Marannu Kabupaten Maros. 

2. Kegunanaan Penelitian  

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

peneliti agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat untuk 

senantiasa melepas sedikit demi sedikit tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran 

agama Islam yakni segi akidah dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat 

luas tentang Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten 

Maros. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa masih 

banyak cara lain yang dapat ditempuh untuk meraih ridha Allah Swt, seperti 

berdzikir, yang mendatangkan banyak manfaat bagi kita, baik secara lahiriyah 
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maupun bathiniyah dan merupakan cara untuk berkomunikasi kepada pencipta 

Allah Swt. 

c. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi agar dapat 

menjadi perspektif baru dalam ranah akademis. Dalam hal ini Tradisi Ma’baca 

Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros, selain itu mampu 

meberikan wawasan dan menambah referensi keilmuan mahasiswa dan semua 

lapisan masyarakat yang membacanya. 
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BAB II  

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Tentang Tradisi Ma’baca Pattingelle 

1. Konsep Tradisi 

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang biasa dan terus-menerus dilakukan 

oleh manusia. Tradisi adalah terjadinya suatu peristiwa yang diulang-ulang dan terus 

terjadi dari satu keturunuan ke keturunan berikutnya oleh manusia. Tradisi adalah 

peristiwa yang terjadi dan dilaksanakan dari ayah sampai ke anak hingga ke cucu. 

Tradisi tidak mengenal pembaharuan, tradisi terus bergulir dari awal ia ada sampai 

seterusnya selalu dalam kegiatan dan cara yang sama tidak berubah dan tidak 

mengenal pembaharua. Tradisi sebagai suatu hal dalam kehidupan, kita harus 

memperhatikan dengan teliti. 

a. Definisi Tradisi 

Adapun pengertian yang lain tradisi (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau 

kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah 

dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. 

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari 

generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, 

suatu tradisi dapat punah.
1
 

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang 

tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada 

____________________ 
1
C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 14. 
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sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada 

masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah 

laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib 

atau keagamaan.
2
 

Sejarah tradisi merupakan salah satu ekspresi budaya dalam kehidupan 

manusia baik kelompok maupun individu dalam mempertahankan kehidupannya dan 

berkaitan dengan agama formal atau budaya lokal. Tradisi merupakan suatu bentuk 

material serta terbentuk dari suatu ide dan gagasan yang berasal dari masa lalu. 

Tradisi muncul dari warisan nenek moyang mereka. Dalam suatu tradisi dominan 

mengalami perubahan setiap waktu. Perubahan tradisi kadangkala disebabkan karena 

banyaknya tradisi dan terdapat bentrokan antara tradisi yang satu dengan tradisi yang 

lainnya. Perubahan tradisi ini terjadi antara tradisi masyarakat atau antar kultur yang 

berbeda di dalam suatu masyarakat tertentu. Tradisi yang sudah melekat di 

masyarakat senantiasa di patuhi dan dilaksanakan dan menjaga agar terus hidup dan 

berkembang sehingga masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3
 

Tradisi merupakan sebuah upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan 

alam sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi 

dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh 

keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, 

pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, 

mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh 

____________________ 
2
C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 17. 

3
Zakiyuddin Baidawi dan Mutaharrun Jinan, Agama dan Fluralitas Budaya Lokal (Surakarta: 

PSB-PS UMS, 2002), h. 61.  
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manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan 

kebudayaan atau tradisi.
4
   

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat 

di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian 

tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau 

disengaja.
5
   

Dari pemaham tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara 

turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk 

meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “Tradisi” yang berarti bahwa 

hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. 

van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, 

adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan 

dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.
6
   

Dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia 

lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak 

terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. 

Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus 

juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan 

penyimpangan.
7
  

____________________ 
4
Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk. Dengan judul 

Manusia bugis, (Jakarta: Nalar, 2006), h. 17. 

5
Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69. 

  
6
C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 11. 

7
Zakiyuddin Baidawi dan Mutaharrun Jinan, Agama dan Fluralitas Budaya Lokal (Surakarta: 

PSB-PS UMS, 2002), h. 69.   
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Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk 

bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga 

merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang 

pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari 

manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. 

Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif 

(yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif (simbol 

yang menyangkut pengungkapan perasaan).
8
  

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau 

orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang 

dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari 

keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting 

penghormatan atau penerimaan Sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi 

menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.
9
 

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah 

lebih dekat. Tradisi mencakup keberlangsungan masa lalu di masa kini ketimbang 

sekadar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan 

masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk material dan gagasan atau objektif dan 

subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap tradisi adalah keseluruhan benda material 

dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada hingga 

sekarang. Tradisi lahir melalui dua cara, pertama muncul dari bawah melalui 

____________________ 
8
Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk. Dengan judul 

Manusia bugis, (Jakarta: Nalar, 2006), h. 21. 

9
Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk. Dengan judul 

Manusia bugis, (Jakarta: Nalar, 2006), h. 14. 
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mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan banyak 

rakyat banyak. Karena suatu alasan individu tertentu menemukan warisan historis 

yang menarik.
10

  

Dalam suatu tradisi masyarakat atau suatu individu mengatur dan diatur oleh 

hubungan interaksi dengan sesamanya. Seperti berinteraksi dengan kelompok 

masyarakat, interaksi dengan lingkungan dan mengatur bagaimana cara masyarakat 

dalam bersikap, beringkah laku dan berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. 

Tradisi sangat mempeengaruhi seluruh pola dan sistem aktivitas masyarakat. Tradisi 

Islam merupakan proses dinamika perkembangan agama serta mengatur pemeluknya 

dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih mengarah pada peraturan 

yang tidak mebebankan memeluknya dan bersifat tidak memaksa. Beda halnya 

dengan tradisi lokal yang seluruhnya dan asal-usulnya bukan berasal dari agama 

Islam yang pada akhirnya terjadi akulturasi dengan Islam.
11

  

Kadangkala keberagaman dan adat istiadat bertentangan dengan ajaran Islam 

ortodoks. Tradisi merupakan sinonim kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil 

karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupula dengan budaya, keduanya 

saling mempengaruhi. Karena, merupakan personifikasi dari sebuah hukum tidak 

tertulis, yang menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan 

benar. Dan hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang 

diteruskan dari generasi kegenerasi baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, karena 

tanpa adanya hal itu, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan 

____________________ 
10

Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk. Manusia bugis, 

(Jakarta: Nalar, 2006), h. 35. 

11
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. V (Cet. I; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1208.    
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sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan 

mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan setiap para anggota masyarakat 

setempat.
12

 

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, 

wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. 

Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:   

1) Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan 

antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu 

masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat 

istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan 

tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai 

perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus 

dikembangkan dan diperbaharui.  

2) Nasihat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut 

melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan 

secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.  

3) Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki 

kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat  Contoh: 

Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa 

yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan 

secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya.  

____________________ 
12

Zakiyuddin Baidawi dan Mutaharrun Jinan, Agama dan Fluralitas Budaya Lokal (Surakarta: 

PSB-PS UMS, 2002), h. 63.   
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4) Membuat suatu peringgatan kepada semua anggota kelompok masyarakat 

berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu 

atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya 

hanya dengan melihatnya. Contoh: Benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai 

peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman 

masyarakat penggunanya.  

5) Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk 

sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan 

bangunan yang mereka buat.  

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa 

lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari 

merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa 

yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan 

Shils. keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun 

benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, “Tradisi berarti segala 

sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. 
13

 

b. Fungsi Tradisi 

Terdapat fungsi tradisi dalam masyarakat yaitu:  

a. Tradisi dapat dijadikan sebagai suatu wadah untuk membangun masa depan 

berdasarkan pengalaman masa lalu masyarakat. 

b. Tradisi sebagai symbol atau suatu identitas suatu budaya atau masyarakat dalam 

menunjukkan jati diri dan suatu kelompok masyarakat atau individu. 

Shils mengatakan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat yaitu: 

____________________ 
13

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), h. 70. 
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a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. 

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini 

serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyadiakan 

fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat.  

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

peraturan yang ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat 

anggotanya. 

c. Menyediakan symbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas 

primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan 

komunikas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam 

bidang tertentu. 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada 

dalam krisis.
14

 

c. Wujud Tradisi 

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat 

diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu 

memunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:  

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan, dan sebagainya.  

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat  

____________________ 
14

Piotr Sztompka, Sosiologi Perbubahan Sosial (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), h. 74.  
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c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
15

 

d. Jenis-Jenis Tradisi 

a. Tradisi Ritual Agama 

 Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat 

dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang 

dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan 

tersebut memunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang 

berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang 

lainnya. Perbedaan ini disebutkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta 

tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.
16

 

Ritual agama yang terjadi di masyarakat yaitu: 

1) Suronan 

Tradisi suronan atau lebih dikenal ritual satu suro merupakan tradisi yang 

lebih dipengaruhi oleh hari raya Budha dari pada hari raya Islam. Tradisi ini 

banyak dirayakan oleh masyarakat yang anti Islam. Pertumbuhan beberapa 

sekte anti Islam yang bersemangat sejak masa perangserta munculnya guru-

guru keagamaan yang memproklamirkan perlunya kembali kepada adat Jawa 

yang asli, yaitu, melalui slametan satu sura. Beberapa individu tertentu yang 

anti Islam bahkan berpuasa pada bulan sura tidak dalam bulan pasa, tetapi ini 

agak jarang terjadi.
17

 

____________________ 
15

Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University 

Press, 1997), h. 1.  

     
16

Koencjaranigrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 1985), h.27.  

17
Clifford Geertz, Agama Jawa Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa (Depok: 

Komunitas Bambu, 2014), h. 103.  
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2) Muludan 

Dua belas mulud merupakan hari dimana Nabi Muhammad Saw. Dilahirkan 

dan meninggal dunia. Selamatan ini disebut muludan, karna merupakan nama 

bulan tersebut. Mulud juga diambil dari istilah Arab maulud yang berarti 

kelahiran.
18

 

3) Besaran 

Bulan dzulhijjah atau besar terdapat perayaan idul adha dengan upacara 

penyembelian hewan kurban. Terdapat upacara grebeg besar semacam 

sekaten sebagai menyongsong hari raya idul adha, sebagaimana yang 

dilaksanakan mesjid agung demak dan makam sunan kalijaga di kalilangu, 

Demak.
19

 

b. Tradisi Ritual Budaya  

1) Upacara Tingkeban 

Tingkeban merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga mitoni, 

berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, karna tradisi ini diselenggarakan 

bulan ke tujuh kehamilan dan pada kehamilan pertama kali.
20

 

2) Selamatan Kematian  

Yaitu selamatan untuk mendo‟akan orang yang telah meninggal. Upacara ini 

didahului persiapan penguburan orang mati, dengan memandikan, 

mengkafani, menshalati, dan pada akhirnya menguburkan (bagi muslim). 

Selamatan ini dilaksanakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, 

____________________ 
18

Clifford Geertz, Agama Jawa Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, h. 104.  

19
Darori Amin Ed, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 136.  

20
Clifford Geertz, Agama Jawa Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, h. 113.  
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keseratus, dan hari ulang tahun kematiannya. Selamatan untuk memperingati 

orang meninggal biasanya disertai membaca zikir dan bacaan kalimat 

thoyyibah (tahlil). Sehingga selamatan ini biasa disebut juga tahlilan.
21

 

3) Selamatan Sedekah Bumi 

Yaitu berhubungan dengan pengkudusan perhubungan dalam ruang, dengan 

merayakan dan memberikan batas-batas kepada salah satu dasar kesatuan 

teritorial struktur orang jawa desa. Selamatan ini diadakan setahun sekali, pada 

masing-masing desa mengambil bulan dan hari yang berbeda-beda sesuai 

dengan tradisi setempat. Atas dasar beberapa jenis selamatan, selamatan 

sedekah laut adalah jenis dengan selamatan sedekah bumi, sebab didalamnya 

berhubungan dengan suatu kesatuan teritorial tertentu yaitu wilayah laut. 

Selamatan sedekah bumi bertujuan untuk menghormati kepada penjaga desa. 

Sedangkan selamatan sedekah laut bertujuan memhon berkah kepada danyang 

laut agar terhindar dari marabahaya dengan memberikan sesajen yang dibuang 

ke tengah laut.
22

   

e. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat  

 Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang 

diberi makna khusus bersala dari masa lalu. Tradisipun mengalami perubahan. 

Tradisi lahir di saat tertentuketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan 

masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus 

kepada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan 

dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan 

____________________ 
21

Clifford Geertz, Agama Jawa Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, h. 134.  

22
Clifford Geertz, Agama Jawa Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, h. 109.  
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gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula dan muncul kembali setelah 

lama terpendam. Tradisi lahir melalui dua cara yaitu: 

a. Muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak 

diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu 

tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan 

kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara memengaruhi 

rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut berubah menjadi perilaku dalam bentuk 

upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan peubakala serta menafsir 

ulang keyakinan lama. 

b. Muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi 

dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang 

berpengaruh atau berkuasa.  

 Dua jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaan 

terdapat antara tradisi asli, yakni yang sudah ada di masa lalu. Tradisi buatan lahir 

ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu kepada 

orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa 

untuk mencapai tujuan politik mereka.
23

   

2. Tinjauan Tradisi Ma’baca Pattingelle 

Tradisi Ma’baca Pattingelle merupakan tradisi yang membudaya di Desa 

Bontomarannu Kabupaten Maros. Sejak dahulu tradisi tersebut sudah terlaksana 

sehingga sekarang  serta sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat setempat pada 

sebuah musim. Bukan kepercayaan, namun bagian dari prosesi ibadah mereka kepada 

____________________ 
23

Piotr Sztompka, Sosiologi Perbubahan Sosial (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), h. 77.   



22 

 

 

 

Tuhan dan jalinan antara sesama manusia. Ibarat sebuah symbol, Ma’baca Pattingelle 

tentu tidak hadir begitu saja di tengah-tengah masyarakat Desa Bontomarannu. 

Ma’baca Pattingelle adalah dua kata yang berasal dari kata bahasa bugis, 

yaitu Ma’baca yang artinya membaca (berdo‟a) dan Pattingelle yang merupakan 

istilah yang digunakan oleh masyarakat bugis ketika telah selesai menanam padi di 

sawahnya hingga penuh. 

Seluk beluk kehadirannya tidak bisa dipungkiri jikalau tradisi Ma’baca 

Pattingelle dipelopori oleh nenek moyang yang kemudian diwariskan turun-temurun 

dan akhirnya dinikmati  dan membudaya hingga sekarang. 

Pada umumnya, tradisi yang biasa dilaksanakan di masyarakat adalah tradisi 

yang dilakukan setelah panen padi sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang 

melimpah. Berbeda dengan tradisi Ma’baca Pattingelle yang dilaksanakan setelah 

selesai menanam padi. 

Tradisi Ma’baca Pattingelle diselenggarakan oleh masyarakat petani yang 

dimaknai sebagai rasa syukur terhadap Allah Swt., karena dahulu nenek-nenek 

moyang dalam menanam padi sangat bersusah payah. Mulai dari menggarap sawah 

dengan menggunakan alat-alat seadanya, menyiapkan bibit dan lain-lain.
24

 

 

B. Tinjauan Tentang Dakwah  

1. Terminologi Dakwah 

Islam sebagai Al-Din Allah [Dinullah] merupakan manhaj al-bayan atau way 

of life, acuan dan kerangka tata nilai kehidupan. Oleh karena itu, ketika komunitas 

____________________ 
24

Yassir Amri, Perspektif Al-Qur‟an dan Tafsir Tradisi Ma‟baca Pattingelle, Tesis (Makassar: 

UIN Alauddin Press, 2020), h. 13. 
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yang ditegakkan di atas sendi-sendi moral Iman, Islam dan takwa serta dapat 

direalisasikan dan dipahami secara utuh dan padu merupakan suatu komunitas yang 

tidak eksklusif karena bertindak sebagai “al-Umma al-Wasatha” yaitu sebagai teladan 

ditengah arus kehidupan yang serba kompleks, penuh dengan dinamika perubahan, 

tantangan dan pilihan-pilihan yang terkadang sangat dilematis.
25

  

Masuknya berbagai ajaran atau pemahaman yang tidak relevan dengan 

nilainilai agama, ada kecenderungan membuat agama menjadi tidak berdaya dan lebih 

lagi ketika agama tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berbagai bidang. 

Hal ini juga mungkin menerpa Islam bila agama tidak lagi berfungsi secara efektif 

dalam kehidupan yang kolektif. Tentu keadaan seperti ini dapat berpengaruh apabila 

pemeluk agama gagal untuk memberi suatu peradaban alternatif yang benar yang 

dituntut oleh setiap perubahan sosial yang terjadi.
26

  

Islam adalah agama dakwah artinya agama yang selalu mendorong 

pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju 

mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkait erat dengan kegiatan dakwah 

yang dilakukannya,karena itu al-Qur`an dalam menyebut kegiatan dakwah dengan 

“Ahsanul Qaula”.
27

 Dengan kata lain bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi 

dan mulia dalam kemajuan agama Islam, kita tidak membayangkan apabila kegiatan 

dakwah mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor terlebih 

sekarang ini adalah era globalisasi, dimana berbagai informasi masuk begitu cepat 

dan instan yang tidak dapat dibendung lagi. Kita sebagai umat Islam harus dapat 

____________________ 
25

Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013), h. 137.  

26
Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 137.  

27
M.Mansyur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral (Jakarta: Al-Amin Press,  1997), h. 8.   
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memilah dan menyaring informasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan 

nilainilai Islam.
28

  

Dakwah dalam perkembangan zaman sejalan dengan semakin berkembangnya 

kajian tentang dakwah itu sendiri. Dakwah merupakan hal yang penting, baik dari 

segi agama maupun dari perkembangan masyarakat dan bangsa. Pemikiran atau 

paradigma mengenai hakikat dakwah  tidak  lagi dipahami sebagai retorika atau 

tabligh semata, tetapi dipahami sebagai pembudayaan nilai-nilai Islam, dan usaha 

membangun dan mewujudkan sistem Islam dalam realitas kehidupan secara global.
29

 

Dakwah secara etimologis ( lughatan) berasal dari kata bahasa Arab yakni   يدعوا –دعا

 yang mengandung arti menyeru, memanggil, dan (daʻā - yadʻū - daʻwatan) –دعوة

mengajak. Dakwah Islam dapat  dipahami sebagai seruan, panggilan dan ajakan 

kepada Islam.
30

   

Warson Munawwir, menyebutkan bahwa dakwah adalah memanggil ( to call), 

mengundang ( to invite), mengajak ( to summon), menyeru (to purpose), mendorong 

(to urge), dan memohon (to pray).
31

  

Dakwah dari segi etimologi ada dua pendekatan makna yaitu ada yang 

dikaitkan dengan jalan Allah Swt, jalan kebaikan atau jalan Syurga, sebaliknya ada 

pula yang disandarkan pada jalan Syaitan, jalan keburukan atau jalan ke api neraka. 

Bahkan dalam satu ayat, terdapat pula penggunaan kata dakwah untuk arti 

____________________ 
28

M. Munir, Metode Dakwah (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), h. 4.  

29
Arifuddin Tike, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (Makassar-Gowa: 

Alauddin Press,  2011), h. 1.  

30
Wahyu Ilaihi & Hajriani Hefni Polah, Pengantar Sejarah Dakwah (Jakarta: Kencana 

Predana Media Group, 2007), h. 1.  

31
Samsul Munir amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 1.  



25 

 

 

 

keduaduanya yakni jalan kebaikan (surga) dan keburukan (api neraka) sekaligus. 

Dapat dilihan dalam QS. Al-Baqarah/2: 221: 

 

وَلََ تػُنْكِحُوا  ۗ  وَلَََمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيػْرٌ مِّنْ مُّشْركَِةٍ وَّلَوْ اعَْجَبَتْكُمْ  ۗ  وَلََ تػَنْكِحُوا الْمُشْركِٰتِ حَتّّٰ يػُؤْمِنَّ 
كَ يدَْعُوْفَ اِلََ النَّارِ  ۗ  اعَْجَبَكُمْ  وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيػْرٌ مِّنْ مُّشْرؾٍِ وَّلَوْ  ۗ  الْمُشْركِِيَْْ حَتّّٰ يػُؤْمِنػُوْا  وُ  ۗ  اوُلٰٰۤىِٕ وَاللّٰ

ُ اٰيٰتِو للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يػَتَذكََّرُوْفَ  ۗ  ا اِلََ الْْنََّةِ وَالْمَغْفِرةَِ باِِذْنوِۗ  يَدْعُوْ   ࣖوَيػُبػَيِّْ

 
Terjemahnya :  
 

 Dan janganlah kamu nikahi perempuan yang musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang 
beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang 
beriman lebih baik dari musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan 
dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar 
mereka mengambil pelajaran.

32
 

Dakwah secara terminologi ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana 

menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah demi kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Beberapa pendapat para ahli tentang dakwah yaitu:  

a. Pendapat Dr. M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa dakwah ialah seruan menuju 

keinsafan atau usaha mengubah pribadi dan masyarakat menjadi lebih baik. 

Perwujudan dakwah bukan hanya sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam 

tingkah laku dan pandangan hidup, melainkan lebih dari itu. Apalagi pada masa 

sekarang ini, dakwah harus memiliki lebih banyak peran dalam pelaksanaan ajaran 

Islam diberbagai aspek.
33

  

____________________ 
32

Al-Qur‟an al-Karim, Terjemahan Kementrian Agama RI, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 

2010), h. 35.   
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M.Quraish Shibab, Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat (Bandung: Mizan, 2001), h. 194.  
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b. Pendapat Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk 

mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik 

dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di 

dunia dan akhirat.
34

  

c. Pendapat Toha Yahya Oemar mengatakan bahwa, dakwah adalah mengajak 

manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah 

Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat
35

.  

d. Menurut M. Natsir mengatakan bahwa, dakwah adalah usaha-usaha menyerukan 

dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia 

konsepsi Islam tentang pandangan hidup manusia di dunia ini, dan yang paling 

meliputi al-amar bi al-ma`ruf an-nahyu an al-munkar dengan berbagai macam cara 

dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam 

perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.
36

  

Esensi dakwah merupakan aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia, baik 

individu maupun masyarakat, dari situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih 

baik. Dakwah juga dapat didefenisikan sebagai usaha peningkatan pemahaman 

keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sesuai dengan ajaran Islam menjadi 

sesuai dengan tuntunan syariat Islam untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia 

dan akhirat.
37

  

____________________ 
34

M. Munir, Metode Dakwah, h. 7.     

35
M. Munir, Metode Dakwah, h. 8.  

36
M. Munir, Metode Dakwah h. 9.  
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M.Munir & Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara istilah, 

dakwah adalah suatu aktivitas dalam  penyampaian risalah-risalah Allah dalam 

berbagai macam cara atau metode untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

maupun di akhirat dengan dasar keridhaan Allah Swt. 

Pesan merupakan salah satu unsur utama dalam dakwah. Tanpa ada pesan, 

kegiatan dakwah tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Seseorang bisa menangis, 

tertawa, marah dan bahkan bisa melakukan tindakan yang radikal sekalipun akibat 

dari pesan yang disampaikan oleh seseorang.
38

   

Dari penjelasan di atas maka pesan dakwah adalah apa yang disampaikan di 

dalam proses kegiatan dakwah. Pesan dakwah juga dapat diartikan sebagai 

pesanpesan, materi, atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh dāʻi (subjek 

dakwah) kepada madʻū (objek dakwah), yaitu keseluruhan ajaran Islam, yang ada di 

dalam kitabullah maupun sunah Rasul-Nya.
39

   

2. Dasar Hukum Dakwah  

Dakwah merupakan kewajiban para Rasul dan selanjutnya tugas Rasul 

tersebut dilanjutkan oleh umatnya seperti disebutkan QS. Āli-„Imran/3: 110  

وَلَوْ اٰمَنَ اىَْلُ  ۗ  وَتػُؤْمِنػُوْفَ باِللّٰوِ  كُنْتُمْ خَيػْرَ امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُوْفَ باِلْمَعْرُوْؼِ وَتػَنػْهَوْفَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
مُْ    مِنػْهُمُ الْمُؤْمِنػُوْفَ وَاكَْثػَرىُُمُ الْفٰسِقُوْفَ  ۗ  الْكِتٰبِ لَكَافَ خَيػْرًا لََّّ

Terjemahnya:   

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah 

kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 

____________________ 
38

Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013), h. 138.  
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mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 

orang-orang yang fasik.
40

  

Allah Swt. memberitahu bahwa umat Muhammad adalah sebaik-baiknya 

umat. Berkata Abu Hurairah menurut riwayat Al-Bukhari: Sebaik-baiknya manusia 

untuk sesama manusia yang membawa mereka dengan rantai di lehernya sampai 

mereka masuk Islam. Maksud “Sebaik-baik manusia untuk manusia” ialah paling 

bermanfaat bagi sesama manusia karena sifat mereka melakukan amar ma‟ruf nahi 

munkar dan beriman kepada Allah. Ayat tersebut mengandung pengajaran bahwa 

betapa besarnya tenaga dan usaha yang dikarenakan Ahli Kitab di Madinah dan lain-

lainnya, betapa dalamnya tipu daya mereka, betapa beragamanya cara mereka, dan 

betapa mereka melakukan semua sarana untuk menggoncang akidah dan menggoyang 

barisan umat Islam.
41

  

Islam adalah obyek dakwah, merupakan sistem yang harus diimplementasikan 

dalam setiap kehidupan manusia, dakwah adalah gerakan maka berdakwah itu adalah 

sifat setiap orang yang beriman, bukan perbuatan orang munafik yang selalu berusaha 

menghalang-halangi agama Allah dan menyeruh kepada selain dari jalan Allah.  

Abdul Karim Zaidan mengemukakan bahwa orang yang bertugas berdakwah 

ialah setiap muslim, laki-laki dan perempuan, setiap orang baligh lagi berakal dari 

umat Islam mereka dibebankan kewajiban berdakwah, tidak tertentu apakah dia 

ulama atau bukan ulama, laki-laki atau perempuan karena kewajiban berdakwah 

adalah kewajiban yang dibebankan kepada mereka seluruhnya.
42

  

____________________ 
40

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan, (Surabaya: 

Him, 2013), h. 64.  

41
Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 21.  

42
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Dakwah harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang tidak seorang pun bisa 

terlepas darinya. Dalam Al-Qur‟an Allah Swt. menjelaskan bahwa dakwah 

merupakan kewajiban bagi setiap umat antara lain dalam QS. Āli-Imran /3: 104  

كَ ىُمُ الْمُفْلِحُوْفَ  ۗ  وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ امَُّةٌ يَّدْعُوْفَ اِلََ الَْْيِْْ وَيأَْمُرُوْفَ باِلْمَعْرُوْؼِ وَيػَنػْهَوْفَ عَنِ الْمُنْكَرِ   وَاوُلٰٰۤىِٕ

Terjemahnya :   

Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar, 

mereka itulah orang-orang yang beruntung.
43

  

Berdasarkan ayat di atas para ulama kemudian sepakat untuk menetapkan 

bahwa dakwah itu wajib hukumnya. Perintah untuk menjalankan dakwah menurut Al-

Ghazali, adalah suatu kewajiban yang dalam hal ini tidak bisa ditawar-tawar, karena 

ayat ini berbunyi “wal takun” berarti wajiblah adanya. Ini memberikan isyarat bahwa 

kewajiban melaksanakan amar ma`ruf dan nahi munkar harus tetap dilaksanakan, 

dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa datangnya kebahagiaan itu dikaitkan dengan 

adanya ama ma`ruf dan nahi munkar.
44

  

Berikut beberapa pendapat mengenai status hukum kewajiban berdakwah :  

a. Pendapat pertama, menyatakan bahwa berdakwah itu hukumnya fardhu `ain, 

maksudnya setiap orang Islam yang sudah dewasa, kaya-miskin, pandai-bodoh, 

semuanya tanpa terkecuali wajib melaksanakan dakwah.  

b. Pendapat kedua, mengatakan bahwa berdakwah itu hukumnya tidak fardhu `ain 

melainkan fardhu kifayah. Artinya, apabila dakwah sudah disampaikan oleh 

sekelompok atau sebagian orang maka gugurlah kewajiban dakwah itu dari 

____________________ 
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kewajiban seluruh kaum muslimin, sebab sudah ada yang melaksanakan walaupun 

oleh sebagian orang.
45

  

Rasulullah saw. bersabda :  

عَنْوُ قاَؿَ : سََِعْتُ رَسُوْؿَ الِل صلى الل عليو وسلم يقَوُؿُ : مَنْ رَأىَ  عَنْ أبََِ سَعِيْد الْْدُْريِ رَضِيَ اللُ 
   46يْْماَفِ مِنْكُمْ مُنْكَراً فلَيغُيِّْهُ بيِدِهِ، فإَفِ لْم يسَتطِعْ فبِلِسَانوِِ، فإَفِ لْم يسَتطِعْ فبِقَلْبِوِ وَذَلكِ أضْعَفُ اْلِ 

Artinya:   

Dari Abu Sa‟id Al Khudri radiAllahuanhu berkata : Saya mendengar 

Rasulullah shallAllahu`alaihi wa sallam  bersabda: Siapa yang melihat 

kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan 

hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (HR.Muslim). 

Hadis di atas menunjukkan perintah kepada umat Islam untuk mengadakan 

dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila seorang muslim 

mempunyai sesuatu kekuasaan tertentu maka dengan kekuasaannya itu ia 

diperintahkan untuk mengadakan dakwah. Jika ia hanya mampu dengan lisannya 

maka dengan lisan itu ia diperintahkan untuk mengadakan seruan dakwah, bahkan 

sampai diperintahkan untuk berdakwah dengan hati, seandainya dengan lisan pun 

ternyata ia tidak mampu. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain dinyatakan :  

 بػَلِّغُوا عَنِِّّ وَلَوْ آيةًَ 
Artinya:   

Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat”.  

(HR.Al-Bukhari). 

Kewajiban berdakwah itu merupakan tanggung jawab dan tugas setiap muslim 

dimana pun dan kapan pun ia berada. Tugas dakwah ini wajib dilaksanakan bagi 

____________________ 
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lakilaki dan perempuan Islam yang baligh dan berakal sehat. Kewajiban dakwah ini 

bukan hanya kewajiban para ulama, tetapi merupakan kewajiban setiap insan muslim 

dan muslimah tanpa terkecuali. Hanya kemampuan dan bidangnya saja yang berbeda, 

sesuai dengan ukuran kemampuan masing-masing.
47

  

Selain faktor yang bersifat manusiawi berupa kegiatan dakwah maka, dalam 

mencapai keberhasilan dakwah hal utama, yaitu faktor hidayah atau petunjuk dari 

Allah. Maksudnya adalah selain usaha manusia yang merupakan aktivitas dan 

kegiatan dakwah dalam kebahagiaan hidup didunia dan akhirat dengan Ridha Allah 

tidak dapat lepas dari faktor hidayah atau petunjuk Allah kepada setiap orang yang 

dikehendakinya.  

4. Metode Dakwah  

Landasan umum mengenai metode dakwah terdapat dalam QS. Al-Naḥl/16:  

125  

اِفَّ رَبَّكَ ىُوَ اعَْلَمُ بِنَْ ضَلَّ  ۗ  ادُعُْ اِلَٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلَّْمُْ باِلَّتِِْ ىِيَ اَحْسَنُ  
 عَنْ سَبِيْلِو وَىُوَ اعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِيْنَ 

Terjemahnya:   

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”.
48

  

Nabi Muhammad Saw. diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim as. 

sebagaimana terbaca pada ayat yang lalu, kini diperintahkan lagi untuk mengajak 

____________________ 
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siapa pun agar mengikuti pula prinsip-prinsip ajaran Bapak para Nabi dan 

pengumandang Tauhid itu. Ayat ini menyatakan: Wahai Nabi Muhammad, serulah 

yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada 

jalan yang ditunjukkan Tuhanmu yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan yakni siapa pun yang menolak atau 

meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah tiga cara berdakwah yang 

hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan 

kecenderungannya.
49

  

Pada ayat tersebut terdapat metode dakwah yang akurat, kerangka dasar 

tentang metode dakwah yang terdapat pada ayat tersebut adalah :  

a. Bi Al- Ḥikmah  

Kata hikmah sering kali diterjemahkan dalam pengertian bijaksana, yaitu 

suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu 

melaksankan apa yang didakwahkan atas kemauannnya sendiri, tidak merasa ada 

paksaan, konflik, maupun rasa tertekan.  

Menurut Sa`Ῑd bin ĀlῙ bin Wahf Al-QaḥṭānῙ, bahwa Al-Ḥikmah mempunyai 

arti sebagai berikut.  

1) Menurut Etimologi (Bahasa)  

a) Adil, ilmu, sabar, kenabian, al-Qur`an, dan injil  

b) Memperbaiki (membuat menjadi baik atau pas) dan terhindar dari kerusakan  

c) Ungkapan untuk mengetahui sesuatu yang utama dengan ilmu yang utama  

d) Objek kebenaran (Al-Haq) yang didapat melalui ilmu dan akalPengetahuan atau 

makrifat.  

____________________ 
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2) Menurut terminologi (Istilah)  

Para ulama berbeda penafsiran mengenai kata Al-Hikmah, baik yang ada 

dalam al-Qur`an maupun sunnah, antara lain :  

a) Valid (tepat) dalam perkataan dan perbuatan  

b) Mengetahui yang benar dan mengamalkannya (ilmu dan amal)  

c) Wara` dalam diin (agama) Allah  

d) Meletakkan sesutau pada tempatnya  

e) Menjawab dengan tegas dan tepat dan seterusnya.  

Pengertian hikmah dapat disimpulkan bahwa, mengajak manusia menuju jalan 

Allah tidak terbatas pada perkataan lembut, memberi semangat, sabar, ramah, dan 

lapang dada, tetapi juga tidak melakukan sesuatu melebihi ukurannya. Dengan kata 

lain harus menempatkan sesuatu pada tempatnya.
50

  

b. Al- Mau`iẓah al- Ḥasanah  

Al- Mau`iẓah al- Ḥasanah atau nasihat yang baik, maksudnya adalah 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjukpetunjuk 

kearah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, 

menyentuh perasaan, lurus dipikiran, menghidari sikap kasar, dan tidak mencari atau 

menyebut kesalahan audiens sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas 

kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah.  

Menurut Ali Mustafa Yaqub, bahwa Al- Mau`iẓah al- Ḥasanah, adalah ucapan 

yang berisi nasihat-nasihat yang baik dan bermanfaat bagi orang yang 

____________________ 
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mendengarkannya, atau argument-argumen yang memuaskan sehingga pihak audiens 

dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh subjek dakwah.
51

  

Seorang dai sebagai subjek dakwah harus mampu menyesuaikan dengan 

mengarahkan pesan dakwahnya sesuai dengan tingkat berpikir dan lingkup 

pengalaman dari objek dakwahnya, agar tujuan dakwah sebagai ikhtiar untuk 

mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam kedalam kehidupan pribadi atau 

masyarakat dapat terwujud.  

c. Al- Mujādalah  

Mujadālah adalah berdiskusi dengan cara yang baik dari cara-cara berdiskusi 

yang ada.  Mujadalah merupakan cara terakhir yang digunakan untuk orang-orang 

yang taraf  berfikirnya cukup maju, dan kritis seperti ahli kitab yang memang telah 

memiliki bekal keagamaan dari para utusan sebelumnya. Oleh karena itu, al-qur`an 

juga telah memberikan perhatian khusus kepada ahli kitab yaitu melarang berdebat 

dengan mereka kecuali dengan cara terbaik. Firman Allah Swt. QS. Al-„Ankabūt/29: 

46: 

ا اىَْلَ الْكِتٰبِ اِلََّ باِلَّتِِْ ىِيَ اَحْسَنُ ۗ  لُووَلََ تَُُادِ  انُْزؿَِ  ۗ  ا اٰمَنَّا باِلَّذِيْ ۗ  اِلََّ الَّذِيْنَ ظلََمُوْا مِنػْهُمْ وَقػُوْلُوْ  ۗ  ْْ
نَا وَانُْزؿَِ الَِيْكُمْ وَاِلَّٰنَُا وَاِلَّٰكُُمْ وَاحِدٌ وَّنََْنُ لَو مُسْلِمُوْفَ   الَِيػْ

Terjemahnya:   

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) 
melainkan dengan cara yang lebih baik. Kecuali dengan orang-orang 
dzalim diantara mereka.

52
  

____________________ 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa, kaum muslimin (terutama juru dakwah) 

dianjurkan agar berdebat dengan ahli kitab cara yang baik, sopan santun dan lemah 

lembut kecuali jika mereka telah memperlihatkan keangkuhan dan kezaliman yang 

keluar dari batas kewajaran.
53

  

5. Tujuan Dakwah  

Nilai idealis atau cita-cita mulia yang hendak dicapai dalam aktivitas dakwah 

adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah, harus diketahui oleh setiap juru dakwah atau 

da`i. karena seseorang yang melakukan aktivitas dakwah pada dasarnya harus 

mengetahui tujuan dari aktivitas dakwah tersebut, maka dakwah tidak akan 

mempunyai makna apa-apa.
36

  

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau 

pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Apalagi ditinjau dari segi pendekatan 

sistem (system approach), tujuan dakwah merupakan salah satu unsur dakwah. 

Dimana antara unsur dakwah yang satu dengan yang lain saling membantu, saling 

mempengaruhi, dan saling berhubungan.  

Tujuan dakwah sebagai bagian dari seluruh aktivitas dakwah sama pentingnya 

dengan unsur-unsur lain, seperti subjek dan objek dakwah, metode dan sebagainya. 

Bahkan lebih dari itu tujuan dakwah sangat menentukan dan berpengaruh terhadap 

penggunaan metode dan media dakwah, sasaran dakwah sekaligus strategi dakwah 

juga berpengaruh olehnya (tujuan dakwah). Ini disebabkan karena tujuan merupakan 

arah gerak yang hendak dituju seluruh aktivitas dakwah.  

____________________ 
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Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah.  

Adapaun tujuan dakwah, pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam 

tujuan, yaitu :  

a. Tujuan Umum Dakwah  

Tujuan utama dakwah adalah nilai-nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai 

atau diperoleh oleh keseluruhan aktivitas dakwah. Tercapainya tujuan utama inilah 

maka semua penyusunan rencana tindakan dakwah harus mengarah kesana.
54

  

Tujuan dakwah tersebut masih bersifat global atau umum, karena itu masih 

juga memerlukan perumusan-perumusan secara terperinci pada bagian yang lain. 

Sebab menurut anggapan sementara ini, tujuan dakwah yang utama itu menunjukkan 

pengertian bahwa dakwah kepada seluruh umat baik yang memeluk agama maupun 

yang masih dalam keadaan kafir atau musyrik. Arti umat disini menunjukkan 

pengertian seluruh alam. Sedangkan yang berkewajiban berdakwah keseluruh umat 

adalah Rasulullah Saw dan utusan-utusan yang lain.
55

  

Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat merupakan titik kulminasi tujuan 

hidup manusia, begitu pula dengan tujuan hidup usaha dakwah baik dalam bentuk 

menyeru atau mengajak umat manusia agar bersedia menerima dan memeluk Islam, 

maupun dalam bentuk amar ma‟ruf dan nahi munkar, tujuannya adalah terwujudnya 

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah 

Swt.  

 

____________________ 
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b. Tujuan Khusus Dakwah  

Tujuan khusus dakwah sebagai terjemahan dari tujuan umum dakwah dapat 

disebutkan antara lain sebagai berikut :  

1) Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu 

meningkatkan taqwanya kepada Allah Swt.  

2) Membina mental agama Islam bagi kaum yang masih muallaf.  

3) Mengajak manusia agar beriman kepada Allah (memeluk Agama Islam). 

4)  Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.  

Menurut Al-Qur‟an, salah satu tujuan dakwah ditemukan dalam 

QS.Yūsuf/12:108:  

رَةٍ انَاَۗ  ا اِلََ اللّٰوِ ۗ  ادَْعُوْ  ۗ  قُلْ ىٰذِه سَبِيْلِيْ  مِنَ  ۗ  انَاَ ۗ  وَسُبْحٰنَ اللّٰوِ وَمَاۗ  وَمَنِ اتػَّبػَعَنِِْ  ۗ  عَلٰى بَصِيػْ
 الْمُشْركِِيَْْ 

Terjemahnya:   

Katakanlah, inilah jalan (agama)Ku, aku dan orang-orang yang 

mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, 

Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik.
56

  

Menurut ayat di atas, salah satu tujuan dakwah adalah membentangkan jalan 

Allah Swt diatas bumi agar dilalui umat manusia. Dengan berdasarkan pada ayat 

diatas, Abdul Rasyid Shaleh membagi tujuan dakwah menjadi dua, yakni tujuan 

utama dakwah dan tujuan departemental (tujuan perantara) kadang disebut juga 

tujuan menengah atau lanjutan.  

Tujuan utama dakwah adalah nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau 

diperoleh oleh keseluruhan tindakan dakwah. Untuk tercapainya tujuan utama inilah 

____________________ 
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maka semua penyusunan, semua rencana, dan tindakan dakwah harus ditujuan dan 

diarahkan. Tujuan utama dakwah sebagaimana telah dirumuskan ketika memberi 

pengertian tentang dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

di dunia dan di akhirat yang diridhai Allah Swt. Dilihat dari segi tujuan dakwah, 

tujuan depertemental adalah merupakan tujuan perantara. Sebagai perantara oleh 

karenanya tujuan depertemental berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah Swt; masing-masing sesuai 

dengan segi atau bidangnya.
57

  

Jadi tujuan dakwah terbagi atas dua, yakni tujuan utama dakwah yang 

merupakan media menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, sedangkan tujuan 

depertemental dakwah. 

C. Tinjauan Tentang Pesan Dakwah  

1. Terminologi Pesan Dakwah 

Pesan dakwah adalah materi pesan yang disampaikan dai kepada mad‟u. 

pada dasarnya pesan dakwah itu adalah ajaran Islam itu sendiri.
58

 

Wahyu Ilahi mengelompokkan dakwah secara umum yaitu:  

a. Pesan akidah meliputi iman kepada Allah Swt, iman kepada malaikat-

Nya, iman kepada kitab-Nya, iman kepada Rasul-Nya, iman kepada 

hari Akhir, iman kepada qada dan qadar. 

b. Pesan syariah meliputi ibadah thahara, shalat, zakat, puasa, haji, serta 

muamalah. 

____________________ 
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c. Pesan akhlak meliputi akhlak kepada Allah Swt, Akhlak terhadap 

makhluk, yang meliputi akhlak terhadap manusia, diri sendiri, 

tetengga, dan masyarakat lainnya, akhlak terhadap yang bukan 

manusia, flora, fauna, dan sebagainya.
59

  

2. Karakteristik Pesan Dakwah  

Untuk membedakan pesn dakwah dengan pesan lainnya, seperti pesan dalam 

komunikasi, maka perlu dikenali karakteristik pesan dakwah. Karakteristik pesan 

dakwah yang dimaksud tidak dibedakan secara spesifik antara karakteristik dakwah 

yang bersifat verbal maupun non-verbal.  

a. Mengandung Unsur Kebenaran  

Karakteristik pertama dan utama dalam pesan dakwah Islam adalah adanya 

kebenaran dalam setiap pesan yang disampaikannya. Berbeda dengan komunikasi 

dimana dalam prosesnya biasa mengandung unsur tang tidak benar atau negatif.  

Kebenaran yang dimaksud dalam pesan dakwah adalah kebenaran yang 

bersumber dari Allah Swt. yang terwujud dalam bentuk rangkaian ayat-ayat yang 

terdapat di dalam Al-Qur‟an. Jadi Al-Qur‟an merupakan sumber kebenaran mutlak 

yang perlu disampaikan oleh da‟i kepada manusia. Jika kebenaran-kebenaran di dunia 

bersifat relatif dan pragmatis bisa dijadikan pesan dakwah selama kebenaran tersebut 

tidak bertentangan dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Qur‟an.
60

   

b. Membawa pesan perdamaian  

Sesuai dengan namanya Islam yang berkata dasar salam artinya damai. 

Perdamaian menjadi unsur penting yang harus dikembangkan dalam penyampaian 

____________________ 
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pesan dakwah. menurut Hasan Hanafi, perdamaian bukan sekedar hukum 

internasional antara Negara-negara adidaya. Perdamaian berawal dari individu, 

kemudian berkembang ke keluarga dan ke kehidupan sosial.
61

   

 c. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal  

Pesan dakwah hendaknya disampaikan dalam konteks lokalitas dari mad’u 

yang menerima pesan. Dengan cara tersebut, pesan dakwah akan mudah diterima oleh 

masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Islam 

diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Tuhan dan diyakini sebagai ajaran yang 

universal. Al-Qur‟an sebagai wahyu yang diterima oleh Rasulullah merupakan 

sumber ajaran universal, pesan dakwah berlaku secara universal untuk semua manusia 

di dunia.
62

   

c. Memberikan kemudahan bagi penerima pesan  

Memberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan dakwah merupakan 

sesuatu yang dianjurkan dan bahkan menjadi tujuan syariat Islam. Dalam konteks ini, 

da‟i dituntut lebih berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan materi-materi dakwah 

yang lebih menarik dan inklusif. Dā’i perlu terus meningkatkan kompetensi dan 

profesionalismenya dengan terus belajar, membuka pikiran secara terbuka dan mau 

menerima berbagai informasi yang berkembang pada saat ini.
63

  

d. Mengapresiasi Adanya Perbedaan  

Dalam realitas tidak bisa dipungkiri bahwa setiap indvidu atau setiap muslim 

diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Tidak ada di dunia ini manusia yang memiliki 

____________________ 
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kesamaan atara satu dengan lainnya. Selain itu, perbedaan juga bias terbentuk karena 

perbedaan latar belakag sosial, wilayah, politik, dan organisasi keagamaan yang 

dipilihnya.   

Perbedaan yang ada hendaknya dijadikan sebagai upaya untuk saling 

melengkapi kekurangan masing-masing, saling kenal mengenal dan untuk 

memudahkan pekerjaan. Perbedaan merupakan sunnatullah yang harus dikelola 

dengan baik. Oleh Karena itu, tugas seorang da‟i bersama masyarakat dalam 

mengelola perbedaan-perbedaan yang ada sehingga menjadi kekuatan-kekuatan yang 

dapat meningkatkan kualitas umat dan kesejahteraan masyarakat.
64

   

 

D. Tinjauan Tentang Pendekatan Dakwah Kultural 

1. Pendekatan Dakwah Kultural  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kultural berarti berhubungan 

dengan kebudayaan. Maka dakwah kultural secara etimologi dapat diartikan sebagai 

kegiatan dakwah yang dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Pendekatan 

kultural mendahulukan kultur atau tradisi yang dijunjung tinggi dan ada ditengah 

masyarakat untuk memanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan 

dakwah.
65

  

 Menurut Syamsul Hidayat seperti dikutip Abdul Basit, dakwah kultural 

merupakan kegiatan dakwah yang memerhatikan potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk berbudaya, guna menghasilkan budaya alternatif yang Islami, yakni 

berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai dengan pemahaman, penghayatan dan 

____________________ 
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pengalaman ajaran Islam yang bersumber dari ajaran Islam dan al-Sunnah serta 

melepaskan diri dari budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, takhayul, bid’ah, dan 

khurafat.
66

 

 Secara substansial, misi dakwah kultural adalah upaya melakukan dinamisasi 

dan purifikasi. Dinamisasi bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki 

kecenderungan untuk selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan 

Islami. Purifikasi diartikan sebagai usaha pemurnian nilai-nilai dalam budaya dengan 

mencerminkan nilai-nilai tauhid.  

 Dakwah kultural tidak menganggap kekuatan politik sebagai satu-satunya alat 

perjuangan dakwah. Dakwah kultural menjelaskan, bahwa dakwah itu sejatinya 

adalah membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, kebaikan yang 

diakui oleh semua manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dakwah kultural 

hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya 

tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam.
67

  

 Dakwah kultural memiliki peran yang sangat penting dalam kelanjutan misi 

Islam di Bumi ini. Suatu peran yang tak diwarisi Islam politik atau struktural yang 

hanya mengejar kekuasaan yang instan. Oleh karena itu, dakwah kultular harus tetap 

ada hingga akhir zaman. Para juru dakwah yang bijak harus memiliki informasi yang 

lengkap dari masyarakat tertentu, sebagai modal dasar dalam mengkomunikasikan 

____________________ 
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pesan-pesan Islam. Seringkali kurangnya atau tidak memadahinya informasi tentang 

penerima dakwah membuat kerja dakwah menjadi tidak memuaskan.
68

  

 Menurut Said Aqil Siradj, jika dilihat secara historis, dakwah kultural sudah 

ada sejak zaman Muawiyah yang dipelopori oleh Hasan Bashri yaitu dengan 

mendirikan forum kajian yang nantinya melahirkan para ilmuwan dari berbagai 

disiplin ilmu, hingga kemudian diteruskan oleh para wali songo, KH. Hasyim Asy'ari, 

KH. Ahmad Dahlan dan lain sebagainya.
69

 

 KH. Ahmad Dahlan termasuk sosok mubalig yang dalam menyampaikan 

dahwahnya dengan menggunakan metode dakwah kultural pada sekitar tahun 1912-

an. Karena beliau menyadari bahwa metode dakwah yang tepat saat itu hanyalah 

metode dakwah kultural. Namun karena kehati-hatiannya dengan masalah aqidah, 

walaupun menggunakan metode dakwah kultural, tetap nilai-nilai Islam tidak terlukai 

oleh model dakwah yang dilakukan. Justru sebaliknya dengan dakwah itulah, maka 

beliau dapat membersihkan nilai-nilai ajaran Islam dari pengaruh budaya kultural 

setempat.
70

  

 Agama Islam hadir bukan di alam yang hampa, melainkan dalam ruang dan 

waktu dimana manusia berada didalamnya. Sementara, manusia sebagai makhluk 

yang memiliki pola pikir dan pola sikap tentu akan merespon kehadiran islam sesuai 

dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Jika kehadiran Islam tidak merespon 

____________________ 
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kebutuhan manusia dan tidak memperdulikan pola pikir dan pola sikap manusia, 

maka kehadiran Islam hanya sebagai ritus belaka.  

 Sebaliknya, respon manusia terhadap Islam hanya sebatas pemenuhan 

kebutuhan manusia tanpa memperdulikan kesucian dari ajaran Islam, maka 

kesakralan ajaran Islam akan tercoreng oleh manusia. Pada konteks demikian, 

dakwah kultural menjadi penting kehadirannya untuk memberikan penjelasan dan 

pemahaman terkait dengan korelasi antara Islam dan manusia.  

 Dakwah kultural dapat dipahami sebagai sebuah strategi perubahan sosial 

bertahap sesuai dengan kondisi empirik yang diarahkan kepada pengembangan 

kehidupan Islami yang bertumpu kepada pemurnian pemahaman dan pengalaman 

ajaran Islam dengan menghidupkan ijtihad dan tajdid. Dengan demikian, dakwah 

model ini menggunakan pendekatan kepada budaya lokal, kultur masyarakat, serta 

nilai-nilai yang telah mapan, tetapi tetap mempunyai semangat kepada ijtihad dan 

tajdid dalam rangka purifikasi.  

 Secara teknis, dakwah kultural dapat juga dimaknai sebagai dialog antara 

idealitas nilai-nilai agama dan realitas kultur masyarakat yang multikultural. Interaksi 

dengan pluralitas budaya tersebut, terlebih khusus seni budaya dan komunitasnya 

telah melahirkan sejumlah ketegangan, baik yang berupa kreatif maupun destruktif 

(menggambarkan). Ketegangan ini bersumber pasa realitas historis-sosiologis, bahwa 

banyaknya kebudayaan dan seni budaya pada khususnya yang dikembangkan berasal 

dari ritual-ritual keagamaan sebelum kedatangan Islam. Sehingga banyak di 
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antaranya mengandung nilai-niali atau norma-norma yang bertentangan dengan 

akidah Islam.
71

  

 Dakwah kultural dalam tataran ini menemukan relevansinya dengan realitas 

sosial, yakni dalam rangka mengubah kebudayaan yang bertentangan dengan akidah 

Islam tanpa perlu menimbulkan resistensi terutama dari para pengusung kebudayaan 

tersebut. Oleh karena itu, dakwah kultural dapat menjadi strategi dakwah yang 

berperan untuk memediasi ketegangan yang sering terjadi antara doktrin agama 

dengan doktrin budaya setempat. 

 Ini mungkin yang dimaksud dengan pengertian gagasan pemurnian dan 

kebangkitan Islam dan paradigma ijtihad, bahwa dakwah kultural merupakan jawaban 

atas persoalan peran sejarah dan peradaban dalam alam modernitas. Pemurnian atau 

purifikasi ajaran Islam dari budaya-budaya yang bertentangan dengan akidah justru 

memerlukan pendekatan budaya. Perlu sebuah penyikapan yang akomodatif dengan 

menghilangkan sifat resistensi yang represif terhadap pluralitas budaya di mana hal 

tersebut hanya ditemukan di dalam konsep dakwah kultural.  

 Selain itu, dakwah kultural juga dapat menjadi semacam tenda besar bagi 

bangsa kerena mempertimbangkan dan menyantuni realitas masyarakat Indonesia 

yang plural dan multikultural dalam wacana dan gerakan dakwah. Tenda besar bagi 

umat Islam karena mengusung semangat kebersamaan antar golongan di kalangan 

internal dan eksternal umat menuju tercapainya masyarakat madani. Setiap kebijakan 

dakwah yang berwawasan kultural dan multikultural diharapkan mampu mendorong 

lahirnya sikap apresiatif, toleransi, prinsip kesetaraan antar budaya, kesetaraan 

____________________ 
 

71
Dr. H. Abdul Wahid, M.A., Gagasan Dakwah Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, 

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 43. 



46 

 

 

 

gender, kesetaraan antar berbagai kelompok etnik, kesetaraan bahasa, agama dan 

sebagainya. 

Dakwah kultural adalah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya- 

budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di 

lingkungan masyarakat setempat.
72

 

Adapun menurut Muhammad Arifin bahwa dakwah kultural adalah dakwah 

yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat 

dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di lingkungan masyarakat. Dakwah 

juga bisa diartikan sebagai: kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan 

kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka 

menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami atau kegiatan dakwah dengan 

memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan 

Islami.
73

  

Sementara Menurut Edward B. Tylor yang dikutip Heny Gustin Nuraeni dan 

Muhammad Alfan menjelaskan kultural (kebudayaan) merupakan keseluruhan 

yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh 

seseorang sebagai anggota masyarakat.
74

 

____________________ 
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Berdasarkan uraian para tokoh di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

dakwah kultural merupakan dakwah yang dilakukan oleh seorang dai atau pelaku 

dakwah yang mengikuti dan memanfaatkan sebuah tradisi atau budaya masyarakat 

setempat demi mencapai dan melancarkan misi dakwahnya, dengan catatan bahwa 

tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

2. Pentingnya Model Pendekatan Dakwah 

 Abdul al-Karim Zaydan menjelaskan dengan mengumpamakan pendakwah 

dengan doktor, model pendekatan dakwah dengan cara rawatan, isi dakwah dengan 

obat untuk menyembuhkan penyakit dan sasaran dengan pesakit. beliau menyatakan 

doktor akan terlebih dahulu mengenal pasti penyakit kemudian barulah rawatan 

dijalankan. Ini adalah merupakan model pendekatan yang betul dalam rawatan 

penyakit.  

 Abdul al-Aziz Barghus menjelaskan model pendekatan dakwah memberi 

pertolongan dan menjamin kehendak asas pendakwah dengan dua sebab. Pertamanya 

ialah karena dakwah yang dijalankan tanpa model pendekatan yang terang akan sukar 

bagi pendakwah untuk mencapai tujuan dakwah pendakwah akan gagal dalam 

menyampaikan ajaran Islam kepada sasaran yang sama ada orang Islam dan bukan 

orang Islam. Keduanya ialah kerena pendakwah dapat mengorganisasikan dakwah 

dengan beristematik, merancang dakwah dengan strategi dan dapat melaksanakan 

rancangan dakwah yang telah dirancang yaitu dengan mengenal pasti keadaan sasaran 

yang sangat kompleks.
75

  

____________________ 
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 Manakala Muhammad Ramadhan Yusuf menyatakan model pendekatan 

dakwah merupakan unsur yang penting dan berperan dalam memberi kesan kepada 

sasaran sehingga dapat membawa kejayaan dakwah. walaupun baik, susah untuk 

diterima oleh sasaran jika cara penyampaiannya tidak betul.
76

  

 Penjelasan-penjelasan diatas jelas menunjukan model pendekatan dakwah 

mumpunyai peranan yang sangat besar dalam dakwah. Ia merupakan cara yang 

digunakan bagi melaksanakan dakwah kepada sasaran dengan lebih dekat dan 

bersesuai dengan hal keadaan sasaran untuk menarik perhatian dan mempengaruhi 

mereka supaya menerima ajaran Islam yang disampaikan dan mempraktikannya.
77

  

 Dengan demikian, pendakwah atau organisasi dakwah yang bergerak 

mengikut kemauan sendiri tanpa model pendekatan dakwah akan memberi kesan 

negatif kepada sasaran. 

E. Teori Semiotika Peirce 

 Teori semiotika Peirce merupakan ilmu atau metode analisis yang membahas 

mengenai sistem tanda yang diciptakan oleh ahli filsafat asal amerika bernama 

Charles Sanders Pierce yang terkenal dalam bidang logika terhadap manusia dan 

penalarannya. Peirce mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia memeliki ciri 

yaitu adanya pencampuran tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang 

bersifat representif. 

 Tanda merupakan sesuatu yang tampak, merujuk kepada sesuatu, mampu 

mewakili relasi antara tanda dengan penerima tanda yang bersifat representative dan 

mengarah pada interpretasi. Adapun syarat agar sesuatu dapat disebut sebagai tanda 

____________________ 
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yaitu apabila sesuatu itu dapat ditangkap, menunjuk pada sesuatu, menggantikan, 

mewakili, menyajikan dan memiliki sifat representative, yang memiliki hubungan 

langsung dengan sifat interpretative. 

 Menurut peirce, tanda merupakan sesuatu yang berfungsi untuk mewakili 

sesuatu yang lain dengan mempresentasikan sesuatu yang diwakilinya. Peirce 

membagi sistem tanda (semiotik) menjadi tiga unsur yang telah dimuat dalam teori 

segitiga yaitu tanda (sign), acuan tanda (object), dan penggunaan tanda 

(interpretant).
78

   

Berkenaan dengan tesis ini, maka peneliti memilih teori semiotika sebagai 

grand teori dalam mengkaji masalah Tradisi Ma’baca Pattingelle. Semiotika adalah 

studi mengenai tanda (signs) dan simbol yang merupakan tradisi penting dalam 

pemikiran ratdisi komunikasi. Tradisi semiotika mencakup teori utama mengenai 

bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi, keadaan, perasaan dan sebagainya yang 

berada di luar dirinya. Konsep dasar yang menyatukan tradisi semiotika ini adalah 

“tanda” yang diartikan sebagai a stimulus designating something other than itself  

(suatu stimulus yang mengacu pada sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Pesan 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi. Menurut John Powers 

pesan memiliki tiga unsur yaitu: Pertama, tanda dan simbol; Kedua, bahasa; Ketiga, 

wacana (discourse). Menurutnya, tanda merupakan dasar bagi semua komunikasi. 

Tanda menunjuk atau mengacu pada sesuatu yang bukan dirinya sendiri, sedangkan 

makna atau arti adalah hubungan antara objek atau ide dengan tanda.
79
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Teori modern pertama yang membahas tanda dikemukakan oleh ahli filsafat 

dari abad ke Sembilan belas Charles Saunders Peirce yang dianggap sebagai pendiri 

semiotika modern. Ia mendefinisikan semiotika sebagai suata hubungan antara tanda 

(simbol), objek, dan makna. Tanda mewakili objek (referent) yang ada di dalam 

pikiran orang yang menginterpretasikannya (interpreter) Peirce menyatakan bahwa 

representasi dari suatu objek disebut dengan interpretant.
80

 

Semiotika seringkali dibagi dalam tiga wilayah yaitu: 

Semantik, sintaksis, dan pragmatik.  

1. Semantik 

Semantik membahas tentang bagaimana tanda berhubungan dengan 

referentnya, atau apa yang di wakili oleh suatu tanda. Semiotika menggunakan dua 

dunia yaitu “dunia benda” (word of things) dan dunia tanda (word of signs) dan 

menjelaskan hubungan keduanya. Jika kita bertanya, tanda itu mewakili apa? Maka 

kita berada di dunia semantik buku kamus, misalnya, merupakan referensi semantic 

kamus mengatakan kepada kita apa arti suatu kata atau apa yang diwakili atau 

direpresentasi oleh suatu kata.
81

 

2. Sintaksis 

Wilayah kedua dalam studi semiotika adalah sintaksis (syntactics) yaitu studi 

mengenai hubungan di antara tanda. Dalam hal ini tanda tidak pernah sendirian dalam 

wekalili dirinya. Tanda adalah selalu menjadi bagian dari system tanda yang lebih 

besar, atau kelompok tanda yang di organisasi melalui cara tertentu system tanda 

____________________ 
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seperti ini disebut dengan kode (code). Kode dikelolah dalam berbagai aturan, dengan 

demikian tanda yang berbeda mengacu atau menunjukkan benda yang berbeda, dan 

tanda digunakan bersama-sama melalui cara-cara yang diperbolehkan. Menurut 

pandangan semiotika, tanda selalu dipahami dalam hubungannya dengan tanda 

lainnya. Buku kamus tidak lebih dari katalog atau daftar kata-kata yang menunjukkan 

hubungan antara satu kata dengan kata lainnya (satukata dijelaskan melalui kata-kata 

lain).
82

 

Dengan demikian, secara umum kita dapat memahami bahwa sintaktik 

sebagai aturan yang digunakan manusia untuk menggabungkan atau 

mengkombinasikan berbagai tanda ke dalam suatu system makna yang kompleks. 

Jika kita coba meletakkan satu kata misalnya (Kucing) kedalam suatu kalimat 

misalnya kucing itu mengejar saya, maka dalam hal ini kita berhubungan dengan tata 

bahasa atau sintak (syntax atau grammer).
83

 

Satu gerak tubuh (gesture) seringkali harus digunakan bersama-sama dengan 

sejumlah gerak tubuh lainnya agar dapat menghasilkan system tanda nonverbal yang 

kompleks, dan tanda nonverbal harus digunakan Bersama dengan bahasa untuk 

mengungkapkan makna yang lebih kompleks. Atauran yang terdapat dalam sintaktik 

memungkinkan manusia menggunakan berbagai kombinasi tanda yang sangat banyak 

untuk mengungkapkan arti atau makna.
84
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3. Pragmatik 

Wilayah ketiga dalam studi semiotika adalah pragmatik yaitu bidang yang 

mempelajari bagaimana tanda menghasilkan perbedaan dalam kehidupan manusia 

atau dengan kata lain pragmatik adalah studi yang mempelajari penggunaan tanda 

serta efek yang dihasilkan tanda. Pragmatik memiliki peran yang sangat penting 

dalam teori komunikasi karna tanda dan system tanda dipandang sebagai alat yang 

digunakan orang untuk berkomunikasi. Aspek pragmatik dari tanda memiliki peran 

penting dalam komunikasi khususnya untuk mempelajari mengapa terjadi 

pemahaman (understanding) atau kesalah pahaman (misunderstanding) dalam 

berkomunikasi.
85

 

Dari perspektif semiotika, kita harus memiliki pengertian yang sama tidak 

saja terhadap setiap kata dan tata bahasa yang di gunakan, tetapi juga masyarakat dan 

kebudayaan yang melatar belakanginya agar komunikasi dapat berlangsung dengan 

baik. System berhubungan di antara tanda harus memungkinkan komunikator untuk 

mengacu kepada sesuatu yang sama. Kita harus memiliki kesatuan rasa (sense of 

coherence) terhadap pesan, jika tidak maka tidak akan ada pengertian dalam 

komunikasi. Kita harus juga memastikan bahwa apabila kita menggunakan aturan tata 

bahasa, maka mereka yang menerima pesan kita juga harus memiliki pemahaman 

yang sama terhadap tata bahasa yang kita gunakan dengan demikian mereka akan 

mengerti makna yang kita maksudkan people can communicate if they share meaning 

(orang hanya dapat berkomunikasi jika mereka memiliki makna yang sama.
86

 

  

____________________ 
 

85
Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, h. 37.  

86
Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, h. 37-38. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau pun praktis. Pokok 

masalahnya yakni pertanyaan yang harus dijawab. itulah yang harus menjadi 

pedoman pemilihan metode, bukan sebaliknya.
1
 

1. Jenis penelitian  

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian 

naturalistik. Hal ini berdasarkan pada kondisinya yang alamiah. Artinya apa yang 

menjadi objek penelitian bukanlah sesuatu yang dimanipulasi karena memang 

berkembang apa adanya, sehingga kehadiran penelitian nantinya tidak akan terlalu 

mempengaruhi dinamika dari objek yang diteliti.
2
 

Danzin dan Lincoln, sebagaimana dikutip Moleong, bahwasanya, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, yang bermaksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai 

metode yang ada.
3
 

____________________ 
1
Britha Mikkelsen, Metode Penelitian (Jakarta: Panduan Bagi Praktis Lapangan). h. 287.  

2
Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian  Sosial Agama  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 163.  

3
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 4.   
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Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif adalah untuk memberikan gambaran yang utuh serta menyeluruh terkait  

posisi Dakwah Kultural merespon Tradisi Ma’baca Pattingelle di Kabupaten Maros, 

Sulawesi Selatan. Adapun bentuk penelitian yang dipergunakan adalah jenis kualitatif 

dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview).  

Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 

informasi penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penulis 

melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti sekaligus terlibat 

langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami peristiwa 

mengenai tradisi yang dilakukan oleh subyek penelitian menghasilkan data deskripsi 

berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu dan perilaku 

serta objek yang diamati. 

Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimasukkan 

untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena 

yang terjadi yaitu mengenai peristiwa yang terjadi secara ilmiah.
4
 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), 

sehingga langkah pertama yang dilakukan dari penelitian ini adalah menentukan 

lokasi yang menjadi lokasi penelitian untuk menggali informasi yang berkaitan 

____________________ 
4
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 7.  
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dengan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang telah di pilih adalah Desa Bonto 

Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros. 

B. Pendekatan penelitian 

Adapun pendekatan Menurut Suyuthi Ali pendekatan merupakan sebuah 

proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu objek. Adapun dalam pengertian 

terminologinya Suyuthi Ali menambahkan bahwa pendekatan adalah usaha dalam 

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. 

Sehingga pendekatan dapat dipahami sebagai cara memandang atau sudut pandang.
5
 

Peneliti juga mengutip pandangan dari Abdul Muin Salim yang menyatakan bahwa 

pendekatan merupakan cara berpikir, atau wawasan yang dipergunakan dalam 

melaksanakan sesuatu.
6
 Adapun pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pendekatan Dakwah                                                      

 Pendekatan dakwah adalah penentuan strategi dan pola dasar dalam 

menentukan langkah-langkah seperti metode dan teknik yang dilakukan 

sehingga mencapai tujuan dakwah.
7
 

2. Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi adalah sebuah pendekatan yang memanfaatkan 

teknik-teknik dalam berkomunikasi.
8
 Hal ini bertujuan untuk memeroleh 

____________________ 
5
Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Cet. I; Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 74. 

6
Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi penelitian Tafsir Maudhu'i (Cet.I; Makassar: Salahuddin 

Press, 2009), h. 76 

7
Muh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2004), h. 139.  

 
8
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2009), h. 108. 
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informasi dari setiap komponen Tradisi Ma’baca Pattingelle di Kabupaten 

Maros. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis pesan dakwah 

kultural yang terdapat dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle dengan memakai 

pisau analisis teori semiotika. 

C. Sumber Data Primer 

Dalam menentukan sumber data primer penelitian didasarkan pada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu yang menjadi 

penelitian dan mencari sumber literatur sebanyak mungkin. Agar kebenaran yang kita 

inginkan sesuai dengan fakta dan kongkrit. Penentuan sumber data dalam penelitian 

ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif sehingga 

penentuan informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki potensi 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai Tradisi Ma’baca Pattingelle. 

Adapun sumber data yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, 

kelompok fokus dan panel atau hasil wawancara peneliti dengan narasumber.
9
 Data 

primer diperoleh dari informan, informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai 

informasi oleh pewawancara dari suatu objek yang diteliti.
10

 Adapun dalam pemilihan 

responden (sampling) peneliti menggunakan teknik Sampling Snowball, yang 

dimaksud dengan teknik sampling snowball atau biasa juga disebut dengan teknik 

____________________ 
 

9
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.74. 

  
10

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, Edisi I, Cetak. III(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 108. 
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bola salju, di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke 

responden yang lain.
11

 Adapun data tersebut diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

yaitu di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, yang tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.
12

 Sumber data sekunder dapat 

diperoleh dari dokumen-dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan objek 

yang sedang dikaji oleh peneliti. 

Data tertulis merupakan bagian data sekunder yang menjadi penambah bahan 

acuan informasi bagi peneliti. Adapun data yang dimaksud  yaitu: 

a. Dokumen maupun arsip yang dapat memberikan keterangan secara jelas terkait 

dengan kondisi daerah penelitian secara geografis, administratif, sosial-ekonomi, 

kondisi pendidikan, kondisi sosial-keagamaan. 

b. literatur-literatur tertulis dan beberapa hasil penelitian yang sejalan dengan objek 

kajian yang diteliti. Sumber data yang dimaksud seperti laporan penelitian ilmiah, 

skripsi, tesis, buku-buku, jurnal, artikel internet dan lain-lain guna memperkaya 

informasi tertulis yang berkaitan dengan dengan apa yang diteliti.
13

 

 

 

____________________ 
11

Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan” Comtech5, no.2 

Desember 2014, h 113.  

12
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91. 

13
Heri Jauhari, Panduan Penulisan Tesis Teori dan Aflikasi (Bandung: CV. Pustaka Setia 

2009), h. 36.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu kiranya mengetahui 

tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun 

secara sistematis dan terarah. Ada empat tahapan yang digunakan oleh penulis dalam 

pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan ini merupakan tahap sebelum peneliti terjun ke lapangan 

dan melakukan penelitian yang disebut juga dengan tahapan persiapan. Pada 

tahap pra lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti 

kualitatif, yang mana dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang 

perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Sedangkan kegiatan dan 

pertimbangan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut, yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian, rancangan penelitian ini akan dijabarkan 

sendiri secara detail agar mudah dimengerti dan selanjutnya dapat dijadikan 

patokan oleh penelitian kualitatif. 

2. Mengurus surat perizinan, dalam hal ini peneliti mengurus surat perizinan 

penelitian di bagian akademik Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dan 

diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Maros. 

3. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian, tahap ini baru pada tahap orientasi 

lapangan belum sampai pada pengumpulan data yang seharusnya. Panjajakan 

dan penilaian lokasi penelitian ini akan baik sempurna bila peneliti banyak 

mengenal dan mengetahui dari konsultasi penelitian yang terkait dengan 

situasi dan kondisi lapangan. 



59 

 

 

 

4. Memilih dan memanfaatkan informan, hal ini dilakukan karena membantu 

agar cepat dan teliti dalam melakukan analisi pesan dakwah kultural. 

5. Menyiapkan perlengkapan penelitian, peneliti hendaknya menyiapkan tidak 

hanya perlengkapan fisik akan tetapi juga segala macam perlengkapan 

penelitian yang diperlukan, terutama pada wawancara dengan informan mulai 

dari tape recorder, kamera, perlatan tulis dan lainnya yang dibutuhkan oleh 

penelitian. 

6. Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena 

jika dalam melakukan penelitian ini, jika peneliti tidak bisa menjaga etikanya 

maka bisa mempengaruhi terhadap instansi yang dibawa oleh peneliti. Maka 

dari itu peneliti harus menjaga hubungan baik antara peneliti dengan orang-

orang yang berada di lokasi penelitian.
14

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap pekerjaan lapangan ini, fokus peneliti pada bagiamana mengumpulkan 

data sebanyak dan seakurat mungkin karena hal ini akan sangat mempengaruhi hasil 

dari penelitian. Tahap pekerjaan lapangan ini, dapat dibagi ke dalam tahapan-tahapan, 

yaitu: 

1. Sebelum memasuki lapangan, terlebih dahulu peneliti memahami latar lokasi 

yang akan diteliti dan peneliti juga harus mempersiapkan diri secara fisik maupun 

mental. Selain itu, mempersiapkan pedoman wawancara kepada beberapa 

infoerman agar peneliti mempunyai gambaran tentang pertanyaan apa saja yang 

ingin diajukan kepada informan yang ada di lokasi penelitian. 

____________________ 
14

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), h. 141-149.  
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2. Peneliti memasuki lokasi penelitan yakni memulai sedikit demi sedikit masuk 

pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bonto Marannu Kabupaten 

Maros, selanjutnya melakukan proses penelitian sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian. 

3. Apabila peneliti memanfaatkan pengamatan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

masyarakat Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros, maka hubungan akrab antara 

peneliti dengan subjek akan dapat melakukan Kerjasama dan saling menukarkan 

informasi.
15

 

Adapun tehnik atau strategi pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data di lapangan yaitu: 

Field research yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

secara langsung ke lapangan penelitian yang ditentukan dalam judul tesis, yang 

dilakukan dengan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam, obsevasi 

partisipan dan dokumentasi. 

a. Wawancara Mendalam 

 Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab kepada para informan.
16

 Untuk mengetahui dan menggali informasi lebih 

dalam dengan mencatat jawaban dari informan yang menggunakan wawancara secara 

mendalam.  

____________________ 
15

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2012), h. 132.  

16
Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah Cet. X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 133. 
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Wawancara secara mendalam (in-depth interview) perlu dilakukan sebagai studi 

permulaan atau penjelasan umum di lokasi penelitian guna menentukan fokus 

penelitian.
17

 Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriktif kualitatif 

bertujuan untuk mendiskripsikan secara rinci, (tick description) makna subjektif 

terhadap budaya, tradisi, kebiasaan sehari-hari sekelompok subjektif yang diteliti.
18

 

 Dengan demikian, penggunaan wawancara mendalam dalam teknik 

pengumpulan data ini akan mampu mendeskripsikan data yang lebih akurat. 

Sehinggga, hasil wawancara seputar akulturasi Islam dalam tradisi Ma’baca 

Pattingele di Kabupaten Maros dapat menjawab permasalahan penelitian ini. 

b. Observasi Partisipan 

Menurut Nawawi dan Martini, observari adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap unsur-unsur atau gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
19

  

 Teknik observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti terlihat dengan kegiatan sehari-hari orang yang melakukan 

pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan pendekatan deskriktif kualitatif, yang mana seorang harus mampu 

membaur dan hidup bersama subjek yang ditelitinya dalam memenuhi data penelitian 

ini.
20

 

____________________ 
17

Muh. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 108. 

18
Mohammad Mustari, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Laksbang Press Indo, 

2012), h. 180.  

19
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 117.  

20
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 75.  
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencatat arsip-

arsip atau dokumen yang memiliki kaitan dengan judul yang diteliti dan sebagai 

bahan untuk melengkapi dari hasil observasi dan wawancara.
21

 

Dalam penelitian ini, library dan dokumentasi bisa saja berupa foto-foto, 

catatan-catatan kecil masyarakat mengenai Tradisi tersebut dan hal-hal tertulis 

lainnya sebagai dokumentasi penelitian sesuai dengan perizinan dari subjek atau 

informan yang diteliti.
22

 

3. Tahap Analisi Data 

Data yang terhimpun dari kegiatan pengumpulan data mungkin terlalu sedikit 

jumlahnya, mungkin juga terlalu besar. Walaupun telah mencakupi jumlahnya, data 

atau informasi harus diolah atau diproses agar menjadi informasi dari penelitian. 

Dalam setiap proses data pasti ada proses reduksi, yaitu penyederhanaan data. Data 

yang sudah disederhanakan ini dapat ditafsirkan dan ditarik kesimpulan.
23

 

4. Tahap Pelaporan  

Penulisan laporan merupakan hasil akhri dari suatu penelitian secara tertulis, 

terskema dengan baik, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan 

public.
24

 

____________________ 
21

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 76-78.  

22
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 120.  

23
Nana Sudjana Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 90.  

24
Sugiyono, Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 

2015), h. 247. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian disini adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya.
25

 Adapun instrumen yang digunakan peneliti untuk 

pengumpulan data yakni dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti kamera, 

alat perekam suara, alat tulis menulis dan beberapa alat lainnya yang digunakan  

ketika melakukan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
26

 Untuk memperoleh 

data peneliti menggunakan instrument-instrumen yaitu:  

1. Instrument pedoman wawancara, instrument ini digunakan dalam mengumpulkan 

data melalui daftar pertanyaan yang akan ditanyakan terhadap informan. 

2. Instrument pedoman observasi, sama dengan instrument wawancara, instrument 

observasi ini juga berisi tentang poin-poin yang akan diamati langsung oleh 

peneliti. 

3. Instrument tape recorder dan hand phone, instrument ini digunakan dalam 

mengumpulkan data melalui rekaman suara wawancara dengan informan.
27

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan dua kegiatan yang saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penelitian ilmiah. Burhan Bungin 

____________________ 
25

Suharsimi Arikunto, manajemen Penelitian, Cet. III (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 

134. 

26
Nana Sudjana Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 97.  

27
Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Andi Offiset, 2014), h. 80.  
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dalam bukunya yang berjudul “Analisis Data Penelitian Kualitatif” menjelaskan 

bahwa kedua komponen tersebut berjalan secara simultan atau berlangsung secara 

serentak. Dalam buku yang sama juga memaparkan teori  Miles, Huberman, dan Yin, 

yang menjelaskan proses penelitian data berbentuk siklus, bukan linear.
28

  

Berikut adalah Langkah-langkah teknik atau metode yang disusun oleh Miles, 

Huberman, dan Yin, diantaranya yaitu: 

a. Analisis Data 

Analisis data dimulai setelah penulis memahami fenomena-fenomena yang 

sedang diteliti dan setelah mengumpulkan data yang dianalisis. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data ini peneliti memilih data-data yang telah diperoleh selama 

melakukan proses penelitian. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan sehingga kesimpulan bisa diverifikasi 

c. Penyajian Data 

Penyajian data ini dapat dilakukan dengan menyusun kalimat secara logis dan 

sistematis. Dalam hal ini, saat dibaca akan mudah untuk dipahami tentang hal yang 

terjadi dan memungkinkan penulis untuk membuat analisis atau tindakan sesuai 

pemahamannya tersebut. 

 

____________________ 
28

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Cet II (Jakarta: PT. Raja Grapindo 

Persada, 2003), h. 6. 
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d. Verifikasi Data 

Verifikasi data merupakan analisis data terakhir ini dengan menark 

kesimpulan ini sebagai suatu upaya untuk mencari kesimpulan dari permasalahan 

yang diteliti. 

Keempat langka-langkah teknik analisis deskriktif kualitatif tersebut adalah 

satu kesatuan yang penulis gunakan dalam menganalisis data, sehingga akan 

didapatkan hasil yang objektif dan ilmiah.
29

 

Penelitian mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek penelitian yang 

dihasilkan dari metode observasi, wawancara, dokumentasi maupun data-data 

pendukung lainnya berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian 

yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
30

 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah 

mereduksi data yang mencakup kegiaatan analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan 

diverifikasi.
31

  

Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum 

diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik 

dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.
32

 

____________________ 
29

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2012), h. 143-145.  

30
Lihat Afifuddin, h. 136.  

31
Suharsimi Arikunto, manajemen Penelitian, Cet. III (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 

138.  

32
Nana Sudjana Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 101.  
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Setelah melakukan reduksi atau pemilihan data, langkah selanjutnya yaitu 

sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data yang dimaksudkan untuk 

menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya 

penarikan simpulan serta memberikan tindakan.
33

 

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Di mana hasil dari 

pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan akan dijadikan bahan acuan dalam 

menarik kesimpulan awal yang akan dikemukakan. Namun, kesimpulan awal tersebut 

dapat berubah apabila peneliti menemukan data-data yang lebih akurat. Pada tahap 

ini, peneliti akan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari ketiga metode 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menentukan 

kebenaran atau pembetulan rasional terhadap hipotesis.
34

 

2. Teknik Analisis Data 

Dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dibuatlah catatan lapangan 

secara lengkap. Adapun catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi. 

Berdasarkan catatan lapangan tersebut langkah selanjutnya adalah membuat reduksi 

data. Reduksi data berupa pokok-pokok temuan yang penting. Dari reduksi data 

kemudian di ikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sestematis dengan 

suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dan mudah dipahami. Pada langkah 

selanjutnya yaitu sajian data yang dilengkapi dengan beberapa faktor pendukung 

____________________ 
33

Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Andi Offiset, 2014), h. 81.   

34
Nana Sudjana Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 103.   
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antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya. Berdasarkan sajian data 

tersebut, kemudian dirumuskanlah kesimpulan sementara.
35

 

Kesimpulan sementara tersebut senantisa akan terus berkembang sejalan 

sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapatkan 

suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya di lapangan. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, 

yaitu terjadi interaksi yang terus menerus antara tiga komponen analisisnya 

bersamaan dengan pengumpulan data-data baru yang dirasakan bisa menghasilkan 

data yang lebih lengkap lagi sehigga dapat dirumuskan kesimpulan akhir dari 

penelitian ini. Adapun dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar 

dari unsur subjektifitas, maka dilakukan upaya untuk melengkapi data-data kualitatif, 

dan mengembangkan “intersubjektifitas” melalui diskusi dengan orang lain.
36

 

____________________ 
35

Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah Cet. X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 135. 

36
Suharsimi Arikunto, manajemen Penelitian, Cet. III (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 

139. 
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BAB IV 

PESAN DAKWAH DALAM TRADISI MA’BACA PATTINGELLE 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Demografis 

Luas wilayah Kabupaten Maros 1619,11 KM yang terdiri dari 14 (empat 

belas) kecamatan yang membawahi 103 desa/kelurahan, berkisar 30 KM dan 

sekaligus terintegrasi dalam pengembangan kawasan Mamminasata dalam 

kedudukannya.. Kabupaten Maros memegang penting terhadap pembangunan kota 

Makassar karena sebagai perlintasan yang sebagai pintu gerbang kawasan 

Mamminasata bagian Utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat 

besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 

KM2 dan terbagi dalam 14 wilayah Kecamatan.
1
 

Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
2
 

Desa Bonto Marannu adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Bonto 

Marannu berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa 

____________________ 
1
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022. 

2
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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swasembada. Desa Bonto Marannu memiliki luas wilayah 7,80 km² dan jumlah 

penduduk sebanyak 2.830 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 362,82 

jiwa/km² pada tahun 2022. Pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Tangkuru.
3
 

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

Kabupaten dan kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. 

Kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan yang terbagi lagi atas sejumlah 80 desa 

dan 23 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Turikale.
4
 

Desa Bonto Marannu terletak pada wilayah dataran rendah dengan 

ketinggian 0-70 mdpl.
5
 

Desa Bonto Marannu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Batas Wilayah 

Sebelah Perbatasan 

Utara 
Kecamatan Bontoa 

Selatan 
Kelurahan Maccini Baji dan Desa Marannu 

Barat 
Kecamatan Bontoa dan Desa Marannu 

Timur 
Kelurahan Maccini Baji 

Sumber: Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.
6
 

 

 

____________________ 
3
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.  

4
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.   

5
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.   

6
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
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2. Letak Demografis 

a. Administrasi 

Desa Bonto Marannu memiliki tiga wilayah pembagian administrasi berupa 

dusun sebagai berikut: 

1) Dusun Tanring Mata 

2) Dusun Tambua 

3) Dusun Tangkuru.
7
 

Beberapa lokasi pada jarak orbitrasi atau pusat pemerintahan dari Desa Bonto 

Marannu adalah sebagai berikut:  

1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan (Maccini Baji): 2 km 

2) Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten (Turikale): 6 km 

3) Jarak dari pusat pemerintahan provinsi (Makassar): 36 km.
8
 

Desa Bonto Marannu memiliki 4 wilayah pembagian administrasi berupa 

rukun warga (RW) sebagai berikut:  

1) RW 01 Dusun Tangkuru 

2) RW TBA 

3) RW TBA 

4) RW TBA.
9
 

____________________ 
7
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.  

8
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.   

9
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.    

https://id.wikipedia.org/wiki/Maccini_Baji,_Lau,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
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Desa Bonto Marannu memiliki 11 wilayah pembagian administrasi berupa 

rukun tetangga (RT) sebagai berikut:  

1) RT 01/RW 01 Dusun Tangkuru 

2) RT 02/RW 01 Dusun Tangkuru 

3) RT 01/Dusun Tanringmata 

4) RT 02/Dusun Tanringmata 

5) RT 03/Dusun Tanringmata 

6) RT TBA 

7) RT TBA 

8) RT TBA 

9) RT TBA 

10) RT TBA 

11) RT TBA
10

 

Data informasi mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) berperan 

membantu upaya pemerintah dalam memahami kondisi desa. Data yang diekspos 

sangat penting dalam perencanaan agar setiap tahun ada peningkatan status desa. 

Setiap tahun status desa diperbarui sesuai dengan capaian yang ada dalam indeks desa 

membangun. Tim ahli IDM yang menilai terdiri dari tenaga ahli bidang infrastruktur, 

pengembangan masyarakat desa, perencanaan partisipatif, dan pelayanan sosial dasar. 

IDM ini mengukur aspek indeks pembangunan desa, yakni ketahanan sosial, 

____________________ 
10

Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.  
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ketahanan lingkungan, dan ketahanan ekonomi. Indeks Desa Membangun meliputi 

kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Kategori desa 

mandiri adalah kategori ideal yang ingin dicapai.
11

 

Pada tahun 2021-2022, prestasi Indeks Desa Membangun (IDM) dari Desa 

Bonto Marannu mendapatkan raihan nilai 0,6438 dan diklasifikasikan dengan status 

desa berkembang di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
12

  

Desa Bonto Marannu memiliki luas 7,80 km² dan penduduk berjumlah 3.077 

jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 394,49 jiwa/km² pada tahun 2022.
13

 

b. Tradisi 

Penduduk Desa Bonto Marannu mayoritas adalah etnis Suku Bugis Makassar 

yang memiliki banyak tradisi-tradisi, dengan penciri penutur bahasa Bugis Makassar 

dialek Lakiung yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etnis lainnya 

adalah suku Bugis Makassar dengan penciri penutur bahasa Bugis dialek Maros.
14

 

c. Pendidikan 

1) KB Al-Faqih, Dusun Tambua 

2) MTs Darus Saadah Was Surur Tangkuru, Dusun Tangkuru 

3) SMA Islam Terpadu Tigo Putera, Dusun Tangkuru 

4) SMP Islam Terpadu Tigo Putera, Dusun Tangkuru 

____________________ 
11

Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.    

12
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.     

13
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.   

14
Profil Desa Bonto Marannu, dalam Angka 2022.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bugis
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5) UPTD SD Negeri 223 Inpres Tangkuru, Dusun Tangkuru 

6) UPTD SMP Negeri 18 Lau, Jl. Mappalewa No. 20 Tambua, Dusun Tambua.
15

 

d. Organisasi kemasyarakatan/perkumpulan 

1) Karang Taruna Desa Bonto Marannu 

2) Kelompok Tani Karya Mulia, Dusun Tangkuru 

3) Remaja Masjid Nurul Rahman, Dusun Tanringmata 

4) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bonto Marannu.
16

 

e. Infrastruktur 

1) Posyandu Sejahtera, Dusun Tanringmata 

2) Kantor Desa Bonto Marannu, Dusun Tangkuru 

3) Jalan Poros Maros–Tambua, Dusun Tambua 

4) Jalan Mappalewa, Dusun Tambua 

5) Gedung Serbaguna Desa Bonto Marannu, Dusun Tangkuru 

6) Jalan Masjid Nurul Yaqin, Dusun Tangkuru 

7) Pos Polantas Tambua, Dusun Tambua 

8) Drainase Tambua, Dusun Tambua 

9) Sekretariat Kelompok Tani Karya Mulia, Dusun Tangkuru 

____________________ 
15

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT RI. 

16
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT RI.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Taruna
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_Kesejahteraan_Keluarga
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Desa,_Pembangunan_Daerah_Tertinggal_dan_Transmigrasi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Desa,_Pembangunan_Daerah_Tertinggal_dan_Transmigrasi_Republik_Indonesia
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10) Kompleks Makam Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma, Dusun 

Tambua.
17

 

Adapun bangunan Mesjid di Desa Bonto Marannu Yaitu: 

1) Masjid Nurul Yaqin, Dusun Tangkuru 

2) Masjid Nurul Rahman, Dusun Tanringmata. 

3) Mesjid Syuhada 45, Dusun Tambua.
18

 

B. Proses Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros 

 Adapun proses Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut: 

 Menurut Abdurrahim Ma’baca Pattingelle dilakukan di rumah masyarakat 

yang mengelolah Sawah. Kemudian masyarakat lain datang untuk mengikuti 

Tradisi tersebut sebagai bentuk partisipasi kepada kepala keluarga yang melakukan 

Tradisi Ma’baca Pattingelle. Tidak hanya itu, Tradisi Ma’baca Pattingelle 

memiliki nilai-nilai luhur, salah-satunya yaitu dapat mempererat hubungan 

ukhuwah Islamia.
19

 

Berdasarkan ungkapan di atas dapat dipahami bahwa Tradisi Ma’baca 

Pattingelle merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten 

Maros khususnya masyarakat di Desa Bonto Marannu. Masyarakat sangat senang 

menyambut Tradisi Ma’baca Pattingelle, sebab selain disuguhkan makanan oleh tuan 

rumah, masyarakat juga dapat menjalin hubungan silaturahim. Dengan demikian, 

tidak mengherankan jika Tradisi Ma’baca Pattingelle sangat tumbuh subur di 

____________________ 
17

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT RI.  

18
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT RI. 

19
Abdurrahim, (64 tahun) Imam Desa Bonto Marannu, Wawancara di Mesjid Syuhada 45 

tanggal 18 Januari 2023. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Desa,_Pembangunan_Daerah_Tertinggal_dan_Transmigrasi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Desa,_Pembangunan_Daerah_Tertinggal_dan_Transmigrasi_Republik_Indonesia
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Kabupaten Maros khususnya di Desa Bonto Marannu sebab masyarakat memahami 

nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi tersebut. 

Abdurrahim kembali menegaskan bahwa prosesi pelaksanaan Tradisi 

Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu yaitu: 

1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan bertujuan untuk merumuskan dan mengumpulkan alat serta 

bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle. Dalam 

mempersiapkan bahan-bahannya tidak sembarangan, karna perangkat yang akan 

digunakan penuh dengan pesan-pesan moral kehidupan misalnya pesan kehidupan 

tentang solidaritas, keyakinan, keutuhan keluarga, keamanan, kemakmuran dan tanda 

syukur kepada maha pencipta. 

Adapun bahan dan perangkat disertai beberapa makna yang harus 

dipersiapkan yaitu: 

a) Sokko’ makanan yang terbuat dari beras ketan yang memiliki makna persatuan. 

b) Palopo’ makanan yang terbuat dari campuran telur, gula merah, dan kelapa muda. 

Sokko’ dan palopo’ bermakna sebagai simbol energi dalam pelaksanaan 

penanaman padi agar fisik bisa bertahan lama. 

c) Utti’ (pisang), pisang yang dipersiapkan adalah pisang jenis manurung dengan 

makna agar rahmat Allah Swt. Senantiasa turun kepada masyarakat. 

d) Leppe’-leppe’ masyarakat memaknainya tangapa-ngapa (tidak kenapa-kenapa) 

maksudnya selama dalam proses penanaman padi tidak terjadi musibahdan selalu 

berada dalam lindungan Allah Swt. 
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e) Onde-onde, masyarakat memaknainya “mumba-umba mui wasselle‟na taneng-

tanengnge” (mudah-mudahan hasil tanamannya nanti melimpah ketika tiba masa 

panen). 

f) Kue lapisi, masyarakat memaknainya “bara‟ mallapi-lapi‟ mui dalle‟na” (mudah-

mudahan rezki masyarakat yang melaksanakan Tradisi Ma’baca Pattingelle 

berlapis-lapis. 

g) Kappara’, wajan atau loyan yang digunakan sebagai wadah penyimpanan 

makanan yang telah dipisahkan dari makanan lainnya. 

h) Makanan berat yang berupa nasi beserta lauk pauknya. 

Pihak keluarga yang melaksanakan Tradisi Ma’baca Pattingelle ini menyiapkan 

beberapa loyang atau kappara‟ yang masing-masing berisi 1 loyang untuk segelas 

air putih dan dupa, dan loyang-loyang yang lain untuk makanan berupa sokko’, 

palopo’, dan kue-kue yang menjadi bahan dalam pelaksanaan Tradisi Ma’baca 

Pattingelle. 

2. Tahap Ma’baca   

Setelah semua perangkat telah siap, maka pihak keluarga yang melaksanakan 

Tradisi Ma’baca Pattingelle selanjutnya akan memanggil guru atau ustadz untuk 

Ma’baca (berdoa). Prosesi Ma’baca ini biasanya dilaksanakan waktu sore hari setelah 

shalat ashar, dan barulah dilakukan pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle di 

rumah masing-masing. Aturan-aturan yang dikonsumsi terkait Ma’baca tidak lain 

adalah bentukan masyarakat pendahulu yang kemudian berbaur dengan budaya Islam 

dan akhirnya tetap dijalankan hingga sekarang. Seorang Imam Dusun Tambua yang 

berada di wilayah Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros pada saat ini dilakukan 

oleh masyarakat Desa Bonto Marannu, selain bertugas dalam memimpin pelaksaan 
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ibadah sholat di masjid, seorang imam juga bertugas untuk melayani para jamaah 

yang datang memanggil atau meminta untuk didoakan dengan niat kesyukuran dan 

keselamatan kepada Allah Swt. Agar diberikan kemudahan dalam mewujudkan 

keinginan, memohon agar dapat terhindar dari segala bentuk musibah dan 

malapetaka. Salah satu contohnya dapat di lihat pada gambar berikut ini:  

 

Gambar 1: Imam Dusun Tambua di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros 
  Prosesi Tradisi Ma’baca Pattingelle. 

 

Sebagaimana gambar di atas ini, tampak seorang Imam Dusun Tambua di 

Desa Bonto Marannu atau Ustadz yang sedang berdoa kepada Allah Swt. Agar dapat 

diberikan kemudahan bagi masyarakat yang punya niat dan hajat agar senantiasa 

diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam proses menunggu hasil panen yang 

berlimpah. Masyarakat di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros percaya kepada 
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Imam Desa Bonto Marannu karena merupakan orang yang suci dan memilki 

kemampuan yang tinggi dan ahli dalam bidang agama serta memilki kedekatan 

dengan Allah Swt.
20

 Salah satu gambaran lain terkait Tradisi Ma’baca Pattingelle 

sebagaimana kepercayaan masyarakat di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros 

dengan dihubungkannya bentuk-bentuk peribadatan di dalam agama Islam. 

Adapun bacaan-bacaan yang dibaca oleh guru atau imam yang Ma‟baca 

Pattingelle yaitu: 

1) Surah Al-Fatiha, mengirimkan bacaan surah al-fatiha kepada Nabi 

Muhammad Saw., Kemudian kepada “Ho’bie” atau “Punnana Kamponge” 

yaitu orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang pertama yang 

mengenalkan agama Islam di daerah tersebut. 

2) Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. 

3) Membaca surah al-Ikhlas, al-Falaq dan An-Nass Sebanyak 3 kali. 

4) Membaca surah al-Baqarah ayat 1-5. 

5) Membaca doa yang antara lain sebagai berikut: 

اللهم افتح لنا ابواب الْيْ وابواب البركة وابواب النعمة وابواب الرزؽ وابواب القوة وابواب الصحة 
وابواب السلامة وابواب العافية وابواب الْنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الأخرة واصرؼ عنا 

رآف العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الأخرة غفر الل لنا ولَّم برحمتك ياأرحم الراحميْ بحق الق
اللهم إنا نسئلك سلامة في الدين وعافية في الْسد وزيادة في العلم وبركة في الرزؽ وتوبة قبل الموت 

النار والعفو عند  ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم ىوف علينا في سكرات الموت والنجاة من
الْساب ربنا لَ تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا وىب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوىاب ربنا آتنا في الدنيا 

____________________ 
20

Hanafing Unjung, Imam Desa Bonto Marannu, Wawancara, di Rumah Masyarakat, 18 

Januari 2023. 
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أجمعيْ سبحاف  حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الل علي سيدنا محمد وآلو وصحبو
 .العالميْربك رب العزة عما يصفوف وسلاـ علي المرسليْ والْمد لل رب 

 

Terjemahnya:  

Ya Allah bukakanlah kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkatan, 
pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rezki, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu 
kesehatan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu Kesehatan prima, pintu-
pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa 
akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan 
hak al-Qur‟an yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Semoga 
Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai, zat yang maha pengasih. Ya 
Allah, Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan Ketika 
beragama, Kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezki, taubat 
sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan 
setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi 
sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka, ampunan 
pada saat hisab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami 
berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan 
anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya 
Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka. 
Semoga Allah mencurahka rahmat-Nya atas junjungan kami Muhammad, 
serta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Berkat rahmat-Mu, wahai yang 
paling penyayang di antara yang penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan 
semesta alam.

21
 

 Sebagaimana doa yang diatas tidak saja jadi cara untuk meminta kepada Allah 

Swt. Lebih dari itu, dengan doa ini, seorang muslim bisa semakin dekat dengan sang 

penciptanya. Di kehidupan ini pun sudah banyak orang yang membuktikan kekuatan 

dari doa. Namun untuk bisa diterima, tentunya doa harus diucap dengan tulus. Oleh 

karena itu, sudah semestinya umat muslim memahami keutamaan doa. 

 

____________________ 
21

https://Sariagri.id/article/amp/91395/doamembukaduabelaspintu, diakses tanggal Jumat 6 

Januari 2023. 

https://sariagri.id/article/amp/91395/doamembukaduabelaspintu
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3. Tahap Makan Bersama 

Tahapan selanjutnya adalah makan bersama dengan para partisipan yang hadir 

pada pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle tersebut, dalam hal ini adalah 

masyarakat warga Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros.
22

 Sebagaimana prosesi 

Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros pada tahap 

makan bersama yang memberikan makna solidaritas karena tanpa melihat status dan 

jabatannya hakikatnya kita semua sama dimata Allah Swt. Sebagaimana contoh yang 

dapat di lihat pada Gambar berikut ini:  

 

 

Gambar 2: Masyarakat Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros berkumpul dan 
kemudian makan bersama setelah Imam membaca doa Tradisi Ma’baca Pattingelle. 

____________________ 
22

Abdurrahim, (64 tahun) Imam Desa Bonto Marannu, Wawancara di Mesjid Syuhada 45 

tanggal 28 Januari 2023. 
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Sebagaimana gambar yang di atas mendeskripsikan di tengah kesibukan 

masyarakat di Desa Bonto Marannu juga memiliki solidaritas yang tinggi dalam hal 

ini di aplikasikan langsung dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle yang melakukan 

makan bersama yang memberikan kehangatan dan rasa persatuan sebagai identitas 

masyarakat di Desa Bonto Marannu dengan menikmati hidangan favoritnya yang 

tersedia dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle dalam hal ini secara tidak langsung 

memberikan nilai dan sikap sebuah kekeluargaan dari satu generasi kegenerasi 

berikutnya. Sehingga menjadi sarana komunikasi untuk memperkuat hubungan 

kekeluargaan dengan menjadikan warisan budaya dan etnis di masyarakat di Desa 

Bonto Marannu. 

Abdurrahman juga mengatakan bahwa, proses Tradisi Ma’baca Pattingelle 

terdiri atas tiga rangkaian, Pertama, tahap persiapan, kedua, tahap Ma‟baca, dan 

ketiga, tahap makan bersama. Dari ketiga rangkaian tersebut, yang inti adalah tahap 

Ma‟bacanya, namun ketiga rangkaian tersebut harus saling menunjang satu sama 

lainnya agar proses Tradisi Ma’baca Pattingelle dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan.
23

 

Berdasarkan ungkapan di atas dapat dipahami bahwa, dalam prosesi Tradisi 

Ma’baca Pattingelle terdiri atas tiga rangkaian. Ketiga rangkaian tersebut harus 

saling mendukung dan menunjang satu sama lainnya agar prosesi dapat berjalan 

lancar. Tahap persiapan merupakan tahap paling awal yang mesti dipersiapkan oleh 

tuan rumah, setelah makanan semuanya siap, maka prosesi selanjutnya adalah 

____________________ 
23

Abdurrahman, (58) tahun) Imam Dusun Tanringmata, Wawancara di rumah, tanggal 18 

Januari 2023. 
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memanggil pa’baca, tetangga dan semua keluarga terdekat untuk ikut serta dalam 

upacara tersebut, setelah kedua rangkaian tersebut selesai maka semua orang-orang 

yang datang dipersilahkan untuk makan bersama.  

Hanafing Unjung menegaskan bahwa dalam prosesi Tradisi Ma’baca 
Pattingelle dimulai setelah menanam padi, nenek moyang kita dahulu melakukan 
Tradisi Ma’baca Pattingelle dan itu diwariskan sampai sekarang. Dengan 
mempersiapkan berbagai macam makanan seperti sokko, onde-onde, dan pisang. 
Inilah hidangan makanan yang paling utama dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle.

24
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik oleh peneliti sebuah 

kesimpulan bahwa dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle dilakukan setelah menanam 

padi sesuai dengan kebiasaan atau Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang 

terdahulu dan Tradisi Ma’baca Pattingelle masih terus dilestarikan oleh masyarakat 

di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. Adapun unsur dari sekian banyaknya 

hidangan makananan,  yang disediakan oleh masyarakat di desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros dalam melakukan Tradisi Ma’baca Pattingelle ini yang terpenting 

dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle dari sisi hidangan makanannya adalah sokko, 

onde-onde, dan pisang (utti). 

Hanafing Unjung mengatakan bahwa, “makna makanan yang utama dalam 
Tradisi Ma’baca Pattingelle adalah sokko yang memiliki makna bersatunya antara 
bulir satu dengan bulir beras ketan lainnya. Sedangkan makna hidangan onde-onde 
yaitu bermakna harapan dan doa karena dalam sajian onde-onde khas Bugis 
Makassar. Yang dimana onde-onde yang terbuat dari tiga bahan dasar yaitu gula 
merah, tepung beras, dan kelapa. Dan masing-masing bahan tersebut menjadi simbol-
simbol tertentu bagi masyarakat Bugis Makassar terkhusus di Desa Bonto Marannu 
Kabupaten Maros. Yang pertama adalah gula merah yang dimaknai sebagai simbol 
kesukaan dengan rasa manis khasnya dengan harapan menikmati manisnya 
kehidupan. Yang kedua tepung beras yang dimaknai sebagai simbol dari kekuatan 
yang dijadikan sebagai makanan pokok dalam pembuatan makanan khas Bugis 
Makassar. Yang ketiga kelapa yang dimaknai sebagai simbol kenikmatan yang 
memiliki banyak manfaat, karena daging kelapa muda dapat menambah nutrisi bagi 
tubuh, airnya dapat menghilangkan dahaga dan sebagai penawar racun. Sedangkan 
daging kelapa yang tua dapat dijadikan sebagai santan untuk campuran makanan, 

____________________ 
24

Hanafing Unjung, (38 Tahun), Imam Dusun Tambua Sekaligus Penyuluh Agama Islam 

Kec.Lau, Wawancara di Desa Bonto Marannu, 15 Januari 2023. 



83 

 

 

 

minuman, kue, serta dapat pula diolah menjadi minyak kelapa. Utti yang memiliki 
makna filosofi kedewasaan, kerukunan, kedamaian, dan kesejatraan.

25
   

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti memakai pendekatatan teori 

semiotika dari Charle Saunders Peirce yang memiliki tiga wilayah pertama semantik 

kedua sentaktik dan ketiga pragmatik. Menyimpulkan bahwa ada tiga hidangan pokok 

dalam proses Tradis Ma’baca Pattingelle di Kabupaten Maros yaitu: 

a. Sokko  

Temuan di lapangan pada prosesi Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto 

Marannu Kabupaten Maros, peneliti menemukan beberapa piring Sokko beserta 

lauknya sebagai Assennung-sennureng bermakna kegembiraan atau kesuksesan dalam 

segala hal sebagai simbol Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros untuk didoakan oleh Imam desa atau dusun. 

Sokko merupakan makanan pokok pertama yang menjadi sebuah tanda 

mewakili objek (referent) yang ada di dalam pemahaman dan pemikiran masyarakat 

Desa Bonto Marannu yang menginterpretasikannya (intrerpreter) dengan persatuan 

dan kesatuan.  

Tello (Telur) sebagai lauk pauk. 

Filosofi tello atau telur sebagai salah satu dari sokko dalam Tradisi Ma’baca 

Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros bahwa tello atau telur 

bermakna: 

____________________ 
25

Hanafing Unjung, (38 Tahun), Imam Dusun Tambua Sekaligus Penyuluh Agama Islam 

Kec.Lau, Wawancara di Desa Bonto Marannu, 16 Januari 2023.  
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a. Putih tello atau telur 

Putih tello atau telur bermakna mapipaccing (bersih) memperoleh rezeki 

dengan cara yang benar dan bersih dari hal-hal yang haram (rezeki yang halal). 

b. Bentuknya bulat  

 Bentuknya bulat bermakna dapat menggenggam dunia seperti menggenggam 

telur dengan mudah tanpa adanya rintangan sebagai halangan, baik dengan satu atau 

dua tangan (berhasil atau sukses). 

c. Kuning tello atau telur 

Kuning tello atau telur bermakna memperoleh rezki yang berharga 

diumpamakan seperti emas mulia (kesejahtraan). 

d. Kulit tello atau telur 

Kulit telur bermakna mudah rapuh artinya melabangkan dimudahkan dalam 

mengerjakan dan memperoleh rezkinya sebagaimana mudahnya rapuh kulit telur 

dalam hal ini ketika mencari pekerjaan diberikan kemudahan. 

Abdurrahman mengatakan bahwa songkolo atau sokko itu kalau kita ingin 
memaknai di tengah masyarakat Desa Bonto Marannu artinya memiliki makna yang 
tersirat dengan harapan kita semua bersatu dengan keluarga, tidak bertengkar, dan 
akur dengan saudaranya. Sebagaimana sokko itu menyatu dan tidak pernah pisah.

26
 

____________________ 
26

Abdurrahman, (58 tahun), Imam Dusun Tanringmata, Wawancara di Rumah, tanggal 17 

Januari 2023.  
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Jadi alasan yang paling utama dikatakan sokko sebagai hidangan inti dalam 

prosesi Tradisi Ma’baca Pattingelle di Kabupaten Maros adalah memiliki filosofi 

persatuan dan kesatuan dalam pandangan masyarakat Kabupaten Maros terkhusus di 

Desa Bonto Marannu. 

Sebagaimana sokko memiliki filosofi persatuan dan kesatuan (ukhwah 

Islamiah). Dalam hal ini bisa kita lihat bagaimana sokko saling merekat satu sama 

lain dan karenanya meski dihempaskan ia akan tetap utuh. Seperti itulah juga kita 

semestinya dalam hidup bermasyarakat. Senantiasa menjaga ukhwah (persaudaraan), 

semangat persatuan dan gotong royong yang disadari atau tidak disadari secara 

langsung sedikit demi sedikit telah terkikis di tengah-tengah masyarakat kita. 

Sehingga yang ada dan nampak hanyalah sifat individualisme. Yang mengedepankan 

sifat ego pribadi atau bahkan menjadi ego pribadi sebagai ego massa. 

b. Onde-onde  

Onde-onde  merupakan makanan pokok yang kedua menjadi simbol yang 

dikelola dalam mewakili pemahaman masyarakat Desa Bonto Marannu dan 

digunakan Bersama-sama melalui cara-cara yang kompleks tentang  keberuntungan, 

keselamatan, harapan, dan kenikmatan.  

Abu Rasul mengatakan iyaro onde-onde atau umba-umba maknanya 
narekko berhasil ii galungee engkai atau umba-umbai dale ee naullei dicobai toi 
cenningna onde-onde sippada cenningna paneng pole ri galungee.

27
  

Artinya: Onde-onde memiliki makna yang sangat mendalam dengan munculnya hasil 

dari menanam padi dengan harapan manisnya onde-onde akan dirasakan manis 

dan berhasilnya hasil menanam dan panen padi di sawah. 

____________________ 
27

Abu Rasul, (48 tahun), Kepala Desa Bonto Marannu, Wawancara di Mobil Maros, tanggal 

18 Januari 2023. 
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Jadi alasan yang paling fundamental dikatakan Onde-onde sebagai syarat 

hidangan inti kedua dalam Prosesi Tradisi Ma’baca Pattingelle di Kabupaten Maros 

adalah memiliki penafsiran yang kompleks tentang  Kebersamaan, keberuntungan, 

keselamatan, harapan, dan doa. Dalam pandangan masyarakat Kabupaten Maros 

terkhusus di Desa Bonto Marannu.  

Sedangkan makna hidangan kue onde-onde bermakna harapan dan doa karena 

dalam sajian onde-onde khas Bugis Makassar. Yang dimana onde-onde yang terbuat 

dari tiga bahan dasar yaitu gula merah, tepung beras, dan kelapa. Dan masing-masing 

bahan tersebut menjadi simbol-simbol tertentu bagi masyarakat Bugis Makassar 

terkhusus di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. Yang pertama adalah gula 

merah yang dimaknai sebagai simbol kesukaan dengan rasa manis khasnya dengan 

harapan menikmati manisnya kehidupan. Yang kedua tepung beras yang dimaknai 

sebagai simbol dari kekuatan yang dijadikan sebagai makanan pokok dalam 

pembuatan makanan khas Bugis Makassar. Yang ketiga kelapa yang dimaknai 

sebagai simbol kenikmatan yang memiliki banyak manfaat, karena daging kelapa 

muda dapat menambah nutrisi bagi tubuh, airnya dapat menghilangkan dahaga dan 

sebagai penawar racun. Sedangkan daging kelapa yang tua dapat dijadikan sebagai 

santan untuk campuran makanan, minuman, kue, serta dapat pula diolah menjadi 

minyak kelapa. 

c. Utti Manurung (pisang menurun) 

Utti Manurung atau pisang menurun menjadi pilihan dalam Tradisi Ma’baca 

Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros karena makna yang terkandung 

oleh buah pisang atau utti tersebut. Karena dengan proses Tradisi Ma’baca 
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Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros menggunakan utti atau pisang 

yang belum diolah dan pisang yang telah diolah. Pisang atau utti yang belum diolah 

yaitu pisang atau utti manurung yang masih menta baik muda ataupun masak, 

sedangkan pisang atau utti manurung yang sudah diolah adalah nasu butung yang 

berupa pisang yang potong-potong kecil kemudian dimasak dengan air dan 

ditambahkan gula dan santan baru kemudian diaduk menjadikan satu kesatuan yang 

manis disebut nasu butung.  

Utti manurung atau pisang menurun sebagai simbol yang dibawa masyarakat 

agar diberikan kelancaran dalam memanen padi. Hal ini diyakini dengan simbol buah 

utti manurung atau pisang menurun mengandung filosofi kedewasaan, kerukunan, 

kedamaian, dan kesejahtraan. Utti manurung dengan tingkat kematangannya akan 

beranak baru dan mengeluarkan buah pisang menurun.  

Dan buah utti manurung atau pisang menurun tersusun rapih bersisir-sisir 

saling berdekatan menandakan sebuah kerukunan yang teratur dan terstruktur yang 

dimana tingkat ukurannya mulai dari atas ke bawah yang tersusun dalam satu tandang 

dan masak di pohon secara berurutan yang menandakan kedamaian dan berwarna 

kuning keemasan menandakan atau melambangkan kesejahtraan. Oleh karena itu utti 

manurung atau pisang menurun sering sekali ditemukan disetiap Tradisi-Tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. 

Utti Manurung merupakan makanan pokok yang ketiga menjadi simbol yang  

mendominasi persepsi masyarakat Desa Bonto Marannu dalam Tradsi Ma’baca 

Pattingelle yang amat sangat erat tentang turunnnya rahmat Allah Swt.  

Ambo Dalle mengatakan iyaroo utti manurung diniaekengi manurung tooi 
pammasena puang Allah Ta’ala makanya pisang yang menjadi makanan pokok 
dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di desa bonto marannu itu merupakan salah satu 
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sarana untuk meminta kepada Allah Swt yang memberikan atau menurunkan rezki. 
Ma’baca Pattingelle dilakukan agar supaya segala pekerjaan yang telah dilaksanakan 
dalam proses menanam padi menjadi berkah.

28
 

Jadi alasan yang paling krusial dikatakan utti manurung sebagai makanan inti 

ke tiga dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros 

adalah adanya tata bahasa (grammar) yang sering kali digunakan bersama-sama 

dengan jumlah gerak tubuh (gesture) lainnya agar dapat menghasilkan kombinasi 

yang mengungkapkan makna sangat erat tentang turunnya rahmat Allah Swt.  

C. Pesan Dakwah Dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros 

Tradisi Ma'baca Pattingelle merupakan salah satu tradisi adat suku Bugis 

Makassar yang ada di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros, yang masih 

berkembang sampai saat ini. Tradisi ini mampu bertahan dalam perkembangan zaman 

modern seperti sekarang yang dimana zaman dipenuhi dengan budaya-budaya tradisi 

baru yang tumbuh dan bercorak kebarat-baratan.  

Segala sesuatu yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman 

secara otomatis adalah sesuatu yang memiliki nilai atau unsur tersendiri sehingga 

menjadikannya tetap diterima oleh masyarakat generasi lanjut. Salah satunya tradisi 

Ma'baca Pattingelle. Jika dilihat dari kaca mata Islam, sesungguhnya tradisi Ma'baca 

Pattingelle itu memiliki pesan dakwah yang tersirat maupun tersurat. Dan hasil dari 

penelitian mendalam yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi, 

dan dokumentasi yang dikategorikan sebagai berikut. 

____________________ 
28

Ambo Dalle, (69 Tahun ), Petani Dusun Tambua Desa Bonto Marannu, Wawancara di 

Sawah, Tanggal 17 Januari 2023.  
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Adapun pesan dakwah yang terkandung dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di 

Desa Bonto Marannu yang didapatkan setelah diadakan penelitian mendalam yaitu: 

1. Pesan Dakwah Akidah 

 Sebagaimana di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros, tradisi Ma'baca 

Pattingelle merupakan tradisi masyarakat untuk menunjukkan pesan dakwah akidah 

adalah tujuan sebagai peribadatan manusia untuk mewujudkan kesetiaan dan 

ketakwaan hanya kepada Allah Swt. Karena sebagai manusia masyarakat Desa Bonto 

Marannu sangat meyakini dan mempercayai bahwa tidak ada wujud apapun yang bisa 

memberikan nikmat kepadanya selain Allah Swt. Dengan mengaplikasikan bentuk 

rasa syukur manusia kepada Allah Swt Yang Maha Esa atas nikmat rezeki dan 

kesehatan yang telah diberikan melalui bumi dan berbagai macam hasil bumi.  

a. Syukur  

Hanafing Unjung mengatakan “pesan dakwah dalam Tradisi Ma’baca 
Pattingelle ini ada tiga yang pertama yaitu kita tidak boleh berhenti untuk 
mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Karena dengan adanya Tradisi Ma’baca 
Pattingelle ini penghambaan kita kepada Allah Swt tidak pernah putus, salah satunya 
kita  bersyukur masih diberikan oleh Allah Swt Kesehatan dan mengharapkan hasil 
panen yang berlimpah.

29
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik sebuah 

kesimpulan bahwasanya pesan dakwah dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle, sebagai 

bentuk rasa syukur kepada sang Khaliq yang menciptakan langit dan bumi beserta 

seluruh isinya. Sekaligus sebagai bentuk penghambaan syukur masyarakat desa 

Bonto Marannu yang telah diberikan kesehatan untuk mencari rezki yang halal dalam 

menanam padi. 

____________________ 
29

Hanafing Unjung, (38 Tahun), Imam Dusun Tambua Sekaligus Penyuluh Agama Islam 

Kec.Lau, Wawancara di Desa Bonto Marannu, 15 Januari 2023. 
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Abdurrahim juga mengatakan bahwa “memang ada tiga pula makanan utama 
dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle begitupula tiga pesan dakwah yang terkandung 
dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle yaitu millau doang lau ri puange, sukkuru’ tooki 
lau ri puange sibawa parellu too massedekkah tawwe nasaba engka to tau 
de’napahang iaroo di asenge maTradisi makkokkoe nasaba maega ladde’ ni ilmu 
naiakia de’nahargai pemahamangna tau toana.

30
 

Sebagaimana yang dikatakan informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

adanya pesan dakwah yang lahir dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle ini sebagai 

sumber kekuatan bagi masyarakat desa Bonto Marannu yang kental dengan tradisi 

selalu memohon dan meminta doa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan 

memperbanyak syukur kepada Allah Swt yang masih memberikan kita nikmat yang 

tidak ada batasannya mulai dari nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan 

terlebih lagi nikmat iman. Sekaligus kebiasaan masyarakat desa Bonto Marannu di 

Kabupaten Maros yang mayoritas mengajak dan membagikan makananan kepada 

masyarakat desa Bonto Marannu yang ikut berpartisipasi dalam Tradisi Ma’baca 

Pattingelle. 

Ambo Dalle mengatakan bahwa “Tradisi Ma’baca Pattingelle itu salah satu 
cara masyarakat untuk meminta kepada Allah Swt, yang memberikan rezeki dan 
kenikmatan hidup. Tradisi Ma’baca Pattinggel di Desa Bonto Marannu Kabupaten 
Maros dilakukan agar supaya segala pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh 
masyarakat di sini dalam proses menanam padi menjadi berkah. Saya selaku 
masyarakat di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros disini sangat bersyukur kepada 
Allah Swt. Karena Tradisi ini kita masi bisa berkumpul saling melihat dan bersatu 
menikmati rezeki yang Allah berikan.

31
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan 

sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di Desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros yang melaksanakan Tradisi Ma’baca Pattingelle, bahwa pesan 

____________________ 
30

Abdurrahim, (64 tahun) Imam Desa Bonto Marannu, Wawancara di Mesjid Syuhada 45 

tanggal 17 Januari 2023. 

31
Jamaluddin, (41 tahun), Masyarakat, Wawancara, di Desa Bonto Marannu Kabupaten 

Maros, Tanggal 18 Januari 2023. 
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dakwah yang terkandung dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle adalah kesyukuran. Hal 

ini kontras terlihat dari salah satu ungkapan masyarakat yakni Ambo Dalle yang 

memiliki pemahaman bahwa Tradisi Ma’baca Pattingelle merupakan media atau 

perantara yang diwariskan oleh pendahulunya untuk mengungkapkan atau 

mengekspresikan rasa syukurnya kepada Allah Swt. sekaligus menjadikan Tradisi 

Ma’baca Pattingelle sebagai momentum silaturahmi yang diadakan setiap kali selesai 

menanam padi. 

Abdurrahim menegaskan bahwa, “Tradisi Ma’baca Pattingelle di desa Bonto 
Marannu Kabupaten Maros merupakan sebuah Tradisi yang telah lama dilakukan 
oleh masyarakat desa Bonto marrannu dan Tradisi ini masi tetap dilestarikan sampai 
sekarang, walaupun Ma’baca Pattingelle merupakan sebuah Tradisi namun di sisi 
lain memiliki inti pesan dakwah yakni kita sebagai hamba agar senantiasa bersyukur 
atas seluruh nikmat Allah Swt.  sebagaimana yang diindikasikan dalam QS. 
Ibrahim/14:7. Memerintahkan seluruh manusia untuk selalu mensyukuri nikmat yang 
diberikan kepada manusia.

32
 

Berdasarkan ungkapan informan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa 

pesan dakwah dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle selalu menyadarkan masyarakat 

tentang kesyukuran atas nikmat dari Allah Swt.  Sebagaimana yang tercantum dalam 

QS. Ibrahim/14:7: 

نْ شَكَرْتُُْ لَََزيِْدَنَّ  نْ كَفَرْتُُْ اِفَّ عَذَابَْ لَشَدِيْدٌ وَاِذْ تاَذََّفَ رَبُّكُمْ لَىِٕ كُمْ وَلَىِٕ  

 

Terjemahnya:  

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar 

sangat keras.”
33

 

____________________ 
32

Abdurrahim, (64 tahun) Imam Desa Bonto Marannu, Wawancara di Mesjid Syuhada 45 

tanggal 17 Januari 2023. 

33
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 256.  
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Adapun tafsiran surah Ibrahim ayat 7 yaitu sebagai berikut: 

a. Tafsir Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia 

Dan ingatlah pula ketika Tuhanmu memaklumkan suatu maklumat yang 

dikukuhkan, sesungguhnya aku bersumpah, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat-

ku kepadamu, niscaya aku akan menambah kepadamu nikmat lebih banyak lagi, 

tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmat-ku, maka pasti azab-ku sangat berat. 

Dan musa berkata untuk mengingatkan kaumnya bahwa mensyukuri nikmat Allah 

bukanlah untuk kepentingan Allah, jika kamu dan orang yang ada di bumi ini 

semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah mahakaya sehingga 

keingkaran mereka tidak akan sedikit pun mengurangi kekayaan-Nya, maha terpuji 

atas segala hal yang terjadi di alam semesta.
34

 

b. Tafsir Al Misbah 

Qurais Shihab dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa makna syukur 

ialah "menampakan". Dan ini berlawanan dengan kata kufur yang berarti "menutupi". 

Jadi, syukur adalah menampakan nikmat dengan menggunakan sebaik-baiknya dan 

sesuai dengan kehendak pemberi. Lebih lanjut Quraish Shihab memaparkan, 

munculnya sikap kufur seperti rasa tidak puas hanya akan menyisakan perasaan 

tersiksa bagi dirinya sendiri. Sikap ini adalah hal yang sia-sia karena tidak menikmati 

kebesaran dan kekayaan yang dilimpahkan Allah Swt.
35

 

c. Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H  

____________________ 
34

Kementrian Agama, Tafsir Qur’an, Diakses pada Tanggal 18 Januari 2023.   

35
M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Hunafa: Jurnal Studi Islamika, 2014), h. 145. 
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Dia berkata kepada kaumnya untuk menghimbau mereka supaya mensyukuri 

nikmat-nikmat Allah “Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan,” 

maksudnya memberi tahukan dan menjanjikan “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 

pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu”, dari nikmat-nikmatKu. “Dan jika 

kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih”, dan 

diantara bentuk siksaNya, adalah Allah akan melenyapkan nikmat yang telah Allah 

curahkan dari mereka. Bersyukur hakikatnya, pengakuan hati terhadap nikmat-nikmat 

Allah dan menyanjung Allah karenanya, serta mempergunakannya dalam keridhaan 

Allah. Sementara pengingkaran terhadap nikmat Allah mempunyai pengertian yang 

berlawanan dengannya.
36

 

Hakikat syukur dapat juga berarti pujian terhadap orang yang berbuat baik 

dengan menyebut kebaikannya. Dengan demikian, syukur seorang hamba kepada 

Allah Swt adalah pujian kepada Allah Swt dengan menyebut kebaikan-Nya. 

Sedangkan syukur Allah kepadanya berupa pujian Allah Swt dengan menyebut 

kebaikan hamba-Nya. Adapun kebaikan seorang hamba adalah ketaatannya kepada 

Allah Swt. Sedangkan kebaikan Allah Swt adalah pemberian nikmat Allah Swt 

kepadanya berupa taufik dan hidayah agar ia mau bersyukur. Syukur atas nikmat 

Allah Swt diucapkan dengan mulut dan disadari dengan hati. Sedangkan sebagian 

ulama membagi syukur dengan tiga ekspresi, pengakuan dengan lisan atas nikmat 

Allah Swt, kepatuhan oleh anggota badan atas ibadah yang diperintahkan, dan syukur 

hati dengan musyahadah.
37

 

____________________ 
36

https://tafsirweb.com/4053-surat-ibrahim-ayat-7.html, Diakses pada Tanggal 18 Januari 

2023.  

37
https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/syukur-dalam-kajian-para-sufi-c5i1A  
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Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

manusia diwajibkan untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Swt, 

barang siapa yang pandai bersyukur maka Allah Swt akan menambah rezekinya. 

Tetapi barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah Swt, maka azabnya 

sangatlah pedih. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tradisi Ma’baca 

Pattingelle merupakan sebuah wasilah bagi masyarakat di Desa Bonto Marannu 

untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Swt atas segala nikmat yang 

diberikan, khususnya nikmat kesehatan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan 

nikmat kesehatan tersebut untuk menanam padi di Sawah. Dengan adanya 

pemahaman seperti ini, maka konsekuensi dari Tradisi Ma’baca Pattingelle tetap 

dilestarikan. 

2.  Pesan Dakwah Akhlak 

 Di katakan sebagai pesan dakwah Akhlak karena manusia harus memilki 

Akhlak terhadap Allah Swt dan terhadap sesama manusia, Serta termasuk diri sendiri. 

Dalam Tradisi Ma'baca Pattingelle memberikan hal yang posiif bagi diri masing-

masing masyarakat Desa Bonto Marannu. Karena dengan dilaksanakannya tradisi 

Ma'baca Pattingelle, selain bisa saling berbagi (sedekah) juga meningkatkan jiwa 

solidaritas antar warga semakin erat. 

a. Sedekah 

 Abdurrahim juga mengatakan bahwa “memang ada tiga pula makanan utama 
dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle begitupula tiga pesan dakwah yang terkandung 
dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle yaitu millau doang lau ri puange, sukkuru’ tooki 
lau ri puange sibawa parellu too massedekkah tawwe.

38
 

____________________ 
38

Abdurrahim, (64 tahun) Imam Desa Bonto Marannu, Wawancara di Mesjid Syuhada 45 

tanggal 17 Januari 2023. 
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Sebagaimana hasil dari wawancara kepada informan bahwa Tradisi Ma’baca 

Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros begitu sangat kental yang 

notabenenya memilki karakteristik yang menjadi acuan pesan dakwah yang pertama 

adalah syukur sebagai keharusan bagi setiap masyarakat di Desa Bonto Marannu 

untuk menampakkan penghambaannya kepada Sang Pencipta alam semesta. 

Kemudian yang kedua adalah bersedekah sebagaimana para ulama menyebutkan 

manusia yang suka bersedekah adalah manusia yang benar-benar suka dan cinta atas 

pengakuan imannya. Sebagaimana pandangan sedekah menurut Amir Ali mengatakan 

sedekah berarti suatu pemberian sesuatu baik dalam bentuk makanan ataupun doa 

dengan tujuan memperoleh ridha Allah Swt. atau ganjaran yang akan datang sehingga 

melahirkan cinta dan kasih kepada masyarakat desa Bonto Marannu setelah 

melakukan Tradisi Ma’baca Pattingelle setelah menanam padi.   

Hanafing Unjung menjelaskan bahwa pesan dakwahnya dalam Tradisi Ma’baca 
Pattingelle ini ada tiga pesan dakwah. Pertama yaitu kita tidak boleh jauh untuk 
selalu mengucapkan dengan lisan rasa syukur kepada Allah Swt. Karena dengan 
adanya Tradisi Ma’baca Pattingelle ini penghambaan kita kepada Allah Swt tidak 
pernah putus, salah satunya dalam bentuk bersedekah. Karena selama masyarakat di 
desa Bonto Marannu masih diberikan kesehatan jasamani dan rohani agar senantiasa 
bisa berdoa kepada Allah Swt. Mengharapkan hasil panen yang berbuah manis dari 
padi yang ditanam.

39
 

Sebagaimana pengakuan informan ketika setelah diwawancarai mengenai 

Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros yang 

mengatakan ada tiga pesan dakwah dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada pesan 

dakwah Tradisi Ma’baca Pattingelle dalam bentuk bersedekahnya yang memiliki 

peran yang sangat penting dalam suksesnya Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa 

Bonto Marannu Kabupaten Maros. Dalam hal ini di pertegas dengan dalil yang 

____________________ 
39

Hanafing Unjung, (38 Tahun), Imam Dusun Tambua Sekaligus Penyuluh Agama Islam 

Kec.Lau, Wawancara di Desa Bonto Marannu, 15 Januari 2023. 
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terdapat dalam Al-Qur‟an sebagai mana yang tercantum dalam QS. Al-

baqarah/2:177: 

وِ وَالْيػَ  وِْـ الَْٰخِرِ لَيْسَ الْبرَّاَفْ تػُوَلُّوْا وُجُوْىَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرؽِِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبرَّ مَنْ اٰمَنَ باِللّٰ
كَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيَّْ  بِيْلِ وَاٰتَى الْمَاؿَ عَلٰى حُبِّو ذَوِى الْقُرْبٰٰ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِ  ۗ  وَالْمَلٰٰۤىِٕ  ۗ  يَْْ وَابْنَ السَّ

لِيَْْ وَفِى الرِّقَابِ  َـ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ  ۗ  وَالسَّاٰۤىِٕ بريِْنَ فِى  ۗ  وَالْمُوْفػُوْفَ بِعَهْدِىِمْ اِذَا عَاىَدُوْا  ۗ  وَاقََا وَالصّٰ
كَ الَّذِيْنَ صَدَقػُوْا  ۗ  الْبَأْسَاٰۤءِ وَالضَّرَّاٰۤءِ وَحِيَْْ الْبَأْسِ  كَ ىُمُ الْمُتػَّقُوْفَ ۗ  اوُلٰٰۤىِٕ وَاوُلٰٰۤىِٕ  

Terjemahnya:  

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, 

melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada 

Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan Nabi-Nabi; 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang 

miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; 

melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; 

sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka 

itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa.
40 

Menurut Imam Nawawi, sedekah adalah memberikan kepemilikan kepada 

orang yang membutuhkan untuk bertujuan pahala akhirat tanpa mengharapkan 

pemberian kembali dan betul-betul ikhlas karna Allah Swt. 

Sementara itu, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa 

memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan pahala 

akhirat juga sedekah. 

 

____________________ 
 

40
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 27. 
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Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Riyadus Shalihin:  

 مِنَ  خَيػْرٌ  الْعُلْيَا الَْيَدُ :  قَاؿَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللُ  صَلَّى النَّبِِّ  عَنِ  عَنْوُ  اللُ  رَضِيَ  حِزَا ٍـ بْنِ  حَكِيْمِ  عَنْ 
 يػُغْنِوِ  يَسْتػَغْنِ  وَمَنْ  ،اللُ  يعُِفَّوُ  يَسْتػَعْفِفْ  وَمَنْ  غِنًِّ، ظَهْرِ  عَنْ  الصَّدَقَةِ  وَخَيػْرُ  تػَعُوْؿُ، بِنَْ  وَابْدَأْ  السُّفْلَى، الْيَدِ 
41اللُ 

 

Dari Hakîm bin Hizâm RadhiyAllahu anhu, dari Nabi ShallAllahu „alaihi wa 

sallam , Beliau ShallAllahu „alaihi wa sallam bersabda : 

Artinya:  

Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan 
mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik 
sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. 
Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya 
dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan 
kecukupan kepadanya.” 

Sebaimana di dalam kitab hadist pun dijelaskan betapa sangat dianjurkannya 

untuk selalu bersedekah kepada sesame manusia dan memaknai bahwa tangan 

seseorang yang di atas lebih baik dari pada tangan orang yang di bawah dengan 

maksud betapa mulianya seseorang jika ia senantiasa rajin bersedekah dan sebaik-

baik sedekah kepada orang yang membutuhkan agar engkau mulia dihadapan 

manusia dan lebih mulia dihadapan Allah Swt. 

Abu Rasul mengatakan “dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto 
Marannu Kabupaten Maros banyak sekali manfaatnya seperti menjalin silaturrahim 
atau mempererat persaudaraan dan sebagai rasa syukur karena berhasil melewati 
rangkaian proses yang berat dalam penanaman padi tanpa ada lecet sedikitpun dan 
juga saya dapat juga pesan dakwah saling berbagi atau bersedekah dalam Tradisi 
Ma’baca Pattingelle di desa Bonto Marannu tidak lain itu hanya semata-mata lillahi 
ta’ala.

42
 

____________________ 
 

41
Abu Zakary An-Nawawi, Kitab Riyadhus Shalihin, (Bandung: Hanifah Islami), h. 198. 

42
Abu Rasul, (48 Tahun), Kepala Desa Bonto Marannu, Wawancara di Desa Bonto Marannu, 

18 Januari 2023. 
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Sebagaiman hasil wawancara peneliti terhadap informan dapat disimpulkan 

bahwa dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros 

banyaknya pesan-pesan dakwah yang didapatkan dalam tradisi akan tetapi dalam hal 

ini peneliti lebih memfokuskan tentang pesan dakwah bersedekah yang terkandung 

dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. Pesan 

dakwah bersedekah ini pun ditegaskan dalam Al-Qur‟an dalam surah Al-Lail/91:5-10 

وكََذَّبَ  ۗ  بََِلَ وَاسْتػَغْنِّٰ  ۗ  وَامََّا مَنْ  ۗ  فَسَنػُيَسِّرهُ للِْيُسْرٰى ۗ  فَامََّا مَنْ اعَْطٰى وَاتػَّقٰى وَصَدَّؽَ باِلُْْسْنِّٰ 
ۗ  سِّرهُ للِْعُسْرٰىفَسَنػُيَ  ۗ  باِلُْْسْنِّٰ       

 

Terjemahnya: 

Siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa serta 
membenarkan adanya (balasan) yang terbaik (surga), Kami akan 
melapangkan baginya jalan kemudahan (kebahagiaan). Adapun orang yang 
kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah) serta 
mendustakan (balasan) yang terbaik, Kami akan memudahkannya menuju 
jalan kesengsaraan.

43
 

Mengenai tentang sedekah di antara para ulama mendefinisikan antara lain 

yaitu:  

Syekh Mahmudunnasir mengatakan sedekah ialah pemberian Sebagian dari 

harta karena Allah Swt kepada orang-orang fakir dan miskin. Karena kemuliaan 

seseorang jika sering berbagi dan tersenyum dan salah satu amalan paling dicintai 

oleh Allah Swt adalah memberi makan orang yang membutuhkan. 

Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengatakan memberi makan 

merupakan ibadah keutamaan luar biasa di sisi Allah Swt. Seluruh Nabi dan Rasul 

mencontohkan hal ini. Mereka adalah suri teladan bagi seluruh umat. Misalnya Nabi 

____________________ 
43

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 595. 
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Ibrahim a.s. berjalan berkilo-kilo meter untuk mengajak orang untuk makan siang 

Bersama. Inilah alasan mengapa beliau dijuluki sebagai kekasih Allah.
44

 

3. Pesan Dakwah Syariah 

 Berdoa itu merupakan salah satu pesan dakwah yang masuk dalam aspek 

syariah. Syariah sendiri merupakan salah satu materi ajaran yang bersumber dari Al-

Qur’an yang berisi aturan-atauran atau ketentuan-ketentuan dari Allah Swt. Dan 

syariah itu mengatur hubungan manusia kepada Allah Swt dan hubungan manusia 

sesama manusia, namun merupakan implementasi dari doa kepada Allah Swt, dan 

saling mendoakan sesama manusia. Artinya apabila seseorang sudah percaya dengan 

kebesaran dan keagungan Allah Swt, maka ia akan senang hati untuk 

melaksanakannya. 

a. Doa  

Doa adalah sebagai bentuk ketaantan kita sebagai hamba yang dijadikan 

sarana bagi kita untuk meminta, memohon sepenuh hati kepada Allah Swt. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Imam Dusun Tangkuru sekaligus 

sebagai salah satu masyarakat Desa Bonto Marannu mengatakan. 

Dg. Sibali “iyaro milau doangee naulle too ii ki pancaji mapipaccing ale ta 

dengan niat malampe’ sunge’ta tuo ki ma’barakka aga-aga elo di e’bu”. 

Berdasarkan ungkapan tersebut maka peneliti menerjemahkan, mengatakan 

meminta doa merupakan alat untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk dengan niat 

____________________ 
44

Fathoni Ahmad, Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haqq, (Bandung: Khazanah Pustaka Islam, 

2007), h. 68.   
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agar supaya hidup di dunia ini dipanjangkan umur dan diberkahi dalam kehidupan 

masing-masing.
45

  

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama informan di atas dapat di 

simpulkan bahwa doa merupakan pesan dakwah yang terpenting dalam kehidupan 

masyarakat di desa Bonto Marannu, jadi sudah sewajarnya jika dalam Tradisi 

Ma’baca Pattingelle memiliki pesan dakwah memanjatkan doa tanpa menunggu 

masalah yang menimpanya. Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap manusia pasti 

memiliki hajat atau keinginan serta kebutuhan untuk memiliki sesuatu. Keinginan 

yang disampaikan kepada seseorang atau kepada Allah Swt, itulah dinamakan doa. 

Secara keseluruhan, kata doa dalam Al-Qur‟an dan derivasinya terulang sebanyak 

213 kali dalam 55 surat. Hal ini mengindikasikan bahwa pesan dakwah doa 

merupakan kata yang sangat populer dan menunjukkan bahwa manusia membutuhkan 

sandaran kepada Allah Swt. sebagai mana yang tercantum dalam QS. Yunus/10:106: 

فاَِفْ فػَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيَْْ ۗ  وَلََ تَدعُْ مِنْ دُوْفِ اللّٰوِ مَا لََ يػَنػْفَعُكَ وَلََ يَضُرُّؾَ   

Terjemahnya:  

Janganlah engkau sembah selain Allah, sesuatu yang tidak memberi 
manfaat kepadamu dan tidak (pula) memberi mudarat kepadamu, sebab 
jika engkau lakukan (yang demikian itu), sesungguhnya engkau termasuk 
orang-orang zalim. ”

46
 

Muhammad Ali As-shabuni dalam Shafwatut Tafasir mentafsirkan ayat di 

atas sebagai bentuk memperkuat larangan. Gunanya, untuk sekali-kali tidak 

____________________ 
45

Dg Sibali, (53 Tahun), Imam Dusun Tangkuru, Wawancara di Desa Bonto Marannu, 17 

Januari 2023.  

46
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 220. 
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menyembah selain Allah Swt, yaitu sesuati yang tidak memberi manfaat maupun 

madharat.
47

 

Abu Rasul mengatakan dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto 
Marannu Kabupaten Maros pesan dakwah doa ini menguatkan keyakinan masyarakat 
di sini menjadikannya sarana atau media untuk memohon ampun dan meminta 
kesehatan selama menunggu hasil panen dan setelah menanam padi di Sawahnya. 
Karena doa juga yang diyakini masyarakat desa Bonto Marannu dalam keberhasilan 
melewati rangkaian proses yang berat dalam penanaman padi tanpa ada lecet 
sedikitpun.

48
 

 Hujjatul Islam, Imam Al Ghazali, menerangkan, syukur terdiri atas tiga 

perkara, yakni ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu syukur berarti menyadari betapa banyak 

kenikmatan yang diterima seorang insan dari Allah Swt. Keadaan bermakna 

meluapkan rasa terima kasih itu dengan cara-cara yang diridhai-Nya. Adapun amalan 

bertujuan menunaikan perintah-Nya. Bahkan, seperti dijelaskan dalam Alquran surat 

Ibrahim ayat tujuh, dengan bersyukur niscaya Allah Swt semakin memperbanyak 

limpahan karunianya kepada sang hamba yang taat.  

 Tidak hanya di dunia, melainkan juga kelak di negeri akhirat. Bukankah 

nikmat teragung adalah meraih ridha Allah Swt sehingga diperkenankan untuk 

melihat Wajah-Nya? Menurut para ulama, syukur memiliki hakikat, yakni seorang 

insan menyandarkan segala nikmat kepada Sang Pemberi karunia. Caranya dengan 

merendahkan diri di hadapan-Nya. Konkretnya adalah lebih menaati perintah-Nya 

serta menjauhi segala larangan-Nya.
49

    

____________________ 
47

Muhammad Ali As-shabuni, Shafwatut Tafsir, (Bandung: Khazanah Pustaka Islam). h. 34.  

48
Abu Rasul, (48 Tahun), Kepala Desa Bonto Marannu, Wawancara di Desa Bonto Marannu, 

18 Januari 2023. 
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https://www.republika.co.id/berita/rcduut320/3-tingkatan-syukur-menurut-imam-alghazali-
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan dapat disimpulkan 

bahwasanya nilai pesan dakwah meminta doa untuk kekuatan, keselamatan, dan 

kesehatan. karena apapun yang kita lakukan mulai dari hal yang terkecil sampai 

kepada hal yang terbesar sudah seharusnya kita sandarkan kepada Allah Swt dengan 

memohon dan meminta doa keselamatan, dan kesehatan dengan harapan selama 

menunggu hasil panen dan setelah menanam padi serta seterusnya dan tidak lupa pula 

juga sorang Imam atau guru yang di tuakan untuk kirimkan surah al-fatihah kepada 

Nabi Muhammad Saw. Dan kepada Nabi Khaidir a.s. serta kita kirimkan al-fatiha 

juga kepada para Aulia (kekasih Allah Swt), kaum muslimin laki-laki dan kaum 

muslimat perempuan serta mengharapkan dibukakan pintu kebaikan, pintu rezki, 

pintu nikmat, pintu kesehatan, pintu afiat, pintu keselamatan dunia dan akhirat, pintu 

syurga firdaus. Tidak lupa senantiasa membaca sholawat dan mengirimkan bacaan 

surah al-fatiha kepada almarhum dan almarhumah kepada orang tua kita yang 

dipanggil oleh Allah Swt terlebih dahulu. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur‟an Allah Swt. berfirman, “Apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, 

sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, 

atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu” (QS. al-Baqarah/2: 200). 

Jalaluddin al-Suyuthi dalam Asbab al-Nuzul, mengutip Ibnu Abi Hatim yang 

bersumber dari Ibnu Abbas ihwal latar belakang turunnya al-Baqarah/2 ayat 200. 

Ibnu Abbas berkata, “Pada masa jahiliah, pada saat musim haji orang-orang berdiri, 

lalu ada di antara mereka yang berkata, “Dulu ayah saya memberi makan, membantu 

membawakan beban dan membayar diyat”. 
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Syukur merupakan respons manusia paling awal atas Allah Swt, yang telah 

memberikan nikmat, kemudian manusia melanjutkan respons tersebut dengan 

beriman. Oleh sebab itu kata syukur ditulis terlebih dahulu daripada iman 

sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nisa' (4): 147. Apabila syukur dilaksanakan 

sebagaimana disebutkan di atas, maka syukur itu tidak hanya mendatangkan 

tambahan nikmat, namun syukur itu merupakan sebuah nikmat tersendiri. Sebaliknya, 

jika manusia tidak mau bersyukur maka dia mengingkari nikmat Allah atau kufur dan 

balasannya adalah azab yang pedih. Sebagai sebuah kitab tafsir, Tafsir al-Sya'rawi 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memadukan metode 

tahlilidan maudu'i, berangkat dari kebutuhan masyarakat, sehingga ide-idenya 

membumi, tidak melepaskan tradisi dan pendapat ulama-ulama terdahulu. Terdapat 

pengembangan dalam pembagian syukur yakni syukur bi al-mal. 

Kekurangankekurangannya di antaranya tidak adanya sebuah referensi ketika terdapat 

penyebutan sebuah pendapat ulama lain. Tidak adanya perhatian terhadap sanad 

hadis.
50

 

Menurut Ibnu Abbas, yang mereka lakukan hanyalaha menyebut-nyebut 

kebaikan yang telah dilakukan ayah-ayah mereka. Oleh karena itu, Allah Swt 

menurunkan ayat, “Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka 

berzikirlah dengan menyebut Allah” di atas. Inilah usai haji yang dilakukan oleh 

orang-orang jahiliah di Mekah. 

Kendati mereka berdoa, mereka hanya meminta dunia. Allah Swt tegaskan, 

“Maka di antara manusia ada orang yang bendoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami 

____________________ 
50

Junnatul Khasinah, Tesis Penafsiran Syukur Terhadap Tafsir Al-Sya‟rawi, (Yogyakarta: 

2008). h. 88. 
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(kebaikan) di dunia”, dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat” 

(QS. al-Baqarah/2: 200). Kebaikan dunia yang mereka pinta, diberikan oleh Allah 

Swt dengan beragam rupa. 

Menurut Syaikh Nawawi Banten dalam Tafsir Munir, mereka meminta unta, 

sapi, kambing, budak laki-laki dan perempuan, dan harta benda yang banyak. 

Sementara bagian yang menyenangkan di akhirat, yakni surga, mereka tidak 

mendapatkannya. Jadi orang-oran jahiliah menjadikan haji sebagai kesempatan untuk 

meminta dunia dan kenikmatannya. 

Berbeda dengan orang-orang beriman yang datang kemudian. Mereka berdoa, 

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa neraka” (QS. al-Baqarah/2: 201). Bagi pengarang Tafsir 

Jalalain, dua karakter ini merupakan lukisan orang-orang musyrik dan orang-orang 

beriman.
51

 

Bagi orang-orang beriman, seperti diungkap Syaikh Nawawi Banten, 

“hasanah” atau kebaikan di dunia adalah ilmu, ibadah, terpelihara dari dosa-dosa, 

mati syahid, mendapat harta rampasan perang, kesehatan, kecukupan, dan taufik 

(petunjuk) untuk berbuat baik. Bisa dibandingkan dunia yang diminta kedua 

kelompok manusia ini, berbeda. 

Orang-orang musyrik hanya memohon satu permintaan, yakni dunia. 

Sementara orang-orang beriman seusai menjalankan ibadah haji memohon tiga 

permintaan. Yakni, tidak hanya dunia, tapi juga akhirat (surga dan kenikmatannya). 

____________________ 
51

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 89. 
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Termasuk, orang-orang beriman meminta juga, “Lindungilah kami dari siksa neraka” 

(QS. al-Baqarah/2: 201). 

Tampak orang-orang beriman itu visioner, tidak hanya berpikir kini di sini 

tapi juga nanti di sana. Allah Swt menjanjikan, “Mereka itulah orang-orang yang 

mendapat bagian dari yang mereka usahakan” (QS. al-Baqarah/2: 202). Allah Swt 

juga sangat cepat mengabulkan doa, seperti lanjutan ayat ini, “Dan Allah sangat cepat 

perhitungan-Nya”.
52

 

 Tradisi Ma’baca Pattingelle merupakan salah satu usaha dan upaya dari 

bentuk pendekatan masyarakat di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros kepada 

Allah Swt. yang di maknai berbagai macam-macam simbol makanan dan sebagai 

langkah mengekspresikan bentuk kesyukuran, saling berbagi atau saling bersedekah, 

dan saling mendoakan satu sama lain. Tradisi Ma’baca Pattingelle ini adalah 

peristiwa yang di yakini oleh masyarakat di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros, 

agar senantiasa aktivitas atau kegiatan menanan di sawah yang dilakukan masyarakat 

di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros jadi diberkahi oleh Allah Swt. 

 Tradisi Ma’baca Pattingelle di Kabupaten Maros menjadikan sebagai mitgasi 

bencana sebagaimana niat atau hajat-hajat serta doa yang dipanjatkan oleh 

masyarakat Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. Dengan syukur, sedekah, dan 

doa yang dijadikan sebagai berkah agar anak dan keluarganya sehat walafiat 

dilindungi dari marabahaya, dan mengharapkan hasil panen yang berlimpah rua serta 

mengharapkan ridho Allah Swt. 

____________________ 
52
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 Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros salah 

satu bentuk identitas masyarakat petani di Kabupaten Maros yang visioner yang 

memiliki cara pandang yang kedepan tanpa harus menghilangkan atau meninggalkan 

tradisi yang dibawah oleh para nenek moyangnya, maka dari itu masyarakat di Desa 

Bonto Marannu Kabupaten Maros bisa dikatakan masyarakat yang pekerja keras 

dengan setiap sudah sholat subuh sudah pergi kesawahnya masing-masing untuk 

menanam hingga selesai dan tidak lupa pula dengan menyandarkan setiap kegiatanya 

kepada Allah Swt, yang ditumpahkan kedalam Tradisi Ma’baca Pattingelle.  

B. Perspektif Masyarakat Terhadap Tradisi Ma’baca Pattingelle 

 Adapun respon dari masyarakat terhadap Tradisi Ma’baca Pattingelle 

sangatlah positif. Hal ini terlihat besarnya antusias dari masyarakat di Desa Bonto 

Marannu Kabupaten Maros yang ikut serta dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, 

hingga selesai. Akan tetapi kegiatan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat di 

Desa Bonto Marannu tentu, tidak lepas dari ada yang pro (mendukung) dan ada juga 

yang kontra (menolak).   

 Perspektif masyarakat tentang Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto 

Marannu Kabupaten Maros, peneliti mendapatkan ada dua faktor yaitu: 

a. Faktor Pendukung  

 Faktor pendukung adalah hal yang bersifat mendukung, mengajak, dan ikut 

serta dalam dukungan suatu kegiatan. Adapun faktor pendukung dalam kegiatan 

Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros yaitu:  

1. Tokoh Masyarakat  
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Tokoh Masyarakat adalah salah satu faktor pendukung dalam 

pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten 

Maros. 

 sebagaimana hasil wawancara saya dengan bapak Jamaluddin, beliau 
mengatakan bahwa: “masyarakat Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros 
menganggap bahwa Tradisi Ma’baca Pattingelle adalah hal yang sangat 
penting untuk dilaksanakan karena hal tersebut memiliki banyak kandungan 
nilai-nilai Islam seperti selalu mengingatkan hamba-Nya agar kiranya tetap 
bersyukur kepada Allah Swt. Atas segala limpahan rezeki yang telah di 
berikan kepada hamba-Nya begitupun dengan bentuk pelaksanaannya yang 
bersifat menjaga hubungan silaturahmi”.

53
  

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tokoh masyarakat sadar terhadap 

nilai-nilai positif atau nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut 

sehingga mereka menganggap penting Tradisi Ma’baca Pattingelle untuk tetap 

dilaksanakan.  

2. Tokoh Agama  

Tokoh agama adalah salah satu bagian faktor pendukung kegiatan 

Tradisi Ma’baca Pattingelle,  

sebagaimana hasil wawancara saya dengan bapak H. Ambo Dalle, beliau 
mengatakan bahwa: “pada dasarnya Tradisi Ma’baca Pattingelle memang 
berasal dari budaya hindu yang sifatnya musyrik tapi pada saat ajaran Islam 
masuk di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan Kabupaten Maros budaya 
tersebut diubah menjadi budaya yang meng-Esa kan Allah Swt. yang sifatnya 
memiliki nilai-nilai Islam, maka hal tersebut dianggap penting untuk tetap 
dilaksanakan”.

54
  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tokoh agama memahami tradisi 

tersebut adalah hal yang dulunya memiliki sifat menyimpang karena berasal dari 

____________________ 
 

53
Jamaluddin, (41 Tahun), Masyarakat Petani Desa Bonto Marannu, Wawancara di Desa 

Bonto Marannu, 17 Januari 2023. 

  

 
54

Ambo Dalle, (69 Tahun ), Petani Dusun Tambua Desa Bonto Marannu, Wawancara di 

Sawah, Tanggal 17 Januari 2023.   
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budaya politeisme yang menyembah dewa-dewa tetapi karena ulama yang melakukan 

penyebaran ajaran Islam melalui pendekatan dakwah kultural maka hal itu berubah 

menjadi budaya monoteisme sehingga hal ini penting untuk dilaksanakan. 

3. Tokoh Ulama  

 Tokoh ulama adalah salah satu bagian faktor pendukung kegiatan 

Tradisi Ma’baca Pattingelle,  

sebagaimana hasil wawancara saya dengan bapak KH. Syamsuddin Halik, 
beliau mengatakan bahwa: “sebagaimana dalam cacatan sejarah masyarakat 
Indonesia dulunya memiliki kepercayaan lokal pada setiap daerah tertentu 
seperti kepercayaan to lotang yang di peluk oleh suku bugis khususnya di 
Sulawesi Selatan, kepercayaan ini tidak jauh berbeda dengan agama hindu 
akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi pemekaran agama di Indonesia 
sehingga kepercayaan to lotang diharuskan untuk masuk dalam bagian agama 
hindu, dengan demikian kepercayaan to lotang dan agama hindu yang banyak 
menyisahkan budaya di Sulawesi Selatan salah satunya adalah Tradisi 
Ma’baca Pattingelle, akan tetapi pada saat ajaran Islam masuk di Indonesia 
khususnya di Sulawesi Selatan budaya yang sifatnya menyimpang diubah 
menjadi kegiatan yang memiliki nilai-nilai Islam, maka dari itu Tradisi 
Ma’baca Pattingelle penting untuk dilaksanakan”.

55
 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tradisi Ma’baca Pattingelle berasal dari 

agama hindu yang dirubah menjadi kegiatan yang mengandung nilai nilai Islam maka 

dengan itu Tradisi Ma’baca Pattingelle adalah hal yang semestinya untuk di 

pertahankan atau dilestarikan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.  

4. Tokoh Pemuda  

 Sebagian masyarakat tetap mempertahankan keberadaan nilai-nilai 

tradisi yang terdapat dalam pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle, atas 

dasar kesadaran masyarakat memahami nilai positif bagi generasi maupun 

masyarakat saat ini sehingga penting untuk tetap dipertahankan.  

____________________ 
 

55
KH. Syamsuddin Halik, (84 Tahun), Tokoh Ulama Kabupaten Maros, Wawancara di 

Mesjid 45 Dusun Tambua, 17 Januari 2023. 
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 Sebagaimana hasil wawancara saya dengan Hilmi, beliau mengatakan 
bahwa: “kami sebagai orang-orang yang melaksanakan Tradisi Ma’baca 
Pattingelle memahami hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka 
dari itu perlu untuk tetap dilestarikan”.

56
  

Dengan demikikan dapat dikatakan bahwa masyarakat memahami tradisi 

tersebut tidak bertentangan dengan Islam, hal tersebut tidak meruntuhkan keimanan 

seorang muslim maka penting untuk memelihara tradisi tersebut yang memiliki nilai 

positif untuk generasi selanjutnya.  

b. Faktor Penghambat  

 Faktor penghambat adalah hal-hal yang membuat suatu kegiatan menjadi 

lambat, tidak lancar, bahkan menghentikan sebuah kegiatan. Adapun faktor 

penghambat dalam kegiatan Tradisi Ma’baca Pattingelle yaitu: 

a. Adanya hambatan yang bersifat ideologis, hambatan ini biasanya terjadi 

karena diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi mayoritas 

masyarakat muslim.  

 Sebagaimana hasil wancara saya dengan bapak Idris, beliau mengatakan 
bahwa: “Tidak ada perintah yang tertulis dalam Al-Qur‟an maupun dalam Al-
Hadits tentang pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle ini, sehingga kita 
perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Bonto Marannu 
Kabupaten Maros agar dapat meninggalkan tradisi tersebut”.

57
 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kegiatan Tradisi 

Ma’baca Pattingelle tidak di perintahkan atau di tuliskan dalam Al-Qur‟an dan 

Hadist untuk di laksanakan akan tetapi dalam bentuk pelaksanaan Tradisi Ma’baca 

Pattingelle memiliki kandungan nilai-nilai Islam, maka peneliti menganggap penting 

____________________ 
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untuk melestarikan hal-hal yang mengandung nilai-nilai Islam dalam Tradisi 

Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. 

b. Adanya yang menganggap Tradisi Ma’baca Pattingelle bersifat musyrik tanpa 

mengetahui hal tersebut secara mendalam. 

sebagaimana hasil wawancara saya dengan bapak Muhammad Husnus 
Tsawab, beliau mengatakan bahwa: “Tradisi Ma’baca Pattingelle adalah 
sebuah tradisi yang sifatnya musyrik menduakan Allah Swt. karena hal itu 
berasal dari ajaran hindu maka kita sebagai orang yang memeluk agama Islam 
tidak semestinya untuk dilaksanakan karena hal itu di laksanakan oleh agama 
hindu dari dulu hingga sekarang”.

58
  

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat 

menganggap Tradisi Ma’baca Pattingelle adalah musyrik sedangkan mereka tidak 

terlalu paham mengenai sejarah Islam masuknya di Indonesia begitupun dengan 

kurangnya pemahaman terhadap Tradisi Ma’baca Pattingelle yang mimiliki nilai-

nilai Islam. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Tradisi 

Ma’baca Pattingelle berasal dari nenek moyang dan produksi agama hindu serta tidak 

ada sama sekali yang tertulis dalam Al-Qur‟an maupun Hadits untuk dilaksanakan 

oleh para pemeluk agama Islam akan tetapi dalam pelaksanaannya mengandung 

ajaran Islam, maka penulis menganggap penting hal tersebut untuk dilestarikan nilai-

nilai Islam yang terkandung di dalamnya. 

____________________ 
 

58
Muhammad Husnus Tsawab, (40 Tahun), Petani dan Pegawai, Wawancara di Desa Bonto 

Marannu, 16 Januari 2023.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan hasil penulisan yang 

dilakukan di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros menenai Tradisi Ma’baca 

Pattingelle maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosesi Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros 

yaitu: a. tahap persiapan, dalam mempersiapkan bahan-bahannya tidak 

sembarangan, karna perangkat yang akan digunakan penuh dengan pesan-

pesan moral kehidupan misalnya pesan kehidupan tentang solidaritas, 

keyakinan, keutuhan keluarga, keamanan, kemakmuran dan tanda syukur 

kepada maha pencipta b. tahap Ma’baca (berdoa), bentukan masyarakat 

pendahulu yang kemudian berbaur dengan budaya Islam dan akhirnya tetap 

dijalankan hingga sekarang c. tahap makan bersama, yang memberikan 

kehangatan dan rasa persatuan sebagai identitas masyarakat di Desa Bonto 

Marannu dengan menikmati hidangan favoritnya yang tersedia dalam Tradisi 

Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. 

2. Pesan dakwah dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros yaitu: 1. Pesan Dakwah Akidah, Dengan mengaplikasikan 

bentuk rasa syukur manusia kepada Allah Swt Yang Maha Esa atas nikmat 

rezeki dan kesehatan yang telah diberikan melalui bumi dan berbagai macam 

hasil bumi. a. Syukur, sebagai bentuk rasa syukur kepada sang Khaliq yang 

menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. 2. Pesan Dakwah Akhlak, 
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Di katakan sebagai pesan dakwah Akhlak karena manusia harus memilki 

Akhlak terhadap Allah Swt dan terhadap sesama manusia, Serta termasuk diri 

sendiri.  a. Sedekah, memberikan kepemilikan kepada orang yang 

membutuhkan untuk bertujuan pahala akhirat tanpa mengharapkan pemberian 

kembali dan betul-betul ikhlas karna Allah Swt. 3. Pesan Dakwah Syariah, dan 

syariah itu mengatur hubungan manusia kepada Allah Swt dan hubungan 

manusia sesama manusia, namun merupakan implementasi dari doa kepada 

Allah Swt, dan saling mendoakan sesama manusia. a. Doa, alat untuk 

membersihkan diri dari hal-hal buruk dengan niat agar supaya hidup di dunia 

ini dipanjangkan umur dan diberkahi kehidupan.  

Sebagaimana keseharian masyarakat Desa Bonto Maraannu yang mayoritas 

petani yang setiap hari turun ke sawah untuk menggarap sawahnya sebelum menanam 

dan ketika setelah menanam barulah mempersiapkan dan melakakukan Tradisi 

Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros.  

Dalam pelaksanaan Tradisi Ma’baca Pattingelle setelah masyarakat menanam 

padi dan kemudian mempersiapkan makanan-makanan sebagai simbol antara lain 

sokko, onde-onde, dan pisang yang siap dibaca doa kan oleh Ustadz atau Imam Desa 

dalam kegiatan Tradisi Ma’baca Pattingelle simbol di Desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros sebagai media pesan dakwah beryukur setelah membaca doa dan 

makanannya dibagikan atau di sedekahkan kepada masyarakat yang ikut hadir dalam 

Tradisi Ma’baca Pattingelle. 

Pesan dakwah terhadap Tradisi Ma’baca Pattingelle di Kabupaten Maros 

adalah sebagai sarana media bisa meluapkan Akidah (kesyukuran), Akhlak 



113 

 

 

 

(bersedekah), dan Syariah (berdoa) dengan pendekatan untuk tetap taqarrub ilAllah 

(mendekatkan diri kepada Allah Swt) melalui orang shaleh untuk di doakan. 

Sebagaimana dalam kisah orang shaleh Uwais Al-qarni yang boleh meminta sahabat 

didoakan olehnya, sedangkan pesan dakwah akidah (syukur) di berikan pemahaman 

ketika masyarakat masih diberikan kesehatan oleh Allah setelah menanam padi tanpa 

lecet sedikit pun, dan pesan dakwah akhlak (sedekah) diyakini oleh masyarakat 

adanya barakka atau berkah yang dijadikan wasilah sebagai bentuk penguatan 

keyakinan kepada Allah Swt. Dan yang terakhir pesan dakwah syariah (doa) untuk 

meminta hanya kepada Allah Swt. inilah Tradisi Ma’baca Pattingelle di Kabupaten 

Maros sebagai tradisi yang memiliki simbol dan pesan dakwah Islam.   

B. Implikasi Penelitian  

1. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya pendekatan dakwah dan 

komunikas, dengan teori semiotika dan metode dakwah kultural yang 

menekankan kepada simbol-simbol dan pesan dakwah tanpa mengurangi 

hakikat Islam.  

2.  Peneliti mencermati betapa perlu dan urgennya meningkatan kesadaran agar 

lebih cermat dalam melihat berbagai keberagaman bentuk tradisi dalam 

masyarakat, sebab dalam suatu tradisi masyarakat boleh jadi terdapat pesan 

dakwah yang terkandung di dalamnya, sebagaimana pesan dakwah yang 

terkadung dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di Desa Bonto Marannu 

Kabupaten Maros.  
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 Gambar 3: Imam Desa Bonto Marannu dan Imam Dusun Tambua. 

 

 Gambar 4: Makan bersama masyarakat dalam Tradisi Ma’baca Pattingelle di 
Desa Bonto Marannu Kabupaten Maros. 



120 

 

 

 

 

 Gambar 5: Berdo‟a bersama sebelum memakan hidangan yang disediakan. 

 

 Gambar 6: Wawancara bersama Kepala Desa Bonto Marannu Kabupaten 

 Maros tentang analisis Pesan Dakwah dalam Tradisi Ma'bacaa Pattingelle. 
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Gambar 7: Wawancara bersama informan kunci Abdurrahim sebagai salah satu 

masyarakat sekaligus petani yang melaksanakan Tradisi Ma’baca Pattingelle. 

 

 

 

Gambar 8: Wawancara bersama Jamaluddin sebagai tokoh adat di Desa Bonto 

Marannu Kabupaten Maros. 
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