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ABSTRAK 

Nama  : Nur Al Qarni 

Nim  : 40200118049 

Judul Skripsi : Tradisi Ma’doja Bine pada Masyarakat Tani di Kelurahan Ujung 
  Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng 

 
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan “Tradisi Ma’doja Bine pada 

Masyarakat Tani di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (Studi 
Sejarah dan Budaya Islam)”. Adapun sub masalah dalam pokok permasalahan 
tersebut adalah:1) Bagaimanakah eksistensi tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani 
di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng?, 2) Bagaimanakah 
prosesi berlangsungnya tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani di Kelurahan 
Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng?, 3) Bagaimanakah nilai-nilai Islam 
terhadap tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani di Kelurahan Ujung Kecamatan 
Lilirilau Kabupaten Soppeng? 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. 

Data yang diperoleh dari penelitian menggunakan pendekatan historis, pendekatan 

antropologi, dan pendekatan sosiologi. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu observasi, dokumentasi dan metode wawancara. Peneliti berusaha 

mengemukakan objek yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di 

masyarakat. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Eksistensi tradisi ma’doja bine pada 

masyarakat tani di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, yaitu 

tradisi ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang dan masih dilakukan 

oleh masyarakat hingga saat ini. 2) Prosesi berlangsungnya tradisi ma’doja bine pada 

masyarakat tani di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, yaitu 

prosesi pra pelaksanaan, prosesi pelaksanaan dan prosesi pasca pelaksanaan. 3) Nilai-

nilai Islam terhadap tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani di Kelurahan Ujung 

Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, yaitu nilai aqidah, nilai humanism, nilai 

gotong royong, nilai silaturahim, nilai kesyukuran, dan nilai musyawarah. 

 Implikasi dari penelitian skripsi ini adalah tradisi ma’doja bine pada 

masyarakat tani di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng 

merupakan tradisi dari nenek moyang yang masih dilakukan hingga saat ini dan 

diharapkan masyarakat dapat menjaga nilai-nilai positif dari tradisi tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sulawesi Selatan dikenal sebagai wilayah dengan beragam suku serta 

memiliki keanekaragaman budaya yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang ini. 

Kebudayaan dan  tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, pada dasarnya tidak terlepas 

dari pengaruh budaya leluhurnya. Sebelum Islam datang masyarakat sudah mengenal 

agama Hindhu dan Buddha, bahkan sebelum kedua agama itu datang masyarakat 

sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Tapi setelah Islam datang 

terjadilah akulturasi antara tradisi masyarakat Islam.
1
 

Manusia adalah pencipta kebudayaan. Hal ini yang menjadi  realita dalam 

kehidupan di dunia, sebagai pemegang amanah dari sang Khaliq yaitu sebagai 

khalifah di muka bumi ini. Allah berfirman di dalam QS. Al-Baqarah/2:30. 
َكَُفَِسَْيَوََََهاََيْفََِدَُسَِفَْي َ َنَْمَََهاََيْفَََِلَُعََتََْااََوَْالَُقَََةَْفََي َْلَِحَََضَِرَََاَْفََِلٌَعَِجاَََنَِّْاََِةَِكََئِلَََمََلْلَََِكََب رََََلََقاََذَْاوَََِ

نََوَْمَُلََعَْت َََلَََماَََمَُلََعَْاَََنَِّْاََِلََقَََكََلَََسَُدَِقََنُ وََََكََدَِمَْحََبَِحََبَِسََنََُنَُنََْوَََءََماََالدَِ  
Terjemahnya :  

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 
menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan 
orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih 
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui.”

2
 

                                                           

1
 Koentjraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1986) h.90 

2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 6.   
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Manusia diberi amanah oleh Allah Swt dalam rangka mengelolah dan 

memperindah alam semesta. Dengan dasar inilah manusia berlomba-lomba berkarir 

dan berbudaya, yang mana kebudayaan tersebut bila kita artikan maka akan bermakna 

suatu hasil kegiatan dan penciptaan manusia, baik berupa kesenian, kepercayaan 

maupun adat-istiadat. 

Kedudukan tradisi telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an. Keberadaan tradisi tidak 

sedikit yang bertentangan dengan ajaran Islam namun, Islam tidak berupaya untuk 

menghilangkan tradisi hanya saja ajaran Islam menyaring tradisi-tradisi tersebut agar 

nilai yang dianut dan dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
1
 Allah Swt 

berfirman dalam QS. Al-A‟raf /7:199 
يََْلَِهَِاََلَْناَِعَََضَْرَِعَْاوَََََفَِرْعََُلَْباَِرْمََُأوََْوَََفَْلعََاْذََِخَُ  

Terjemahnya:  

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

2
 

Didalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan Nabi saw 

memerintahkan ummatnya untuk mengerjakan yang ma’ruf. Adapun makna dari kata 

urf dalam ayat ini adalah menyangkut tentang tradisi yang baik.
3
 

Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan yang masih dilestarikan merupakan 

warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunanya secara turun-temurun 

agar tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghargaanya kepada warisan 

leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat dan kebiasaan. Tradisi lebih 

mengarah kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar 

                                                           
 
1
 Wahdah, Menyikapi Tradisi Adat Istiadat Dalam Persfektif Islam,  Situs Resmi Wahdah. 

http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-persfektif-Islam/ (diakses tanggal 13 Juli 

2021)   

 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 255.   

 
3
 Saddriana. “Tradisi Makkuliwa Lopi Pada Masyarakat MandarDi Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene”. Skripsi (Makassar:Penerbit Universitas,2020), h.4 
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dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai 

maknawi yang dimiliki suatu masyarakat tentang dunianya. Berkat kebudayaan warga 

suatu masyarakat dapat memandang lingkungan hidupnya dengan bermakna.
4
 

Secara etimologi kata Kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa 

sangsekerta. Dari akar kata Buddhi yaitu tunggal, jamaknya adalah buddhayah yang 

diartikan budi, atau akal, atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke- 

dan akhiran–an menjadi kebudayaan (Koentjaraningrat. 2009: 146).
5
 

Pada dasarnya kebudayaan adalah proses adaptasi, karena ada yang 

berpendapat bahwa konsepsi tentang kebudayaan adalah sebagai adaptasi terhadap 

lingkungan mereka sementara, keanekaragaman kebudayaan adalah disebabkan oleh 

lingkungan tempat tinggal mereka yang berbeda. Sekalipun pandangan tadi tidak 

seluruhnya benar, akan tetapi sampai sekarang ada penilaian bahwa salah satu  

penyebab keanekaragaman kebudayaan juga disebabkan oleh faktor ekologi 

(posssiblism), masyarakat dibangun oleh adat norma-norma ataupun kebiasaan 

berupa tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir kreatif secara 

sama-sama membentuk sistem hidup yang berkeseinambungan. Tradisi artinya 

sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan lain sebagainya.
6
 

Tradisi adalah bagian dari budaya. Secara terminologi, tradisi berasal dari 

bahasa inggris,  berarti tradition yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Tradisi juga 

diartikan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama hingga sekarang 

                                                           
4
 Hari Purwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, Cet. I. 2010 ) h. 34. 

5
Santri sahar,pengantar antropologi: integrasi ilmu dan agama(Makassarcar: abaca,2015), h.98  

6
Nurhayati, “Tradisi Pembacaan Barazanji Pada Acara Mappaccing Di Desa Bonto-Bontoa 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”. Skripsi (Makassar:Penerbit Universitas,2019), h.2 
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dan telah menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat.
7
Tradisi dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang 

yang masih dijaga dan dilakukan oleh masyarakat setempat dan atau juga dapat 

diartikan sebagai paham bahwa ajaran dalam kebiasaan itulah yang paling baik dan 

benar.
8
 

Muhaimin dalam bukunya yang berjudul tradisi dalam budaya Islam, 

menjelaskan bahwa tradisi sebagai suatu pengetahuan, kebiasaan, doktrin, praktek 

dan lain sebagainya yang diyakini sebagai pengetahuan secara turun-

temurun.
9
Terkadang tradisi disamakan dengan adat. Menurut masyarakat awam adat 

dengan tradisi adalah suatu hal yang sama dari segi strukturnya, yaitu adat dalam 

bahasa Arab adalah adah yang artinya cara atau kebiasaan sedangkan, tradisi dalam 

bahasa Arab yaitu urf  yang berarti suatu yang dikenal atau diterima. 

Adanya perkembangan zaman mengakibatkan perubahan besar dalam 

kebudayaan, termasuk dalam melihat apa yang dimaksud tradisi atau tradisional. 

Tradisional sering kali diartikan sebagai suatu hal yang kuno, ketinggalan zaman dan 

atau kampungan. Namun, sesungguhnya tradisional telah berubah dari zaman ke 

zaman
10

.  

Suku Bugis sama halnya dengan suku Makassar yang memiliki beberapa 

tradisi seperti, tradisi pernikahan, tradisi antama balla, tradisi assuna, tradisi assuro 

                                                           
 
7
 Emawati, Islam dan Tradisi Lokal, vol. 9 no.2: h.18. https://www.google.com 

/irl?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.researchgate.net/publication/327798433_Islam_dan_Tr

adisi_Lokal&ved=2ahUKEwiU5rzX89jkAhWFfn0KHe. (Diakses 13 Juli 2021). 

 
8
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesi, hal. 1543 

 
9
 Muhaimin AG, Tradisi dalam Budaya Islam, (Ciputat: PT.Logos Wacana Ilmu, 2014), h. 19   

 
10

 Goenawan Monoharto, dkk., Seni Tradisional Sulawesi Selatan ( Cetakan: 3, Makssar, 

Lamacca Press 2005),h.1. 
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maca dan lain sebagainya. Ada beberapa tradisi yang masih sering kita dapatkan 

khususnya pada masyarakat bugis Soppeng, salah satunya yaitu tradisi ma’doja bine. 

Ma’doja bine merupakan sebuah kebudayaan lokal yang sudah mengakar 

dimasyarakat suku Bugis, tepatnya di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau 

Kabupaten Soppeng. Tradisi ini pun memiliki cendekiawan yang telah 

dipercayasupaya prosesi berlangsungnya tradisi bisa berjalan dengan baik. Namun, 

seiring berkembangnya zaman sebagian masyarakat sudah tidak melakukan tradisi 

dan kebudayaan aslinya melainkan mempresnya hingga prosesinya lebih dipermudah. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar balakang diatas penelitian ini difokuskan pada 

tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau 

Kabupaten Soppeng dengan mengacu kepada permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah eksistensi tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani di 

Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimanakah prosesi berlangsungnya tradisi ma’doja bine pada masyarakat 

tani di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng? 

3. Bagaimanakah nilai-nilai Islam terhadap tradisi ma’doja bine pada masyarakat 

tani di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini berjudul tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani di Kelurahan 

Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Pada penelitian ini  peneliti 

memfokuskan pada tradisi yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Ujung saat 
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bertani yang dalam hal ini di deskripsikan pengertian judul yang menjadi jawaban 

dalam penelitian ini. 

2. Deskripsi focus  

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat menjadi acuan untuk 

mendeskripsikan pokok permasalahan dalam penelitian adalah dimana masyarakat 

setempat sangat berperang penting dalam menyelesaikan penelitian ini karena 

masyarakat dengan budaya saling berkaitan. Tradisi ma’doja bine merupakan suatu 

budaya yang dilakukan sebelum memulai bertani, sampai sekrang masih dirawat dan 

dijaga dimana banyak mengandung cerita sejarah dan salah satu memiliki warisan 

budaya yang sudah seharusnya kita jaga dan rawat. 

D. Tujuan dan Maanfaat Penelitian 

1.  Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan  tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani di 

Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 

b. Untuk mendeskripsikan dan mengenalisis prosesi tradisi ma’doja bine 

pada masyarakat tani di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau  Kabupaten 

Soppeng. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai Islam terhadap tradisi 

ma’doja bine pada masyarakat tani di Kelurahan Ujung Kecamatan 

Lilirilau Kabupaten Soppeng 
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2. Manfaat penelitian 

 Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis, 

adapun  manfaat penelitiannya, yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi 

intelektual guna menambah khazanah ilmiah dibidang Sejarah Peradaban 

Islam, khususnya di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 

Makassar. 

b. Kegunaan praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya 

di daerah Soppeng, bermanfaat bagi perkembangan tradisi di Kelurahan 

Ujung serta hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat 

dalam memperkenalkan salah satu budaya yang masih dapat kita jumpai di 

zaman modern ini.  

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengungkapkan dan menguatkan sumber data berasal darimana yang diambil dalam 

menyusun suatu karya ilmiah. Adapaun sumber yang berkaitan dan juga menjadi 

pedoman penulis dalam menyusun penelitian ini adalah :   

1. Skripsi Dina Karlina mengenai Tradisi Nangung Rumah dalam Penataan 

Kawasan Permukiman Desa Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa NTB 

menjelaskan bahwa masyarakat suku Bajo masih sangat mempertahankan 

tatanan kehidupan berdasarkan tradisi, perilaku dan budayanya yang bersifat 

tradisional walaupun sudah ada yang mengikuti perkembangan zaman yang 
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semakin modern ini dan masyarakatnya yang masih mengedepankan prinsip-

prinsip kearifan dan nilai budaya lokal.
11

 

2. Tradisi Mappacallio di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

tulisan Jumirah menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki 2 faktor 

penyebab suku daerah bersifat majemuk. Pertama, berdasarkan letak 

geografisnya Sulawesi Selatan berada diantara Samudra Pasifik dan Samudra 

Indonesia, sehingga tercipta pluralitas agama dalam masyarakat dan letaknya 

yang strategis menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat jalur lalu lintas 

perdagagangan menyebabkan banyaknya pengaruh budaya asing. Kedua, letak 

geografis Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa wilayah daerah yang terpencil 

dalam area yang luas, sehingga nenek moyang terdahulu  yang mulanya datang 

berkelompok memaksa mereka untuk menetap terpisah.
12

 

3. Skripsi Andi Felmi Alfiana mengenai Analisis dan Desain Sistem Informasi 

Pelaporan Kegiatan dan Pemetaan Wilayah Potensial Kelompok Tani Desa 

Goarie Kabupaten Soppeng membahas tentang terbentuknya 21 kelompok tani 

di Kabupaten Soppeng. Anggota kelompok tani dibagi berdasarkan potensi 

wilayah yang ada pada setiap wilayah. Pendampingan yang dilakukan tidak 

sampai hanya pada aspek teknis, melainkan hingga pada tahap pemasaran hasil 

panen.
13

 

4. Tradisi Makkuliwali Lopi pada Masyarakat Mandar di Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene yang ditulis oleh Sadriana menjelaskan tentang tradisi  

                                                           
11

 Dina Karlina, “Tradisi Nangung Rumah Dalam Penataan Kawasan Permukiman Desa Pulau 

Bungin Kabupaten Sumbawa NTB”, Skripsi (Makassar, penerbit universitas,2020), h.4 

12
 Jumirah, “Tradisi Mappacallio Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, 

Skripsi (Makassar, penerbit Universitas, 2020), h.1  

13
 Andi Felmi Alfiana, “Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Dan 

Pemetaan Wilayah Potensial Kelompok Tani Desa Goarie Kabupaten Soppeng”, Skripsi (Makassar, 

penerbit Universitas, 2020), h.2 
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nelayan Mandar ketika ada perahu baru dan sebelum nelayan berangkat melaut 

terlebih dahulu, perahu yang hendak digunakannya dikuliwa. Tradisi ini juga 

bisa diartikan sebagai sebuah doa keselamatan kepada Allah Swt agar perahu 

dan nelayan dari mereka pergi berlayar hingga kembali dalam keadaan baik.
14

 

5. Skripsi Nurmayanti yang berjudul Mappadendang dalam Tradisi Pesta Panen di 

Desa Pationgi Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone menjelaskan tentang 

eksistensi tradisi mappadendang mulai dilaksanakan di Desa Pationgi sejak 

tahun 987, prosesi tradisi mappadendang yang melalui beberapa tahap 

pelaksanaan dan juga membahas tentang nilai-nilai Islam yang terkandung 

dalam tradisi mappadendang di Desa Pationgi.
15

 

6. Tradisi Maccera Tappareng di Danau Tempe Kelurahan Limpomajang 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng ditulis oleh Khaidir, menjelaskan 

bahwa tradisi maccera tappareng terhadap masyarakat Bugis Soppeng 

merupakan sistem adat yang erat kaitannya dengan Danau Tempe, sejak nenek 

moyang menggunakan kawasan ini untuk mencari nafkah dengan cara 

nelayan.
16

 

7. Tradisi Mappalili di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang ditulis oleh Lis Mardiana menjelaskan bahwa tradisi mapalili 

merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika memasuki 

musim tanam padi di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten 

                                                           
14

Saddriana, “Tradisi Makkuliwa Lopi Pada Masyarakat Mandar Di Kecamatan Banggae 

Kabpaten Majene”, Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. xiii 

15
Nurmayanti, “Mappadendang dalam Tradisi Pesta Panen di Desa Pationgi Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone”, Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 

h. x 

16
 Khaidir, “Tradisi Maccera Tappareng di Danau Tempe Kelurahan Limpomajang 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng”, Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2020), h. 4 
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Pinrang. Peneliti juga menjelaskan  tentang keberadaan tradisi mappalili yang 

sudah ada sebelum masuknya Islam di Kabupaten Pinrang. Tradisi mapalili 

masih dilaksanakan dan sering kita dapatkan. Selain sebagai tanda rasa syukur, 

tradisi ini juga dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai menolak balak
17

 

8. Skripsi M. Salim yang berjudul Islam dan Upacara Turun Sawah di Kecamatan 

Pammana Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa pelaksanaan upacara tersebut 

dilakukan sebelum menanam padi. Penentuan hari dilaksanakannya upacara 

pun harus di hari yang dianggap beruntung atau biasa disebut mallise’, terutama 

dalam pelaksanaan mappalili masyarakat harus berhati-hati dan mematuhi 

segala peraturan yanga ada untuk keberhasilan dari hasil panen mereka.
18

 

9. Skripsi Irwani Rasyid berjudul Aspek Ajaran Islam pada Upacara Pertanian di 

Takalar menjelaskan tentang pelaksanaan dan adat pertanian di Kabupaten 

Takalar. Ada bebrapa macam tata cara pertanian, tradisi dan proses 

berlangsungnya, serta peranan tradisi pertanian Islam dan adat istiadat pertanian 

di Takalar.
19

 

Berdasarkan beberapa literatur yang menjadi bahan acuan saya di atas, saya 

dapat membedakan judul skripsi saya yaitu tradisi ma’doja bine pada masyarakat tani 

di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan tradisi yang ada 

di daerah lain.  

Melihat beberapa sumber yang saya ambil sebagai acuan , salah satu sumber 

yang sangat berkaitan dengan judul  saya yaitu skripsi yang ditulis oleh M. Salim 

                                                           
17

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

Pinrang”, Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h.3 

18
 M. Salim, “Islam dan Upacara Turun Sawah di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, 

Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 1985), h.4 

19
 Irwani Rasyid, “Aspek Ajaran Islam pada Upacara Pertanian di Takalar”, Skripsi  

(Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 1988), h. xiii 
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yang berjudul upacara turun sawah di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

Adapun persamaan skripsi M. Salim dengan judul yang akan saya teliti yaitu berada 

di upacara yang dilakukan sebelum penanaman padi. Namun, adapun beberapa 

perbedaannya yaitu terletak dari tujuan penelitian, prosesi pelaksanaan, serta 

perbedaan dari lokasi penelitian yang pastinya memiliki pengaruh tersendiri terhadap 

hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Budaya 

Budaya berasal dari bahasa sanskerta yaitu buddhayah yang berarti budi, akal, 

atau akal budi dan atau pikiran. Jadi budaya  sebagai hal-hal yang berkaitan dengan 

budi dan akal manusia. Adapun budaya berasal dari bahasa inggris yaitu culture. 

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh suatu 

kelompok serta diwariskan dari generasi ke genarasi.  Budaya juga merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari diri manusia, sehingga orang sering menganggap bahwa 

budaya diwariskan secara genetis. 

Menurut Clyde Kluckhohn dan William Henderson dalam bukunya yang 

berjudul The Concept Of Culture merupakan semua rancangan hidup yang diciptakan 

secara historis. Baik secara implisit, eksplisit, irasional  nonrasional dan rasional yang 

ada di waktu  tertentu sebagai panduan potensial terhadap perilaku manusia. 
1
 

Menurut Lousie Damen dalam bukunya yang berjudul Culture Learning: The 

Fifth Dimension in the Language Classroom, menjelaskan budaya sebagai pola atau 

model manusia untuk hidup seeperti pola hidup sehari-hari yang meliputi semua 

aspek interaksi sosial manusia. Budaya merupakan suatu mekanisme adaptasi utama 

umat manusia.
2
 

                                                           
1
Rakha Fahreza, Pengertian budaya menurut pandangan para ahli, 

https://m.merdeka.com/jatim/penertian-budaya-menurut-pandangan-para-ahli-jangan-sampai-keliru-

kln.html?page=2&_gl=1*awt1c5*_ga*RIY0akJQbGg4QXZkbDJIX3RqV3BuUHBYUXRWZDEtNW

drNjJ3YndFZkp0SHFsRXNqS3JhRWZsOXAzdHhPTk1POQ (diakses pada tanggal 8 Agustus 2021) 

2
Kristina, 5 pengertian kebudayaan menurut para ahli, 5 Pengertian Kebudayaan Menurut 

Para Ahli (detik.com) (diakses pada tanggal 8 Agustus 2021) 

https://m.merdeka.com/jatim/penertian-budaya-menurut-pandangan-para-ahli-jangan-sampai-keliru-kln.html?page=2&_gl=1*awt1c5*_ga*RIY0akJQbGg4QXZkbDJIX3RqV3BuUHBYUXRWZDEtNWdrNjJ3YndFZkp0SHFsRXNqS3JhRWZsOXAzdHhPTk1POQ
https://m.merdeka.com/jatim/penertian-budaya-menurut-pandangan-para-ahli-jangan-sampai-keliru-kln.html?page=2&_gl=1*awt1c5*_ga*RIY0akJQbGg4QXZkbDJIX3RqV3BuUHBYUXRWZDEtNWdrNjJ3YndFZkp0SHFsRXNqS3JhRWZsOXAzdHhPTk1POQ
https://m.merdeka.com/jatim/penertian-budaya-menurut-pandangan-para-ahli-jangan-sampai-keliru-kln.html?page=2&_gl=1*awt1c5*_ga*RIY0akJQbGg4QXZkbDJIX3RqV3BuUHBYUXRWZDEtNWdrNjJ3YndFZkp0SHFsRXNqS3JhRWZsOXAzdHhPTk1POQ
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5725690/5-pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5725690/5-pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli
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Kebudayaan menurut Sir Edward B. Tylor menunjuk pada keseluruhan 

kompleks ide tentang segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalamannya. 

Kebudayaan menurut Robert H. Lowie adalah segala hal yang mengcakup tentang 

kepercayaan, adat-istiadat, kebiasaan makan, norma-norma artistik dengan keahlian 

yang diperoleh bukan dari kreativitas individu, melainkan dari warisan masa lampau 

yang melalui pendidikan formal atau informal.
1
 

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan merupakan keseluruhan sistem 

gagasan dan atau tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dimiliki manusia dengan cara belajar.
2
Jadi, kebudayaan merupakan hal yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan termasuk sistem ide atau gagasan yang 

terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan 

bersifat abstrak. 

Namun, dalam realitas kehidupan tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi dan 

ritual merupakan suatu hal yang melekat di kehidupan manusia. Hal inilah yang 

membuat keduanya mempengaruhi karakter dan juga kepribadian seseorang dalam 

suatu daerah tertentu. Kepribadian menurut Nursid Sumaatmadja adalah seluruh 

prilaku individu yang menjadi hasil dari interaksi antara potensi fisik dan psikis yang 

terbawa sejak lahir dari situasi lingkungannya. 

Dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan manusia yang 

bersifat secara turun temurun dari generasi kegenerasi dan berkaitan dengan setiap 

aspek kehidupan yang bertujuan untuk meringankan hidup mereka dapat dikatan 

sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut telah menjadi bagian dari suatu 

kebudayaan. Secara khusus C.A.Van Peursen mengatakan bahwa tradisi merupakan 

                                                           
1
 Mahdayeni dkk, Jurnal Manusia dan Kebudayaan (Agustus 2019) 7.(2):157 

2
 Amri Marzali, Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia 26, 3 (2014): 258 
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suatu proses pewarisan atau penerusan tentang norma-norma, adat-istiadat, harta-

harta, dan serta kaidah-kaidah. Tradisi itu sendiri dapat ditolak untuk diteruskan, 

dapat diteruskan, dan dapat pula di padukan dengan kegiatan masyarakat pada masa 

kini
3
. J.J. Hoenigman mengungkapkan bahwa  kebudayaan memiliki 3 wujud yaitu 

wujud gagasan, wujud aktivitas dan wujud artefak. 

a. Gagasan 

Gagasan merupakan wujud ideal kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, 

gagasan, nilai, norma dan lain sebagainya yang bersifat abstrak tidak bisa diraba dan 

disentuh. Wujud ini terletak pada pemikiran manusia. Ketika masyarakat menyatakan 

gagasan mereka dalam bentuk tulisan maka  lokasi kebudayaan ideal itu berada  pada 

hasil karya para penulis.  

b. Aktivitas  

 Aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai tindakan yang berpola dari 

manusia. Wujud ini sering kita sebut dengan sistem sosial yang  termasuk pada 

aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi berdasarkan adat tata kelakuan. 

Bersifat konkret yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan 

didokumentasikan.  

c. Artefak  

 Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik hasil dari aktifitas dan karya 

manusia berupa benda atau hal yang bisa diraba, dilihat dan dapat dikomentasikan. 

Artefak inilah yang sifatnya paling konkret jika dibandingkan dengan ketiga wujud 

kebudayaan. 

                                                           
3
C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h.11 
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B. Konsep Pertanian Dalam Budaya 

Pertanian merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Munculnya pertanian 

berawal ketika masyarakat mampu menjaga ketersediaan pangan untuk diri sendiri. 

Kemunculan peradaban disebabkan oleh petani yang memaksa suatu kelompok untuk 

menetap. Pertanian sebagai bagian dari kebudayaan telah membawa revolusi yang 

sangat besar terhadap kehidupan manusia sebelum revolusi industri. 

Awal dari munculnya pertanian yaitu sekitar 11.000 tahun SM ketika 

berakhirnya zaman es menjadikan bumi lebih hangat dan mengalami musim kering 

yang lebih panjang. Bagi pekembangan tanaman semusim tentu saja kondisi tersebut 

dianggap menguntungkan karena dalam waktu yang relative singkat dapat 

memberikan hasil. Muncullah perkampungan karena ketersediaan biji-bijian dan 

polong-polongan dengan jumlah yang sangat memadai, juga mengingat bahwa 

kegiatan perburuan dan peramuan tidak perlu dilakukan setiap saat. 

Ada beberapa hipotesis yang mengemukakan perpindahan budaya berburu ke 

budaya bercocok tanam yaitu: 

a) Hipotesis lereng berbukit dikemukakan oleh Robert Braidwood (1948), 

pertanian dimulai di lereng berbukit pegunungan Taurus dan Zagros yang  

berkembang dari aktivitas pengumpulan biji-bijian di kawasan tersebut. 

b) Hipotesis perjamuan dikemukakan oleh Brian Hayden, pertanian 

digerakkan oleh adanya keinginan untuk berkuasa serta dibutuhkannya 

perjamuan besar untuk menarik perhatian dan rasa hormat. 

c) Hipotesis evolusioner dikemukakan oleh David Rindos, pertanian 

merupakan suatu adaptasi evolusi antara tumbuhan dan manusia. 

Pertanian secara luas merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya 

hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sebuah bahan pangan, bahan 
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baku industri, dan juga untuk mengelola lingkungan hidup. Kegiatan yang 

memanfaatkan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami 

oleh masyarakat sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran 

hewan ternak. Meskipun cakupannya berupa pemanfaatan organisme yang berukuran 

sangat kecil sehingga untuk mengamatinya manusia memerlukan suatu  alat bantu, 

dan juga memanfaatkan biomolekul yang berfungsi sebagai senyawa untuk 

mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. 

Sedangkan pertanian dalam arti sempit yaitu proses budidaya tanaman pada 

suatu lahan yang hasilnya dapat mencakupi kebutuhan manusia. Proses bercocok 

tanam dilakukan di lahan yang telah disiapkan sebelumnya dan telah dikelola dengan 

menggunakan cara manual tanpa terlalu banyak menggunakan manajemen. 

Usaha tani merupakan bagian inti dari sebuah pertanian karena menyangkut 

tentang sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani merupakan 

sebutan untuk masyarakat yang menyelenggarakan usaha tani. Petanian merupakan 

suatu kegiatan yang mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, 

tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan suatu komoditas pertanian 

mencakup tanaman pangan, perkebunan dan atau peternakan dalam suatu 

agroekosistem. 

Mosher (1966) menjelaskan pertanian sebagai suatu bentuk produksi yang 

khas, didasarkan pada suatu proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani juga 

mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam sebuah usaha 

tani, kegiatan produksi juga merupakan suatu bisnis sehingga pengeluaran dan juga 

pendapatan sangat berarti. 

Menurut Van Aarsten (1953) agriculture merupakan suatu kegunaan dari 

kegiatan manusia untuk memperoleh sebuah hasil yang berasal; dari tumbuhan dan 
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hewan yang pada awalnya dicapai dengan jalan sengaja untuk menyempurnakan 

segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam untuk mengembangbiakkan 

tumbuhan dan atau hewan. 

Menurut David Ray Griffin pertanian merupakan sebuah masalah yang paling 

disalahpahami, terabaikan, rumit dan tidak diinginkan.Y.W Wartaya Winangun 

menjelaskan pertanian sebagai hal yang substansial dalam suatu pembangunan, yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri dan 

sebagai penyedia lapangan kerja. 

Menurut Spedding pertanian dilihat dari pandangan modern merupakan suatu 

kegiatan manusia yang dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang menguntungkan 

sehingga dapat meliputi kegiatan ekonomi dan pengelolaan di samping biologi. 

Word Bank menjelaskan bahwa pertanian merupakan pemakai air terbanyak 

yang mempunyai bagian dari terjadinya kelangkaan air.Pertanian adalah salah satu 

pelaku utama dari pengurasan air tanah dan peerubahan iklim global serta 

penyumbang hingga 30% dari emisi gas rumah kaca. 

Karwan A. Salikin menjelaskan bahwa pertanian adalah bagian agroekosistem 

yang tak terpisahkan dengan subsistem kesehatan dan lingkungan alam. Manusia dan 

budaya saling mengait satu sama lain dalam suatu proses produksi untuk 

kelangsungan hidup bersama.  

a. Pertanian Tradisional  

Pertanian tradisional merupakan pertanian yang sifatnya masih ekstensif dan 

belum memaksimalkan input yang ada. Pertanian tradisional memiliki sifat yang 

tidak menentu karena lokasi yang ingin ditanami masih tidak menentu atau masih 

berpindah-pindah. Dalam proses pertanian tradisonal, masyarakat tidak menggunakan 

pestisida.  
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Pertanian tradisional masih sangat kurang pada segi produksi karena jumlah 

penduduk semakin bertambah sehingga petani tidak dapat mengimbangi kebutuhan 

pangan penduduk. Pertanian tradisional masih banyak mengandalkan alam dan masih 

sangat bergantung pada iklim. Proses pada pertanian tradisional juga masih belum 

menggunakan alat tekhnologi melainkan masih mengandalkan tenaga manusia.  

Tujuan pertanian tradisional bisa dilihat pada zaman dahulu, para petani 

bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tidak dapat diandalkan 

untuk memnuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Kebutuhan pangan manusia 

telah membawa petani untuk belajar tentang bertanam dengan menggunakan alat 

yang sederhana. Hal itulah yang menjadi salah satu ciri dari pertanian 

tradisional.Beranjak dari alur pemikiran masyarakat yang sederhana menumbuhkan 

naluri bahwa mereka harus bertahan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu jumlah 

penduduk semakin bertambah dan disaat itulah dibutuhkan sistem pertanian untuk 

memenuhi kebutuhan pangan sehingga sistem pertanian mulai berkembang menjadi 

pertanian konvensional. 

b. Pertanian Modern 

Pertanian modern merupakan metode pertanian yang menggunakan ilmu dan 

teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas proses serta mengurangi 

input sumbere daya alam seperti lahan, air dan energi. Pertanian modern 

menggunakan berbagai macam mesin, rekayasa genetik, sistem informasi dan lain 

sebagainya. Adapun alat yang biasa digunakan pada pertanian modern yaitu:  

1) Traktor  

Traktor merupakan suatu jenis peralatan mekanis yang sering digunakan 

untuk mengelolah lahan sawah. Mesin traktor ini terbuat dari besi yang cara 

pengguaaya digerakkan atau ditarik oleh tenaga mesin dengan kendali manuisia. 



19 
  

 
 

Traktor digunakan untuk membajak lahan sawah yang telah keras untuk ditanami 

kembali.  

2) Pemupukan  

 Pupuk merupakan bahan yang diberikan ke dalam tanah dengan harapan agar 

mengganti kehilangan unsur  hara yang ada di tanah dan bisa meningkatkan produksi 

tanaman.  

3) Mesin penggilin padi atau Deros 

 Deros merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan padi dari 

tangkainya. Namun, kelemahan dari mesin ini yaitu di segi upah dari sipemilik mesin 

yang lumayan besar dan pada proses pemisahan banyak biji-biji padi yang terbuang.  

C. Konsep Ma’doja Bine 

Ma’doja bine merupakan bahasa bugis yang terdiri dari 3 kata yaitu ma’  

berarti melakukan, doja yang berarti begadang dan atau berjaga, dan bine yang berarti 

benih padi. Jadi ma’doja bine berarti begadang menjaga benih padi, atau dapat 

disimpulkan bahwa ma’doja bine yaitu berjaga pada malam hari untuk menunggui 

benih padi yang di rendam sebelum ditabur di sawah saat keesokan harinya. Untuk 

mengisi waktu disaat berjaga atau begadang maka dilakukanlah massureq atau 

pembacaan Sureq La Galigo. Pembacaan dilakukan dengan caraberlagu atau 

resitasi.Pembacaan massureq menjadi penghibur dan sebagai pengiring 

keberangkatan Sangiang Serri ke tempat persemaiannya. Selain itu, massureq juga 

menjadi media pengetahuan dari petuah-petuah orang tua. 

Tradisi ma’doja bine merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh 

mayarakat setempat ketika ingin memulai bercocok tanam, tepatnya menanam padi di 

sawah. Tradisi ini juga menjadi tanda penghormatan kepada Sangiang Serri (Dewi 
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Padi). Pelaksanaan ma’doja bine juga menjadi sebuah upaya untuk membujuk 

Sangiang Serri bahwa esok hari ia akan dilepas dan diharapkan kembali dengan baik 

setelah panen tiba. Petani melepas kepergian Sangiang Serri dengan berdoa agar 

supaya Sangiang Serri selamat dan kembali dengan jumlah yang banyak. Pada saat 

itulah bulir-bulir benih dibacakan mantra/massureq. Massureq bermaksud untuk 

mengingatkan Sanging Serri tujuan diturunkannya ke dunia untuk sumber energi 

kehidupan manusia. Sanging Serri memiliki permintaan kepada para petani agar 

diperlakukan dengan baik dan mengingatkan masyarakat agar supaya menjaga 

keharmonisan sosial. Oleh karena itulah Sangiang Serri hanya dating kepada para 

masyarakat khusunya petani yang memuliakannya dan memiliki perilaku yang baik. 

Ma’doja bine dalam aspek pertaniaan ditafsirkan sebagai upaya untuk 

mengesahkan suatu aktivitas yang memungkinkan para petani merasa aman dari 

berbagai intervensi. Maka karena itu, jika seseorang ingin memulai biertani mereka 

akan mengadakan ritual sebagai bentuk persembahan kepada Dewata, dengan begitu 

para petani bisa mendapat hasil panen yang baik. Dalam tradisi La Galigo, ma’doja 

bine merupakan salah satu tradisi suku Bugis yang masih erat dilakukan oleh para 

petani. Keberadaan tradisi La Galigo sangat berkaitan dengan keberadaan kerajaan 

bugis yang memiliki aturan adat. 

Dengan diadakannya tradisi ma’doja bine, masyarakat menghidupkan 

kepercayaan local mereka. Hal ini juga memperlihatkan bahwa kepercayaan 

masyarakat bugis terwujud dari tradisi yang hingga kini masih dijiwai dan 

mempengaruhi social budaya masyarakat Bugis. Ritual ma’doja bine merupakan 

salah atu kepercayaan religi para petani Bugis kepada Dewata Seuwae atau Tuhan 

Yang Esa. 
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Dewata Seuwae merupakan sebutan nama Tuhan yang dikenal masyarakat 

Bugis sebelum masuknya Islam. Dewata Seuwae berarti Tuhan kita yang satu. 

Dewata Seuwae dalam aksara lontara dibaca dengan beberapa ucapan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang 

bersifat deskriptif sehingga bertujuan untuk dapat  memberikan gambaran yang 

bersifat menyeluruh dan sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan 

permasalahan manusia dan apa yang menjadi gejalanya. Penelitian ini bersifat 

deskriptif yang artinya peneliti akan meneliti suatu objek, suatu kondisi dan 

bagaiamana suatu sistem pemikiran yang terjadi pada  masayarakat sekarang dengan 

tidak lepas dari budaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai 

lukisan yang sistematis, actual, dan tentunya akurat terhadap fakta, sifat dan  

hubungan fenomena dengan hal yang akan diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau 

Kabupaten Soppeng dengan objek penelitian kepada masyarakat , untuk mendapatkan 

informasi dan data mengenai prosesi pelaksanaan ma’doja bine. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Pendekatan historis 

 Pendekatan historis  merupakan suatu rangkaian peristiwa yang meliputi 

beberapa unsur seperti waktu, tempat, objek, latar belakang dan pelaku yang terdapat 

dalam peristiwa tersebut. Unsur terpenting terhadap pendekatan historis adalah 

peristiwa, selain itu pendekatan daya kritis sejarah juga tidak kaIah penting karena 

adanya penelitian dimana peneliti dapat mengungkapkan kebenaran  makna yang 

terkandung dalam peristiwa sejarah.  

2. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan budaya dimana berhubungan denagan tata cara kehidupan 

manusia yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai filososfis lokal atau kearifan 

lokal dalam menyelesaikan problem yang ada dimasyarakat. 

3. Pendekatan Sosiologi  

Metode pendekatan ini berupaya untuk memahami tradisi dengan melihat 

peranan masyarakat yang ada didalamya. Sosiologi adalah salah satu ilmu yang objek 

penelitianya adalah manusia. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sumber Data Premier 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan  cara penelitian lapangan 

atau melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari 

berbagai narasumber yang mengetahui tentang penelitian ini, data yang didapatkan 

diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara kepada informan.  
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2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah  data yang diperoleh dari beberapa buku atau data 

pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen 

atau hasil penelitian yang relevan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian  

3. Sumber Data Tersier 

Data tersier merupakan bahan yang dapat memberikan instruksi dan 

penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan 

sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian. Observasi melibatkan tiga 

obyek sekaligus, yaitu: lokasi tempat penelitian, pelaku dan aktivitas para pelaku 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah terjadinya proses tanya jawab peneliti dengan narasumber 

yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, atau cara-cara memperoleh 

data dengan berhadapan langsung, baik antara individu dengan individu maupun 

antara individu dengan kelompok. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih 
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dahulu menentukan informan dan telah merancang pertanyaan yang akan diajukan 

untuk memperoleh jawaban relevan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara meneliti sumber-sumber data, baik berupa sumber tertulis maupun tidak tertulis. 

Peneliti juga menggunakan data pendukung seperti foto dan atau video 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat yang mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati, adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Pedoman wawancara merupakan sekumpulan alat yang digunakan dalam proses 

wawancara dan dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang terdiri dari beberapa daftar pertanyaan. 

2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua pernyataan dari 

informan sebagai sumber data dari hasil penelitian. 

3. Alat elektronik, berfungsi sebagai alat potret dan perekam saat 

berlangsungnyaproses wawancara dengan informan. 

F. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan suatu prosedur atau cara dalam penyajian serta 

penafsiran data. Ada 3 macam metode pengolahan data, yaitu: 

a. Metode Induktif merupakan metode dengan proses pikir diawali dari sesuatu 

yang bersifat khusus kemudian mengarah ke sifat umum karena dalam 
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pengambilan suatu kesimpulan maka peneliti perlu melakukan pengamatan. 

Penelitian dengan metode induktif bertujuan untuk menemukan pengetahuan 

baru. 

b. Metode Deduktif merupakan metode yang proses pikirnya diawali oleh 

sesuatu yang bersifat umum kemudian mengarah ke sifat khusus, dalam 

pengambilan kesimpulan peneliti menggunakan logika. Penelitian dengan 

metode deduktif memiliki cara tersendiri dalam prosesnya dan menggunakan 

pendekatan top down atau dari atas ke bawah. 

c. Metode Komperatif merupakan proses menganalisa dengan cara 

membandingkan satu atau lebih variabel pada satu atau lebih sampel yang 

berbeda atau pada waktu yang berbeda, kemudian menghasilkan kesimpulan.  

2. Analisis Data  

Analisis data merupakan tahapan penyederhanaan data-data yang diperoleh 

dari masyarakat yang telah melakukan proses wawancara kedalam bentuk yang 

mudah dipahami dan dibaca. Cara ini dilakukan sebagai bentuk dari  langkah untuk 

mengolah data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan  dapat memberikan pengertian serta pemahaman yang 

menyeluruh tentang tema pokok skripsi. Tahapan deskripsi dilakukan dalam rangka 

menggambarkan sekaligus memaparkan secara maksimal tentang tradisi ma’doja bine 

di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Analisis ini dipakai 

dalam rangka untuk menganalisa uraian-uraian deskriptif yang sudah ada secara 

konseptual mengenai model kajian budaya tentang tradisi ma’doja bine di Kelurahan 

Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 

 



 
 

27 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten di Provinssi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu Watansoppeng yang terletak di 

ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Soppeng merupakan daerah yang  terletak 

pada depresiasi sungai Walanae, yang terdiri dari daratan dengan luas 700 km2 yang 

berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Sedangkan 

luas daerah perbukitan Soppeng 800 km2 yang berada pada ketinggian rata-rata 200 

m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1.500,00  km2 

dengan jumlah penduduk kurang lebih  235.167 jiwa, yang terdiri dari 113.243 orang 

laki-laki dan 121.924 orang perempuan.  

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Soppeng secara geografis terletak pada 

4o06 - 4o32 LS dan antara 119o42 18 – 120o06 13 BT, dengan batas wilayah: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone 

c. Sebelah Utara berbatsan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone 

Wilayah Kabupaten Soppeng memiliki 8 Kecamatan yaitu: 

a. Kecamatan Marioriwawo, dengan luas wilayah 300 km2 

b. Kecamatan Lalabata, dengan luas wilayah 278 km2 
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c. Kecamatan Liliriaja, dengan luas wilayah 96 km2 

d. Kecamatan Ganra, dengan luas wilayah 57 km2 

e. Kecamatan Citta, dengan luas wilayah 40 km2 

f. Kecamatan Lilirilau, dengan luas wilayah 187 km2 

g. Kecamatan Donri-Donri, dengan luas wilayah 222 km2 

h. Kecamatan Marioriawa, dengan luas wilayah 320 km2 

Kabupaten Soppeng terdiri dari 49 Desa dan 21 Kelurahan. Jumlah satuan 

lingkungan di bawah Desa dan Kelurahan yaitu terdiri dari 55 Lingkungan, 128 

Dusun, 453 RW dan 1.213 RT. Suhu di Kabupate Soppeng berkisar 18,4 – 34,7 

derajat celcius dengan tekanan udara antara 994,1 – 1.032,3 milibar. 

Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Namun, ada beberapa 

sungai yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng yaitu: 

a. Sungai Langkemme, merupakan muara sungai dari Sungai Walennae 

b. Sungai Soppeng, merupakan muara sungai dari Sungai Walennae 

c. Sungai Lawo, merupakan muara sungai dari Danau Tempe 

d. Sungai Padangeng, merupakan muara sungai dari Danau Tempe 

e. Sungai Lajaroko, merupakan muara sungai dari Danau Tempe 

Adapun beberapa gunung dan atau bukit yang berada pada wilayah Kabupaten 

Soppeng yaitu: 

a. Gunung Nene Conang 1.463 m di atas permukaan laut, terletak di 

Kecamatan Lalabata. 

b. Gunung Sewo 860 m di atas permukaan laut, terletak di Kecamatan 

Lalabata. 
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c. Gunung Lapancu 850 m di atas permukaan laut, terletak di Kecamatan 

Lalabata. 

d. Gunung Bulu Dua 800 m di atas permukaan laut, terletak di Kecamatan 

Marioriwawo. 

e. Gunung Paowengeng 760 m di atas permukaan laut, terletak di 

Kecamatan Liliriaja. 

Kabupaten Soppeng memiliki beberapa tempat wisata yaitu: Sutra Alam 

(Agrowisata), Appejenge (Cagar Budaya), Kalong (Satwa), Makam Syekh Abd.Majid 

(Wisata Agama), Permandian Alam Ompo (Wisata Alam), Permandian Air Panas 

Lejja (Wisata Alam), Panorama Alam Danau Tempe (Wisata Alam), Permandian 

Alam Citta (Wisata Alam), Lereng Hijau Bulu Dua (Wisata Alam), Rumah adat Sao 

Mario (Wisata Sejarah), Villa Yuliana (Wisata Sejarah), Goa Codong Citta (Wisata 

Sejarah), Kompleks Istan Datu (Wisata Sejarah), Makam Jera Lompoe (Wisata 

Sejarah), Watu (Wisata Sejarah), Museum Situs Calio (Wisata Sejarah), Pette 

Langkanae (Wisata Sejarah), Situs Lawo (Wisata Sejarah), Makam Petta Bulu 

Matanre (Wisata Sejarah), Makam Petta Karamee Sering (Wisata Sejarah),  Makam 

Petta Balubue (Wisata Sejarah), Makam Petta Jangko (Wisata Sejarah), dan Makam 

Jerae Petta Appanang (Wisata Sejarah). 

Kelurahan Ujung terletak di Kabupaten Soppeng, tepatnya di Kecamatan 

Lilirilau. Kelurahan Ujung memiliki luas wilayah 19 km2 yang berada di bagian 

timur wilayah Kabupaten Soppeng. Kelurahan Ujung menjadi salah atu pusat 

pertanian dan perkebunan di Kecamatan Lilirilau. Kelurahan Ujung berbatasan 

dengan Kelurahan Macanre di bagian barat, Desa Paroto di bagian selatan, Desa 

Baringeng di bagian utara, dan Desa Parenring di bagian timur. 
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Kelurahan Ujung memiliki 2 lingkungan yaitu: 

1. Lingkungan Salaonro 

a. Wilayah Salaonro 

b. Wilayah Sumpang Jeru 

c. Wilayah Cabbeng Lao Salo 

d. Wiayah Massala 

e. Wilayah Marossa 

2. Lingkungan Berru 

a. Wilayah Berru 

b. Calio 

c. Cangkange 

Berdasarkan estimasi sensus penduduk di Kelurahan Ujung Tahun 2022 

terdapat jumlah Kartu Keluarga yang terdaftar sebanyak 94, Jumlah penduduk 

sebanyak 3.173 jiwa, dan jumlah rumah sebanyak 1.119. Mayoritas masyarakat di 

Kelurahan Ujung beragama Islam .Kelurahan Ujung telah memiliki 8 unit masjid 

yang tersebar dengan tujuan  digunaakan oleh masyarakat untuk beribadah.  Dalam 

hal pendidikan, Kelurahan Ujung memiliki fasillitas yang cukup lengkap hingga 

tahun 2019 yaitu dari jenjang pendidikan TK hingga Perguruan tinggi.Kelurahan 

Ujung memiliki 1 unit PAUD, 2 unit TK, 5 unit SD/MI, 3 unit 

SLTP/TSANAWIYAH, 3 unit SLTA/MA dan 1 unit Perguruan Tinggi.  

Sarana kesehatan di Kelurahan Ujung pun sudah cukup memadai yaitu 

terdapat Puskesmas Baringeng dan 1 unit Poskeskel.Perumahan dn lingkungan di 

Kelurahan Ujung cukup baik namun, masih ada beberapa rumah yang memiliki WC 

yang kurang layak meskipun telah ada beberapa warga yang telah menerima bantuan 
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dari pemerintah. Kelurahan Ujung juga memiliki lingkungan yang rawan banjir, yaitu 

di lingkungan Salaonro. 

Kelurahan Ujung juga memiliki beberapa komuditi seperti padi dengan lahan 

seluas 16,05 Ha, Jagung dengan lahan seluas 90,95 Ha dan Kakao dengan lahan 

seluas 63 Ha. Juga terdapat Peternak ayam buras sebanyak 6 kelompok, Ayam 

kampong sebanyak 710 ekor dan sapi sebanak 36 ekor.Untuk sarana perdagangan 

Kelurahan Ujung memiliki sebuah pasar tradisional yang letaknya berada di 

Lingkungan salaonro. 

B. Eksistensi Tradisi Ma’doja Bine pada Masyarakat Tani di Kelurahan Ujung 

Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng 

Tradisi ma’doja bine merupakan salah satu tradisi yang masih sangat dijaga 

oleh para petani di Kabupaten Soppeng  khususnya di Kelurahan Ujung. Ma’doja 

bine merupakan tradisi yang dilakukan sejak nenek moyang dahulu dan dilakukan 

secara turun temurun sampai sekarang. Hal ini menjadi salah satu pertanda bahwa 

masyarakat Bugis Soppeng masih mempercayai kepercayaan-kepercayaan sebelum 

datangnya Islam. Konsep kepercayan seperti ini merupakan sisa-sisa dari periode La 

Galigo yaitu zaman pemerintahan raja-raja Bugis-Makassar yang tertua. Kesadaran 

keagamaan telah muncul sejak awal di kehidupan kalangan orang Bugis. Cerita To 

Manurung, manusia yang turung dari langit  menjadi cikal bakal dari kepercayaan 

orang Bugis. Karen pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengenal dan 

mengetahui dari mana asal orang tersebut. Maka disebutlah To Manurung (orang 

yang turun dari langit). 
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Demikian dengan datangnya seseorang yang tidak di kenal ini, masyarakat 

Soppeng sepakat sepakat untuk mengangkat To Manurung menjadi pemimpin 

tertinggi di Soppeng yang diberi gelar Datu atau Raja. Dengan adanya pemimpin, 

seluruh kebijaksanaan kepemimpinan masyarkat tidak lagi sama halnya dengan 

keadaan di masa lampau. 

Terdapat 2 peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan pengangkatan To 

Manurung sebagai pemimpin yaitu: 

a. Perjanjian setia antara To Manurung dengan rakyat  

b. Pemberian dasar-dasar pengangkatan sserta pemilihan pemimpin oleh rakyat 

dengan menggunakan system perwakilan. 

Sekitar abad 13 terdapat 2 kerajaan kembar  di tanah Bugis Soppeng yaitu 

kerajaan Soppeng riaja dan Kerajaan Soppeng rilau. Manurunge ri sekkanyili 

memimpin di bagian Soppeng Riaja sedangkan Manurunge ri Libureng (Goarie) 

memimpin di Soppeng Rilau. Karena keduanya telah dipersaudarakan dan bersumpah 

bahwa: 

“sitiroang deceng tessitiroang ja”
1
 

Artinya: 

“saling mengajak untuk kebaikan dan tidak akan saling menjerumuskan ke hal 
yang buruk” 

Kedua raja ini diyakini sebagai To Manurungkerajaan  CeritaTo Manurung ini 

tertulis di kitab I La Galigo yang menjadi dasar dari kepercayaan orang Bugis pra 

Islam.  

Menurut Lontarak Attoriolongge ri Soppeng, Latemmamala (Manurunge ri 

Sekkanyili) melakukan perjanjian bersama dengan 30 Matoa Soppeng riaja dan 30 

                                                           
1
 Srititmuryati, Kerajaan Soppeng dalam Tellumpoccoe, (Soppeng, dinas pendidikan dan 

kebudayaan Soppeng), h. 25 
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Matoa Soppeng rilau. Maka di dudukkanlah calon Raja Soppeng diatas tanah 

bankalak batu datar tempat untuk pelantikan Raja. Matoa Botto, Matoa Bila dan 

Matoa Ujung bersama-sama berkata: 

 

“lanamai kiengkang ia murapek, maelokkeng muamaseang, ajja’nammulajjan, 
na ikona kipopuang. Mudongiri temme’timpakeng, musalimuri 
temmadingikkeng, muwasse temma’tipakkeng.Na ikona poatakkeng, 
muwakkeng ri macawe ri mabela, namau anakmen nappatoromeng 
mueaiwikkeng teatoi”.

2
 

Artinya: 

“Adapun Maksud kedatangan kami, wahai yang tidak di kenal.Kami ingin 
dikaruniai, janganlah menghilang ke langit, agar engkaulah yang kami 
pertuang, engkaulah yang menjaga kami dari gangguan burung pipit (engkau 
jaga harta benda dari gangguan pencuri). Engkau selimuti kami dari kedinginan 
(engkau jamin pakaian dan perumahan kami agar kami memperoleh padi yang 
berisi) dan engkaulah yang akan memrintah kami dan membawa kami ke 
tempat yang dekat dan juga jauh. Walaupun anak dan istri kami, jika engkau 
tidak menyukainya maka kamipun tidak menyukainya”. 

Dengan munculnya 2 ekor burung kakaktua yang memperebutkan setangkai 

padi berisikan bulir-buliranyya. Masyarakat pun menemukan Manurunge ri 

Sekkanyili dan menjadi jalan keluar bagi masyarakat Soppeng yang dilanda musim 

kemarau yang amat sangat lama yaitu selama 7 turunan, mengakibatkan kebun dan 

sawah mengalami kekeringan. Sawah dan ladan tidak dapat ditanami dan kelaparan 

pun menimpa masyarakat Soppeng. 

Mengungkit sangat pentingya padi bagi masyarakat Soppeng. Dalam I La 

Galigo terdapat cerita Sanging Serri yang mengisahkan bahwa sebenarnya padi 

merupakan jelmaan dari seorang perempuan. 

 

 

                                                           

2
Hasbi Yahya, Mitologi Turunnya Latemmamala di Kerajaan Bugis Soppeng, (Makassar, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h.50 
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“asa manuru’ curitana to dolota, bobo pada tau mata’o” 

Artinya:  

“sebenarnya menurut cerita dari nenek moyang kami, bahwa tanaman padi itu 

adalah jelmaan dari seorang wanita”
3
 

1. Asal Usul Munculnya Dewi Padi dari Tradisi Ma’doja bine 

Tulisan R.A Kern yang berjudul I La Galigo mengisahkan bahwa seorang 

perempuan itu ialah anak pertama dari Batara Guru.
4
 

We Sessungritu, sedang hamil 5 bulan, dukun bersalin dijemput untuk 

merawatnya. Ternyata kandunganyya genap 7 bulan, menjelang malam tanda-tanda 

pun telah muncul bahwa ia akan bersaling, dan ia melahirkan seorang putri. Batara 

Guru menamainya We Oddaangri, 3 hari kemudian bayi itu meninggal. 7 hari setelah 

meninggalnya We Oddaangri, Batara Guru sagat merindukan anknya dan akhirnya ia 

pergi ke kuburan anaknya. Setelah sampai ia takjub melihat gunung-gunung dan 

lembah-lembah penuh dengan macam-macam padi yang telah menguning. 

Dilambainya pelangi, kemudian berangkat dengannya ke langit yang ia 

menyembah 3 kali didepan orang tuanya, ibunya pun memberikan sirih yang telah ia 

kunyah di dalam mulutnya. Sang pencipta menanyakan alas an kedatangannya, ia pun 

harus mengerti karena ia manusia sedangkan ayahnya seorang dewa. Maka dari itu ia 

tidaklah boleh setiap kali kembali ke langit. Batara guru mengiakan semuanya. Akan 

tetapi ia ingin menyampaikan kisah tentang We Sauriu. Ia pun menceritakan 

tumbuhan yang beraneka warna didapatinya di kuburan anaknya. Sang pencipta 

                                                           
3
 Idwar Anwar, La Galigo, (Cet.4; Sulawesi Selatan: pustaka Sawerigading, 2016), h.40 

4
Lis Mardiana, “Tradisi Mappalili di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang”, Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 38 
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berkata bahwa itulah dia padi Sangiang Serri, We Oddaangriu telah menjadi padi 

(ase). Turun lah ke bumi dan makanlah beras, jawawut dan jagung maka kerinduan 

mu akan pudar dan akan menguatkan semangatmu di bumi. Perintahkan lah rakyat 

mu untuk menanam padi di pekarangan mereka. 

Dalam buku yang berjudul La Galigo ditulis oleh Idwar Anwar, juga 

mengisahkan tentang Sangiang Serri dalam bentuk novel.
5
 

Ketika We Saung Nriuq (istri Batara Guru) mengandung, selamatan dilakukan 

di umur kandungan 3 bulan. Ketika We Saung Nriuq mengandung yang ke 7 bulan, 

lahirlah seoran bayi perempuan yang diberi nama We Oddang  Nriuq. Namun, 7 

malam setelah lahirnya We Oddang Nriuq, ia meninggal dunia. Mayat putri kecil 

itupun dibawah ke hutan belantara untuk di makamkan. Setelah di makamkan, Batara 

Guru merasa rindu pada anaknya. Batara Guru mengunjungi makam putrinya dipagi 

hari, ia melihat lembah di sekitar makam ditumbuhi oleh tanaman yang baru 

dilihatnya, tanaman itu adalah padi.  

Batara Guru merasa sangat gelisah dan memutuskan untuk naik menghadap 

ke Patotoe yaitu di Botting Langiq. Batara Guru menggunakan pelangi sebagai 

kendaraannya, tanpa waktu lama ia pun sampai di Sao Kutta Pareppe. Awalnya ia di 

hadang oleh penjaga pintu langit namun, setelah diketahui siapa Batara Guru, 

diberikanlah jalan. Patotoe menanyakan sebab kedatangannya sampai di Botting 

Langiq, ia pun meceritakan kejadian yang menimpa We Oddang Nriuq. Setelah 

semua kegelisahannya di curahkan, Patotoe berkata jangan cemas karena anakmu 

telah mejadi padi yang disebut Sangiang Serri. Kembalilah turun ke bumi, ambillah 

                                                           
5
Idwar Anwar, La Galigo Mutiara Tompoq Tikkaq, (Cet.4; Sulawesi Selatan: pustaka 

Sawerigading, 2016), 37 
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Sangiang Serri dan membawanya ke istana namun, jangan engkau memakannya di 

waktu dekat ini, biarkan jagung dan jerawut menjadi makananmu. 

Kutipan diatas bersumber dari epos La Galigo. Kutipan tersebut menceritakan 

tentang asal mula tanaman padi yang dipercaya masyarakat Bugis sebagai jelmaan 

dari anak Manurung Pertama Sangiang Serri atau We Oddang Nriuq
6
 

2. Pengaruh Tradisi Ma’doja Bine Terhadap Masyarakat Tani di 

Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 

Tradisi ma’doja bine telah ada sebelum Islam masuk di Kabupaten Soppeng. 

Sebelum masyarakat menjadi penganut mayoritas agama Islam, mereka menganut 

kepercayaan dinamisme sesuai dengan apa yang leluhur nenek moyang mereka 

lakukan. Tradisi ma’doja bine merupakan tradisi masyarakat Bugis yang dilakukan 

saat mengawali musim tanam padi. 

Diutarakan oleh bapak H. Suwardi saat wawancara bahwa:  

Tradisi ma’doja bine merupakan suatu tradisi yang sangat diterima oleh ajaran 
Islam. Dalam Islam tradisi sebagai tafa’ul atau dalam bahasa Bugis sering 
disebut sennu-sennureng.  

Ma’doja bine merupakan salah satu tradisi yang kerap dilakukan dan telah 

diperkenalkan secara turun temurun pada masyarakat khusunya di Kelurahan Ujung. 

Tradisi ini telah dilakukan turun temurun hampir di semua wilayah Sulawesi Selatan, 

khususnya di Kabupaten Soppeng yang sebagian besar masyarakatnya bekerja 

sebagai petani. Para petani melakukan gotong royong agar hasil panen melimpah dan 

bisa melakukan panen 2 kali dalam setahun. 

                                                           

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

Pinrang”, Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h.40 
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Eksistensi petani padi mejadi mayoritas pemegang peranan penting dalam 

rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat di Kelurahan Ujung. Kegiatan dari 

tradisi ini telah dilakukan sejak dahulu secara baik dan tidak berbuat jahat ketika awal 

ingin turun sawah. Tradisi ma’doja bine dilakukan dengan harapan agar padi yang 

akan ditanam tidak diganggu oleh hama.  

Seperti halnya yang di utarakan oleh bapak Muh. Aming saat wawancara 

yaitu: 

Tradisi ma’doja bine telah dilakukan sejak lama, bahkan sayapun kurang 
mengetahui kapan awal tradisi ini dilakukan.Namun, yang saya ketahui bahwa 
sampai hari ini masyarakat di Kelurahan Ujung terutama masyarakat yang 
bekerja sebagai petani padi masih melakukan tradisi ini setiap ingin mulai turun 
sawah. 

 

Pengaruh yang ditimbulkan dari terlaksananya dengan rutin tradisi ma’doja 

bine yaitu masyarakat khususnya yang bermatapencaharian sebagai petani lebih 

memahami proses-proses saat ingin melakukan penanaman padi dengan baik. Dengan 

memahami proses tersebut, bisa dikatakatakan petani hampir tidak mengalami 

kendala saat penanaman hingga panen. Hasil panen yang didapatkan pun tidak 

mengecewakan. 

3. Perubahan Tradisi Ma’doja Bine dari Masa ke Masa 

Semakin hari teknologi semakin berkembang, budaya luarpun banyak yang 

berdatangan dan tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut mempengaruhi cara berpikir 

masyarakat desa. Kelanjutan dan pewarisan tradisi tergantung pada masyarakatnya. 

Sebuah tradisi bisa saja ada yang berubah atau bahkan berubah seutuhnya, diteruskan 

atau diberhentikan tergantung pada pemaknaan pemiliknya. 

Hal yang berpengaruh dari kelanjutan sebuah tradisi yaitu dari bagian 

eksternal dan internalnya. Penerusan pengetahuan dari generasi ke generasi tentang 

suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan pengetahuan masyarakat setempat. 



39 
 

 
 

Tradisi ma’doja bine menjadi sarana penyaluran atau pewarisan nilai pengetahuan 

masyarakat Bugis. 

Tradisi ma’doja bine di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten 

Soppeng memiliki beberapa perkembangan atau perubahan yaitu sebagai berikut: 

a. Benih padi yang di rendam (I demme) tidak lagi menggunakan benih padi 

lokal (benih padi yang dihasilkan dari panen sebelumnya), melainkan lebih  

sering menggunakan benih padi hasil rekayasa (benih padi yang bisa dibeli di 

pasar). Perbedaan dari penggunaan benih padi tersebut yaitu pada umur 

tanam. Benih padi local memiliki umur tanam yang lebih lama di bandingkan 

dengan benih padi rekayasa, sehingga masyarakat memilih untuk 

menggunakan benih padi rekayasa. Dengan menggunakan benih padi varietas 

local tradisi ma’doja bine dapat dilakukan dalam masa 5-7 hari, karena saat 

proses diperam benih padi local ini membutuhkan waktu yang lama untuk 

berkecambah. Berbeda saat menggunakan benih padi rekayasa yang hanya 

membutuhkan waktu 1-2 hari untuk berkecambah. Sehingga saat pelaksanaan 

tradisi ma’doja bine petani menggunakan benih padi rekayasa waktu 

pelaksanaannya menjadi cepat. 

b. Massureq tidak lagi dilakukan. Kendala yang sering ditemukan pada 

pelaksanaan tradisi ma’doja bine yaitu sulitnya mendapatkan orang yang akan 

massureq, biasa disebut passureq. Hal ini disebabkan karena kurangnya orang 

yang bisa membaca Sureq La Galigo, hingga teksnya pun tidak lagi di simpan 

dengan baik. Pada akhirnya kendala yang sering ditemukan yaitu tidak adanya 

orang yang masih menghafal isi dari massureq. 

c. Munculnya alat gugu (alat tanam padi), sehingga berkurangnya masyarakat 

yang melakukan penanaman manual (mampau). 
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Gambar 1: Alat Maggugu 

C. Prosesi Berlangsungnya Tradisi Ma’doja Bine pada Masyarakat Tani di 

Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng 

Proses tradisi ma’doja binedi tiap-tiap daerah tentunya memiliki perbedaan 

dari daerah lainnya, namun hal tersebut tidak mengurangi daya tarik dari tradisi 

tersebut untuk dibahas, baik dari segi nilai-nilainya maupun dari segi prosesnya. 

Ma’doja bine bukan hanya sekedar tradisi turun sawah untuk memulai penanaman 

tapi, juga mengandung banyak nilai-nilai penting untuk tetap di pertahankan di 

kehidupan sehari-hari. 

Suku Bugis dikenal dengan suku yang memiliki tradisi sangat melimpah dan 

tersebar di berbagai penjuru. Dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kabupaten 

Soppeng khususnya di Kelurahan Ujung masih ada beberapa tradisi yang 
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dipertahankan salah satunya yaitu tradisi ma’doja bine. Tradisi tersebut memiliki 

beberapa prosesi yaitu proses pra pelaksanaan, proses pelaksanaan dan proses pasca 

pelaksanaan.  

Adapun prosesi tradisi ma’doja bine di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau 

Kabupaten Soppeng dapat dibagi dalam tiga proses yaitu sebagai berikut: 

1. Prosesi Pra Pelaksanaan 

Dalam ungkapan bapak Suwwa, untuk melaksanakan tradisi ma’doja bine 

atau acara turun sawah ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu penentuan 

hari, penentuan waktu atau jam, perbaikan lahan sawah, maddemme ase dan 

pemeraman atau mabbelekku. 

a. Penentuan hari 

Untuk melaksanakan tradisi ma’doja Bine, masyarakat khususnya keluarga 

yang akan melaksanakan tradisi ini akan memilih atau menentukan hari yang baik 

bagi mereka. Ada hari yang menurut sebagian masyarakat Bugis Soppeng pamali 

untuk melakukan acara penting, yaitu esso taung (hari tahunan). Esso  taung adalah 

hari yang diambil dari patokan hari idul adha terakhir. 

b. Penentuan waktu atau jam 

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat Bugis Soppeng khususnya di 

Kelurahan Ujung, selain hari adapula waktu yang dipercayai bagus untuk pelaksanaan 

tradisi ma’doja bine. Seperti jam 07-11 Wita, mereka mempercayai bahwa di jam itu 

dapat menghasilkan hasil panen  yang baik.  
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Gambar 2: Pegangan Bapak Kaharuddin 

Pada gambar 2, dijelaskan bahwa terdapat 5 jenis waktu atau hari yang 

memiliki makna dan arti berbeda, yaitu: 

1) Dari rumah atau foleangri bola  

Dari rumah atau foleangri bola bermakna positif. Bagus digunakan disaat 

pengambilan hari dan jam acara pindah rumah. Dipercaya bahwa jika acara pindah 

rumah atau lette bola dilaksanakan di hari dan jam tersebut maka dipercaya penghuni 

rumah kelak tidak akan mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan 

maupun dalam persoalan rezeki. Salah satu contoh hari dan jam yang baik untuk 

melaksanakan pindah rumah yaitu pada waktu Minggu, jam 6 sampai jam 8 pagi. 
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2) Hidup atau tuo 

Hidup atau tuo bermakna positif. Salah satu contoh pada waktu Minggu, jam 

8 pagi smapai jam 11 siang, seseorang sedang menanam jagung di kebunnya, 

dipercaya jagung yang ditanam akan hidup dan tumbuh dengan baik. Begitupun 

dengan acara penting lainnya yang berkaitan dengan kehidupan. 

3) Mayat atau mati  

Mayat atau mati bermakna negative. Dipercaya bahwa nasib seseorang yang 

melakukan acara atau pesta penting di hari itu akan berdampak pada kematian dengan 

kurun waktu yang dekat. Salah satu contoh saat pesta pernikahan di waktu Minggu 

jam 11 sampai jam 12 siang, beresiko keluarga dari yang mengadakan pesta aka ada 

yang meninggal. 

4) Berisi atau mallise  

Berisi atau mallise berarti baik untuk melakukan acara atau pesta tertentu. 

Namun,  terkhusus apabila ingin melakukan kegiatan atau acara penanaman, seperti 

halnya pada tradisi ma’doja bine. Dipercaya bahwa jika penanaman dilakukan pada 

waktu dan jam yang sesuai maka padi akan tumbuh dengan baik, hasil panen yang 

melimpah. Salah satu contoh hari yang baik yang bermakna berisi atau mallise  yaitu 

pada waktu Minggu, jam 12 siang sampai jam 3 sore. 

5) Kosong atau dee nallise 

Kosong atau dee nallise bermakna buruk atau negative. Jika melaksanakan 

kegiatan penting lainnya di hari itu, dipercaya keluarga tersebut akan mengalami 
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kekosongan dalam segi rezeki. Salah satu contoh hari yang bermakna kosong yaitu 

pada waktu Minggu jam 3 sampai jam 6 sore 

Gambar 2 merupakan pegangan dari salah satu narasumber yaitu Bapak 

Kaharuddin. Penentuan yang tercatat dalam buku tersebut merupakan hari dan waktu 

yang dipercayai oleh sebagian masyarakat Bugis Soppeng, untuk menentukan waktu 

yang baik ketika akan mengadakan suatu acara penting.  

Diutarakan oleh pak Kaharuddin saat wawancara bahwa:  

Sure atau kitta’ nebbu to riolo ta nasaba engkana kejadian ya furade terjadi 
na mencaji fappaseng ri to monrie. Narimakkuannaro noki ni sininna anu 
makeja sibawa anu magello e ya furade nakenna ri to riola ta. 

Artinya: 
Surat atau kitab yang dibuat oleh orang dulu dikarenakan adanya kejadian 
yang pernah terjadi dan menjadi peringatan untuk orang di masa mendatang.  
Maka dari itu ditulislah semua hal buruk dan hal baik yang pernah terjadi di 
masa orang dulu. 

c. Perbaikan lahan sawah 

Sebelum hari yang ditentukan untuk pelaksanaan tardisi ma’doja bine,  di sela 

hari itu petani terlebih dahulu membersihkan lahan sawah dari berbagai rumput yang 

mengganggu. Petani mulai maddompeng, dalam bahasa Bugis dompeng berarti 

traktor. Jadi, mereka mengolah dan menggemburkan tanah lahan sawah 

menggunaakan oto dompeng (mobil traktor). 

Istilah maddompeng ini muncul setelah traktor menjadi alat yang digunakan 

untuk membajak sawah. Sebelum mengenal traktor, masyarakat menggunakan sapi 

atau kerbau untuk membajak lahan sawah. Masyarakat Bugis Soppeng menyebutnya 

rakkala, tahapannya pun dikenal dengan dengan nama marrakkala. 
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d. Maddemme Ase 

Setelah penentuan waktu tradisi ma’doja bine dan lahan sawah pun telah siap. 

Hal yang selanjutnya harus dilakukan yaitu maddemme ase. Mademme ase 

berarti merendam padi. Padi yang dimaksud adalah biji padi atau biasa disebut 

gabah. Proses perendaman benih padi ini dilakukan selama semalam. 

Gambar 3: Maddemme Ase (Merendam Padi) 

e. Pemeraman atau Mabbelukku 

Pemeraman merupakan tindakan yang dilakukan untuk mempercepat proses 

pematangan dengan menyimpannya di tempat tertutup. Pemeraman di Bugis Soppeng 

biasa disebut mabbelukku. Jadi, ase yang telah direndam semalaman dimasukkan ke 

dalam karung dan di simpan selama semalam. Ase tersebut biasanya diletakkan di 

dekat possi bola, lalu esoknya dilakukanlah ma’doja bine.  
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2. Proses Pelaksanaan 

Pak Biding selaku Sonro ase (Dukun padi), menyampaikan proses yang 

dilakukan dalam pelaksanaan tradisi ma’doja Bine yaitu mabbaca doang salama, 

mappanguju ase, dan ma’doja. 

a. Mabbaca doang salama 

Gambar 4: Sanro ase melakukan proses mabbaca doang salama 

Mabbaca berarti membaca, doang berarti doa, sedangkan salama berarti 

selamat. Jadi, mabbaca doang salama merupakan suatu proses pembacaan doa yang 

bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur karena telah diberi kesalamatan kepada 

sang pencipta. Mabbaca doang salama tidak dilakukan sembarangan melainkan 

hanya pada saat-saat tertentu. Mabbaca doang salama dilaksanakan kepada keluarga 

yang merasa mampu untuk menyajikan makanan dan memanggil tetangga atau 
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keluarga mereka untuk menikmati ala kadarnya. Hal ini juga termasuk memperkuat 

silaturahmi antar sesama, setelah itu mereka seraya mengangkat kedua tangan untuk 

berdoa bersama. 

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan mabbaca doang 

salama yaitu makanan, dupa dan tentunya meberitahukan kepada Sanro ase waktu 

pelaksanaan ma’doja bine dan rangkaiannya. Makanan yang akan di sajikan yaitu 

sokko na palopo.  

Sokko merupakan beras ketan putih dan hitam. Cara pengolahan sokko yaitu 

merendam beras ketan kurang lebih selama satu jam, lalu di cuci bersih. Setelah 

beras ketan bersih, kukus kurang lebih 30 menit. Setelah itu, angkat beras ketan dan 

masukkan kedalam wadah berisi santan yang telah dimasak bersama garam. Aduk 

sampai tercampur rata, lalu masukkan kembali kedandang dan tunggu kurang lebih 

15 menit.Setelah itu sisihkan kemudian memukul-mukul (bampa) sokko dengan saji 

(spatula kayu) dengan tujuan agar sokko terasa empuk. Sokko yang dimasak dengan 

proses seperti ini biasa disebut sokko bampa. 

 Palopo merupakan makanan yang terbuat dari bahan utama gula merah. Cara 

pengolahannya yaitu meraut gula merah kemudian masukkan telur, aduk sampai 

tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan santan kemudian masak dengan 

api sedang. Saat dimasak, adonan harus diaduk terus agar supaya tidak menggumpal. 

Setelah tekstur adonan mengental, matikan kompor namun masih tetap diaduk. 

Angkat dan sajikan di wadah. 

Sokko memiliki makna agar supaya diberikan kesehatan oleh Allah Swt, 

diberikan keselamatan untuk mencari nafkah dan rezeki yang melimpah. 



48 
 

 
 

Palopo memili makna agar supaya hasil panennya manis (bagus dan 

melimpah).  

gambar 5: Sokko dan Palopo 

 

Setelah makanan siap dan telah disajikan.  Hal yang harus di persiapkan 

adalah air minum, kobokan dan dupa. Disaat berlangsungnya proses mabbaca, sanro 

akan memasukkan kemenyan dalam dupa sehingga asap dupa bertambah. Setelah itu 

sanro akan mengangkat tangannya untuk berdoa dan masyrakat yang hadir saat itu 

akan diam (berdoa dalam hati) agar tidak mengganggu sanro saat berdoa kepada 

Allah Swt.  
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. Gambar 6: Dupa 

Dupa memiliki makna bahwa asap dari dupa dipercaya bisa mengusir hama 

 

Gambar 7 : masyarakat sedang menikmati makanan 
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b. Mappanguju Ase 

Mappanguju berarti menghadapkan atau mempersiapkan, sedangkan Ase 

berarti padi. Mappanguju Ase yaitu menghadapkan padi kepada sang Pencipta 

melalui dewi padi. Ase atau benih padiyang telah direndam semalaman dan telah 

dimasukkan ke dalam karung atau di peram, baiknya diletakkan di possi bola (pusat 

rumah). Di atasnya diletakkan lilin, jakka, bedak, lipstick, cermin dan perlengkapan 

makeup lainnya. Disaat lilin dinyalakan, sanro ase memulai membaca mantranya dan 

menjipratkan minya’ bau (minyak harum) dan juga memberikan benno ase pada ase 

tersebut. Adapun lilin yang dinyalakan tidak boleh di matikan dengan sengaja karena 

menjadi penerang. 

 

Gambar 8 : Proses Mappanguju Ase 

Benno ase menjadi tanda bahwa padi yang telah di rendam (I demme) dan di 

masukkan ke dalam karung, telah di siapkan (furani I panguju). Adapun makna dari 

benno ase yaitu dipercaya bisa membuat buah padi mekar sempurna.  
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Lilin bermakna penerang (fappetajang). Penerangan untuk padi, juga 

bermakna untuk padi yang ditanam tumbuh dengan baik. Tradisi ini dilakukan pada 

malam hari dan pada zaman dulu listrik masih sangat susah. Maka dari itu masyarakat 

menggunakan pelita (felleng), dan juga biasa menggunakan lilin. 

Minya bau yaitu minyak harum yang dipercaya dapat menjauhi dari hama 

dikarenakan hama dipercaya tidak menyukai sesuatu yang harum. 

Sisir (jakka), bedak (bedda), lipstick merupakan serangkaian untuk digunakan 

oleh perempuan. Disaat proses ini masyarakat meletakkan serangkaian ini di atas padi 

karena dipercaya  Dewi Padi merupakan seorang perempuan cantik. Maka dari itu 

serangkaian ini bermakna agar supaya Sangiang Serri (Dewi Padi) bahagia dan 

datang kembali dengan hasil yang baik pula. 

c. Ma’doja  

Ma’doja berarti begadang. Masyarakat begadang dengan tujuan untuk 

menjaga ase yang telah di panguju dari cicak, tikus dan binatang lainnya yag akan 

merusaknya. Selain menjaga dari binatang-binatang, mereka juga menjaga lilin yang 

menyala di atas ase, ditakutkan akan menyebabkan kebakaran. Sambil begadang, 

mereka memakan sokko dan palopo yang telah di sajikan tadi di saat mabbaca doang 

salama. 

 Namun, ada perbedaan zaman sekarang dengan zaman dulu. Masyarakat pada 

zaman dulu saat begadang mereka massureq. Massureq merupakan pembacaan 

lontara dengan cara melagu-lagu tanpa menggunakan music. Massureq merupakan 

salah satu karya suku Bugis yang berisi ajaran-ajaran untuk masyarakat Bugis yang 

tercatat dalam naskah lontara.Orang yang membacakan sureq disebut passureq. 

 

Diutarakan oleh pak Rase saat wawancara bahwa: 
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Meong palo karellae tuli ibaca ku maddoja bine I tawe ro riola nasaba yero  
meong e I tepperi sebagai pangonrang na ase de ku galung e. Yero meong e, 
nonrang ase de fole belawo de sibawa sininna rufanna olo kolo lo e 
makkisolang. 

Artinya:  
 

Meong palo karallae selalu di bacakan di saat masyarakat melakukan tradisi 
ma’doja bine karena, meong palo karellae di percaya sebagai penjaga padi di 
sawah.Meong palo karellae menjaga padi dari tikus dan segala macam binatang 
yang ingin merusak. 

Meong palo karellae adalah tokoh pratagonis dalam epos “Meong Mpalo”. 

Meong palo karellae memiliki corak warna yang istimewa dengan tiga warna yaitu 

berwarna hitam, putih dan kuning keemas-emasan. Meong palo karellae 

dideskripsikan sebagai seekor kucing yang setia mengikuti tuannya yaitu We Oddang 

Riu, putri Batara Guru dalam petualangannya sejak turun ke bumi. Meski 

digambarkan sebagai seekor kucing, namun Meong palo karellae bukanlah seekor 

kucing biasa. Meong palo karellae merupakan jelmaan dari ibu susuan We Oddang 

Riu, jadi ia memang pengasuh sang putri We Oddang Riu.
7
 

Meong palo karellae merupakan salah satu naskah lontara yang selalu di 

bacakan di saat ma’doja bine. Meong palo karalla e di percaya berasal dari Desa 

Tempe Kabupaten Wajo karena pertama kali di temukan disana. Naskah sureq ini 

konon katanya sangat panjang, bahkan dalam semalam pun tidak akan usai di baca. 

Itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa di zaman sekarang tidak ada lagi 

massureq saat masyarakat ma’doja karena tidak ada lagi yang menghafal naskah 

tersebut. Sekarang masyarakat ma’doja sambil berbincang dengan masyarakat 

lainnya atau juga biasa sambil main domino untuk tetap terjaga. 

 

 

                                                           
7
 Badaruddin Amir, Cerita tentang Meongmpalo karellae, (Soppeng, Dinas pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Soppeng 2021), h.1 
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3. Proses Pasca Pelaksanaan 

Diutarakan oleh pak Muh Aming bahwa:  

Narekko momponi matanna essoe mappangujuni lao ri galung e untu tanengi 
ase ya furae I belekku, namaderito ifegau riyasengnge maggugu. 

Artinya: 

Saat matahari telah terbit maka bersiaplah kita ke sawah untuk menanam padi 
yang telah di peram, dan terkadang kita melakukan yang dinamakan  
manggugu 

Setelah ma’doja masyarakat akan melakukan prosesi selanjutnya yaitu 
mampau atau maggugu. Padi yang telah direndam dan diperam mengeluarkan pucuk 
yang menandakan untuk siap di tanam. Disaat waktu yang telah ditentukan 
sebelumnya, beranjaklah para petani yang akan melakukan kegiatan mampau atau 
maggugu. Namun, ada perbedaan antara mampau dengan maggugu yaitu: 

a) Mampau berarti menabur. Jadi, mampau yaitu menaburkan benih padi ke 

lahan sawah. Disaat mampau, ada lahan dengan petakan kecil di ujung atau 

pojokan sawah yang telah disiapkan. Setelah mampau, benih padi akan 

tumbuh dan pucuknya kelihatan di umur 1 minggu. Setelah berumur 15-20 

hari, waktunya massisi. Massisi merupakan kegiatan dimana padi yang 

berumur 15-20 hari di cabut dan ditanam kembali dengan jarak tanam yang 

baik. 

b) Maggugu merupakan suatu proses yang menggunakan alat gugu. Benih padi 

akan di tanam mengunakan alat ini dengan cara berjalan mundur, dan benih 

yang tumbuh tidak di pindah tempat kan lagi karena jaraknya telah sesuai 

dengan keinginan. Namun, terkadang banyak benih padi yang tidak 

tumbuhdikarenakan hanyut terbawa air. Di sisi lain, alat ini mempermudah 

petani dalam penanaman. 
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Gambar 9: Proses Massisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 : petani sedang melakukan proses Maggugu 
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Gambar 11: Benih Padi yang siap untuk di tanam 

 

Gambar 12: Benih Padi yang belum siap untuk di tanam 
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D. Nilai-Nilai Islam  Terhadap Tradisi Ma’doja Bine pada Masyarakat Tani di 

Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng 

Tradisi ma’doja bine memiliki nilai-nilai positif yang bisa dilestarikan secara 

turun temurun. Dengan melestarikan tradisi ini, para generasi muda dapat memiliki 

sifat yang peduli sesame dan peduli dengan lingkungan. 

1. Nilai aqidah 

Aqidah menurut bahasa berasal dari bahasa arab al-aqdu yang artinya  ikatan, 

at-tautsiiqu artinya kepercayaan dan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu artinya 

mengokohkan, dan ar-rabthu biquw-wah artinya mengikat dengan kuat. Sedangkan 

menurut istilah aqidah yaitu iman  yang teguh dan  pasti serta tidak ada keraguan  

sedikit pun bagi mereka yang meyakininya. 

Aqidah menurut M Hasbi Ash Shiddiqi adalah suatu ketentuan bahasa yang 

dipegang teguh dalam hati dan tak dapat beralih dari padanya. Abu Bakar Jabir al-

Jazairy berpendapat bahwa aqidah merupakan kebenaran yang bisa diterima secara 

umum oleh manusia berdasarkan akal sehat, fitrah dan wahyu. Kebenaran yang 

diyakini oleh manusia dalam hatinya serta meyakini keberadaannya secara pasti dan 

menolak segala hal yang bertentangan dengan apa yang diyakini.
8
 

Nilai aqidah ini tercermin dalam tradisi ma’doja bine dengan keyakinan 

kepada Dewata yaitu Allah Swt. Untuk memberikan hasil panen yang melimpah jika 

manusia memiliki sifat dan berperilaku baik dalam kehidupannya.Salah satu kisah 

dalam tradisi ini yaitu meong palo karellae merupakan penjaga Dewi padi. Diketahui 

                                                           

8
Coki Siadari, defenisi aqidah menurut para ahli, 

http://senyumketiga.blogspot.com/2014/08/defenisi-aqidah-menurut-para-ahli.html?m=1 (diakses pada 

tanggal 29 Mei 2022) 

http://senyumketiga.blogspot.com/2014/08/defenisi-aqidah-menurut-para-ahli.html?m=1
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bahwa Dewi padi bersama dengan penjaganya yaitu Meong palo karellae hanya ingin 

menetap dengan manusia yang baik hati. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah  2: 

186 

اعَِاِذَاَدَعَانََِۗ  وَاِذَاَسَالََكََعِبَادِيَْعَنَِِّْفاَِنَِّْقَريِْبٌَ فَ لْيَسْتَجِيْبُ وْاَلَِْوَلْيُ ؤْمِنُ وْاََۗ  اجُِيْبَُدَعْوَةََالدَّ
 بَِْلَعَلَّهُمَْيَ رْشُدُوْنََ

Terjemahnya:  

Dan hamba-hamba-Ku bertanya kepadanya tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku memohon kepada orang yang berdoa apabila ia 
memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka berusaha (segala perintah-Ku) dan 
hendaklah mereka percaya kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran

9
 

2. Nilai Humanisme (Kemanusiaan) 

Humanisme menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu aliran yang 

bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan 

hidup yang lebih baik. Humanisme menurut pandangan Islam yaitu suatu konsep 

dasar kemanusiaan yang tidak berdiri bebas. Makna dari hal tersebut yaitu bahwa 

penjabaran memanusiakan manusia terkait ilmu agama. Dalam ajaran Islam, 

humanisme merupakan hubungan antara sesama ummat Islam dan ataupun ummat 

lainnya. 

Nilai kemanusiaan tercermin pada tradisi ma’doja bine karena masyarakat tani 

suku Bugis khususnya di Kelurahan ujung kabupaten soppeng memiliki rasa 

kemanusiaan yang sangat tinggi. Dimana mereka saling menghargai dan 

menghormati sesama manusia. Rasa kemanusiaan ini tercermin ketika keluarga yang 

akan melaksanakan tradisi ma‟doja bine memanggil masyarakat untuk ke rumahnya 

dengan tujuan agar bias menikmati makanan yang di sajikan. Mereka yang di panggil 

langsung bergeser dan berjalan menuju rumah keluarga yang melakukan tradisi 

                                                           
9
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 28 
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ma’doja bine. Nah dengan kejadian ini, kita bias melihat bahwa orang yang 

memanggil maupun orang yang di panggil memiliki rasa kesadaran akan saling 

menghargai sesama manusia. Allah berfirman dalam QS Al-Isra  17: 70 

كََرَّمْنَاَبَنَِِّ كََثِيٍَْْۗ  ولَقَدْ هُمَْعَلٰى هُمَْمِنََالطَّيِبٰتَِوَفَضَّلْن ٰ هُمَْفَِالْبَ رَِوَالْبَحْرَِوَرَزَقْ ن ٰ َاٰدَمََوَحََلَْن ٰ ْْ
ࣖمَِِّّنَْخَلَقْنَاَتَ فْضِيْلًَ  

 

Terjemahnya:  

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut 
mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan 
Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan 
yang sempurna.

10
 

3. Nilai Ibadah  

Ibadah menurut bahasa yaitu alibadah yang artinya pengabdian, 

penyembahan, ketaatan, merendahkan diri atau menghinakan dan  berdoa. Menurut 

istilah ibadah merupakan perbuatan yang menjadi suatu usaha untuk mendekatkan 

diri kepada Sang pencipta yaitu Allah Swt. 

Menurut kamus istilah fiqhi ibadah adalah memperhambakan diri kepada 

Allah Swt dengan melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam 

bentuk perkataan, perbuatan dan dalam bentuk kepercayaan.
11

 

Dalam tradisi ma‟doja binne terdapat nilai ibadah yang tercermin di saat salah 

satu prosesnya yaitu mabbaca doing salama. Menurut Bapak M. Amin A selaku 

Imam Masjid di salah satu masjid di Kelurahan Ujung : 

 

 

                                                           
10

 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 289 

11
 M. Abdul Majieb et El, Kamus Istilah Fiqih, (Cet.2 ; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 

h. 109 
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Tradisi ma’doja bine merupakan permohonan kepada Allah Swt agar I 
passalama I funna bola e sibawa ase yero nataneng e (tuang rumah dan padi 
yang di tanam di selamatkan). Apalagi disaat memulai berdoa metteni sanro ase 
de makkeda(dukun padi mengucapkan) bismillahi rahmani Rahim, maka 
yamanengna I fegau e (semua yang dilakukan) atas nama Allah Swt. 
 

Nilai ibadah dalam tradisi ma’doja bine yaitu aktivitas berdoa kepada Allah 

Swt agar mengembalikkan Sangiang Serri dengan hasil yang baik, di selamatkannya 

tuan rumah dan padi yang ditanam. Bukankah dalam ajaran Islam bahwa seluruh 

kegiatan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Swt dan memulai kegiatan 

dengan melafazkan Bismillahi rahmani Rahim. Maka semuanya akan bernilai ibadah 

dan tidak termasuk syirik atau bahkan musyrik. Allah berfirman dalam QS 

Ghafir/40:60 

نََجَهَنَّمََإِنََّٱلَّذِينََيَسْتَكْبِوُنََعَنَْعِبَادَتِىَسَيَدْخُلُوََۗ  أَسْتَجِبَْلَكُمََْۗ  وَقاَلََرَب كُمَُٱدْعُونَِ
 دَاخِريِنََ

Terjemahnya:  

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

12
 

4. Nilai gotong Royong  

Gotong royong berasal dari bahasa Jawa yaitu gotong artinya mengangkat, 

dan royong berarti bersama. Istilah gotong royong digunakan dalam bekerja bersama 

dengan tujuan untuk mencapai suatu hal yang diinginkan. Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia  gotong royong yaitu bekerja bersama-sama, tolong-

menolong dan bantu-membantu. 

Tradisi ma’doja bine memiliki nilai gotong royong yang sangat tinggi. Nilai 

gotong royong ini bias kita lihat di saat keluarga yang akan mengadakan tradisi 

ma‟doja bine sibuk dengan mempersiapkan makanan yang akan di sajikan, maka 

                                                           
12

 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 474 
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tetangga atau masyarakat yang mengetahui akan pergi untuk  membantu di rumah 

keluarga tersebut. Dapat kita lihat bahwa nilai gotong royong juga terlihat pada saat 

keluarga hendak menanam. Masyarakat yang tidak memiliki kesibukan yang penting, 

akan membantu untuk proses penanaman atau maggugu.  Allah berfirman dalam QS 

At-Taubah/9:71 

بَ عْضٍَ هَوْنََعَنَِالْمُنْكَرََِۗ  وَالْمُؤْمِنُ وْنََوَالْمُؤْمِنٰتَُبَ عْضُهُمَْاوَْليَِاءَُۤ يأَْمُرُوْنََباِلْمَعْرُوْفَِوَيَ ن ْ
هََوَرَسُوْلَه عُوْنََاللّٰ ۗ  وَيقُِيْمُوْنََالصَّلٰوةََوَيُ ؤْتُ وْنََالزَّكٰوةََوَيطُِي ْ هَُۗ  كََسَيَ رْحََُهُمَُاللّٰ هََعَزيِْ زٌَاِنََّاللَّٰۗ  اوُلٰىِٕۤ

 حَكِيْم

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, 
dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah 
Mahaperkasa, Mahabijaksana.

13
 

5. Nilai silaturahim 

Silaturahim berasal dari dua kata, yaitu silah  dan rahim. Silah berarti 

sambungan, menyambung, menghubungkan dan menjalin. Sedangkan rahim berarti 

tempat mengandung namun dikiaskan menjadi kerabat. Maka makna silaturahim 

yaitu menyambung tali persaudaraan. 

Menurut An Nawawi R.A, silaturahmi yaitu berbuat baik kepada kerabat yang 

ingin menghubungkan dan kerabat yang hendak di hubungkan.
14

 Silaturahim 

terkadang dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan berupa materi dan ataupun 

tenaga, juga terkadang dalam bentuk kunjungan. 

                                                           
13

 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 198 

14
Fera Rahmatun Nazilah, Makna dan Keutamaan SIlaturahmi, https:///read/eRoqQ3-makna-

dan-keutamaan-silaturahmi (diakses pada tanggal 5 Juni 2022) 

https://read/eRoqQ3-makna-dan-keutamaan-silaturahmi
https://read/eRoqQ3-makna-dan-keutamaan-silaturahmi
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Tradisi ma’doja bine sangat memiliki nilai silaturahim yang tinggi. Disaat 

melakukan tradisi ini, masyarakat atau keluarga yang bahkan tidak satu Desa akan 

datang, memakan sokko dan palopo yang disajikan, serta bapak-bapak yang akan 

begadang. Disaat itulah tali persaudaraan semakin di kuatkan. Allah berfirman dalam 

QS An-Nisa/4:1. 

هَُۗ  يَٰ َمِن ْ هَاَزَوْجَهَاَوَبَثَّ مَاَايَ  هَاَالنَّاسَُات َّقُوْاَرَبَّكُمَُالَّذِيَْخَلَقَكُمَْمِنَْن َّفْسٍَوَّاحِدَةٍَوَّخَلَقََمِن ْ
راًَوَّنِسَاءًَۤ كََثِي ْ هََالَّذِيَْتَسَاءَۤلُوْنََبهَِۗ  رجَِالً كََانََعَلَيََْۗ  وَالَْرْحَامَََۗ  وَات َّقُواَاللّٰ هَ كُمَْرَقِيْبًَاِنََّاللّٰ  

Terjemahnya:  

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-
nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, 
dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasimu.

15
 

6. Nilai Kesyukuran 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), syukur berarti rasa 

terimakasih kepada Allah Swt dan bermakna lega dan senang. Kesyukuran dalam 

bahasa Inggris yaitu gratitude berasal dari bahasa latin gratia yang artinya 

kelembutan, berterima kasih dan kebaikan hati.   

Menurut Imam Asy-Syaukani rahimullah, bersyukur kepada Allah Swt yaitu 

dengan memuji-Nya sebagai balasan untuk nikmat yang telah diberikan, serta taat 

kepada-Nya.
16
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 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 77 

16
Muhammad Abdul Tuasikal, pengertian syukur, hakikat syukur, dan rukun syukur, 

https://rumaysho.com/25874-pengertian-syukur-hakikat-syukur-dan-rukun-syukur.html (diakses pada 

tanggal 29 Mei 2022) 

https://rumaysho.com/25874-pengertian-syukur-hakikat-syukur-dan-rukun-syukur.html
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Dengan melakukan Tradisi Ma’doja bine, keluarga merasa bersyukur karena 

telah diberikan hasil yang baik. Dan berharap hasil di panen selanjutnya akan kembali 

baik. Allah berfirman dalam QS An-Nahl/16:53 

َفاَِليَْهَِتَْ  رَُوْنََ اِذَاَمَسَّكُمَُالض ر  هَِثََُُّ ۗ  وَمَاَبِكُمَْمِنَْنِ عْمَةٍَفَمِنََاللّٰ  

Terjemahnya : 

Dan segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah, kemudian apabila 
kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan.

17
 

Allah berfirman dalam QS Ibrahim/14:7. 
َلَشَدِيْد كََفَرْتَُُْاِنََّعَذَابِْ نْ نَْشَكَرْتَُُْلََزيِْدَنَّكُمَْوَلىَِٕ ۗ  وَاِذَْتاَذََّنََرَب كُمَْلىَِٕ  

Terjemahnya:  

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat

18
 

 

7. Nilai Musyawarah 

Musyawarah dalam Bahasa Arab berasal dari kata syawara yang artinya 

berunding.Sedangkan musyawarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

yaitu pembahasan bersama yang bermaksud untuk mencapai keputusan dari 

penyelesaian masalah. 

Menurut Ahmad Syafi‟I Maarif musyawarah merupakan seluruh tindakan 

yang diambil maupun dikeluarkan oleh orang lain untuk memperoleh kebaikan 

bersama tanpa adanya konflik social didalamnya, hal ini sama halnya dengan iklim 

kerjasama yang baik.
19
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 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 272 

18
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 256 

19
Dosen PPKN, Pengertian musyawarah, https://dosenppkn.com/pengertian-musyawarah/ 

(diakses pada tanggal 29 Mei 2022) 

https://dosenppkn.com/pengertian-musyawarah/
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Dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan suatu pengambilan 

keputusan yang melibatkan beberapa orang dengan menyediakan banyak 

kepentingan sehingga tercipta suatu keputusan yang disepakati bersama. 

Dalam tradisi ma’doja bine yang dilakukan oleh masyarakat tani di Kelurahan 

Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng terlihat bahwa musyawarah masih 

sangat penting dikarenakan dalam prosesi penentuan hari berundinglah masyarakat 

yang ingin mengadakan tradisi ma’doja Bine dengan keluarganya atau dengan sanro 

ase. Allah berfirman dalam QS Ali „Imran/3:159 

َ  ۗ ۗ  َمِنَْحَوْلِكَََ كَُنتََفَظًّاَغَلِيظََٱلْقَلْبَِلَٱنفَض وا ۗ  َوَلَوْ فبَِمَاَرَحََْةٍَمِنََٱللَّهَِلنِتََلََمَُْ
َ ۗ  َإِنََّٱللَّهََيُُِب  ۗ  َفإَِذَاَعَزَمْتََفَ تَ وكََّلَْعَلَىَٱللَّهَِ هُمَْوَٱسْتَ غْفِرَْلََمَُْوَشَاوِرْهُمَْفَِٱلَْْمْرَِ فٱَعْفَُعَن ْ

 ٱلْمُتَ وكَِلِيََ

 

Terjemahnya:  
Maka berkat rahmat Allah Swt engkau Muhammad berlaku lemah lembut 

terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekitarmu.Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah 
ampun untuk mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan 
itu.Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal

20
 

 

Allah berfirman dalam QS Asy-Syura/42:38 
نَ هُمََْۗ  وَالَّذِيْنََاسْتَجَابُ وْاَلِرَبِِِّمَْوَاقَاَمُواَالصَّلٰوةََ هُمَْيُ نْفِقُوْنَََۗ  وَامَْرُهُمَْشُوْرٰىَبَ ي ْ ۗ   وَمَِّّاَرَزَقْ ن ٰ  

Terjemahnya:  

Dan orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang 
urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka 
menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

21
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 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 71 

21
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, hal 487 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara oleh   beberapa 

informan di lokasi penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Ma’doja bine, ma’doja berarti begadang atau terjaga, sedangkan bine yaitu 

benih padi.  Jadi ma’doja bine yaitu begadang untuk menjaga benih padi yang 

akan di tanam di esok hari. Ma’doja bine merupakan tradisi yang rutin 

dilakukan oleh para leluhur nenek moyang saat akan menanam padi. Sangiang 

Serri dipercaya sebagai Dewi padi yang akan membawa hasil yang baik bagi 

mereka yang melakukan tradisi ma’doja bine. Masyarakat di Kelurahan ujug 

kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng masih sangat mempertahankan tradisi 

ini dan petani menjadi salah satu pemerang penting dalam terlaksananya tradisi 

ma’doja bine.Panen dilakukan 2 kali dalam setahun maka, tradisi ma’doja bine 

pun dilaukan 2 kali setahun yaitu sekitar bulan 4 dan bulan 12. Hal tersebut 

terjadi jika panen tidak gagal. Maka dari itulah masyrakat masih sangat 

mempertahankan tradisi ini karena beranggapan bahwa tradisi ini memiliki 

dampak yang baik bagi masyarakat maupun bagi hasil panen. 

2. Prosesi tradisi ma’doja bine memiliki 3 tahap proses yaitu proses pra 

pelaksanaan, proses pelaksanaan dan proses pasca pelaksanaan. 

a. Proses pra pelaksaan 

1) Penentuan hari yaitu masyarakat menentukan hari yang baik bagi 

mereka untuk dilaksanakannya tradisi ma’doja bine. 
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2) Penentuan waktu atau jam, sebagian masyarakat mempercayai bahwa 

waktu atau jam di setiap harinya memiliki makna. 

3) Perbaikan lahan sawah, masyarakat menuju lahan sawah yang akan di 

tanami untuk dibersihkan dahulu dari rumput-rumput dan lainnya yang 

mengganggu. 

4) Maddemme ase yaitu merendam benih padi yang akan di tanam selama 

semalam.  

5) Pemeraman benih padi yang telah di rendam. 

b. Proses pelaksanaan 

1) Mabbaca doang salama yaitu suatu proses pembacaan doa yang 

bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur karena telah diberi 

kesalamatan kepada sang pencipta. Mabbaca doang salama tidak 

dilakukan sembarangan melainkan hanya pada saat-saat tertentu. 

2) Mappanguju Ase, mappanguju berarti menghadapkan atau 

mempersiapkan, sedangkan ase berarti padi. Mappanguju ase yaitu 

menghadapkan padi kepada sang Pencipta melalui dewi padi. 

3) Maddoja yaitu begadang. Masyarakat begadang untuk menjaga benih 

padi yang telah di hadapkan tadi. 

c. Proses pasca pelaksanaan 

Mampau atau maggugu, Mampau berarti menabur. Jadi, mampau yaitu 

menaburkan benih padi ke lahan sawah. Sedangkan maggugu merupakan suatu 

proses yang menggunakan alat yang disebut gugu 

3. Tradisi ma’doja bine memiliki beberapa nilai-nilai positif yang bisa 

dilestarikan secara turun temurun seperti nilai aqidah, nilai ibadah, nilai 
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humaniesme, nilai silaturahmi, nilai kesyukuran dan nilai gotong royong dan 

musyawarah.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Tradisi ma’doja bine di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten 

Soppeng merupakan warisan budaya dari nenek moyang sehingga sangat 

perlu untuk di pertahankan. Namun, ada sedikit perubahan pada tradisi ini 

jika dilihat dari hasil penelitian. 

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar supaya cara berfikir 

mereka bisa semakin baik dan jauh dari pemahaman sesat.  

3. Diharapkan masyarakat dapat menjaga dan tetap melaksanakan tradisi 

ma’doja bine dengan mempertimbangkan nilai positif yang terdapat dalam 

pelaksanaan tradisi ini. 
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