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ABSTRAK 

Nama   :  Sri Wahyuni 

NIM   :  40200119070 

Judul Skripsi     : Integrasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam             

Tradisi Mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

Pokok maslah dalam Penelitian adalah bagaimana integrasi budaya lokal 
dan budaya Islam dalam tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai 
Barat Kabupaten Sinjai?. Adapun sub masalahnya yaitu: 1) Bagaimana eksistensi 
tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?, 
2) Bagaimana wujud integrasi budaya lokal dan budaya Islam dalam prosesi 
tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?, 
3) Bagaimana integrasi nilai budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi 
mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian budaya menggunakan data 
kualitatif diperoleh dengan study lapangan dan metode pelaksanaannya yaitu 
deskriptif. dengan menggunakan pendekatan Sejarah, pendekatan Antropologi, 
pendekatan Sosiologi Agama. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen. Kemudian teknik 
pengelolaan dan analisis data yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Eksistensi atau keberadaan 
tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 
masih dilestarikan sampai saat ini dan sudah ada sebelum kedatangan Islam 
kemudian terjadi perubahan mendasar setelah Islam masuk. Pendukung 
kebudayaan ini pada umumnya adalah masyarakat muhammadiyah. Tradisi ini 
diyakini mempunyai tujuan kesyukuran atas rezeki yang telah diberikan dan 
merupakan sebuah tolak bala agar diberikan kemudahan dalam menghadapi 
kesusahan. 2) Proses pelaksanaan tradisi mabbaca-baca terdiri dari tiga tahapan 
seperti tahap pra pelaksanaan dimana dalam tahap ini yaitu mempersiapkan alat 
dan bahan yang akan digunakan, kemudian tahap Pelaksanaan yaitu proses 
pembacaan doa di depan hidangan yang telah disajikan, kemudian tahap pasca 
pelaksanaan yaitu menikmati hidangan yang telah disediakan dan yang telah 
dibacakan oleh tokoh adat/agama. 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 
mabbaca-baca masyarakat Desa Barania adalah nilai agama yang bertujuan untuk 
mempererat hubungan antara manusia dan Tuhan, kemudian nilai sosial 
kemasyarakatan yaitu mempererat hubungan antar masyarakat khususnya di Desa 
Barania dan Nilai Filosofis yang mempunyai makna ataupun kegunaan dalam 
tradisi mabbaca-baca. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkan masyarakat yang ada di 
Desa Barania mampu menjaga kelestarian tradisi tersebut. Karena tradisi 
mabbaca-baca adalah salah satu kekayaan bangsa yang harus dijaga dan 
dilestarikan agar sampai kepada generasi-generasi selanjutnya, serta terdapat 
banyak manfaat yang dapat kita ambil seperti terciptanya hubungan baik antrara 
manusia dengan Tuhan, serta hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. 
Dalam hal ini penulis berharap penelitian ini harus tetap berlanjut dan tetap 
memperkaya khasanah kebudayaan lokal sesuai dengan tuntutan ajaran Islam agar 
tidak ada unsur kemusyrikan dan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang 
sesungguhnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebelum Islam masuk, masyarakat Sulawesi Selatan telah memiliki 

kepercayaan dan budaya lokal yang telah berjalan lama. Kehadiran Islam tidak 

serta merta meruntuhkan adat istiadat dan tradisi lokal yang perwujudannya 

nanpak dilandasi oleh kepercayaan asli dari nenek moyang.1 Oleh karena itu 

budaya lokal di Sulawesi Selatan masih dilestarikan sampai sekarang yang 

merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. 

Warisan leluhur tersebut biasanya berupa tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan yang 

mengarah kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan 

mengakar di masyarakat. 

Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan membawa perubahan besar bagi 

kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Perubahan tersebut meliputi perubahan 

pada cara pandang terhadap dunia dan kehidupan serta perubahan yang berkaitan 

dengan kehidupan keagamaan. Islam datang memperkaya budaya Sulawesi 

Selatan dengan memasukkan unsur baru kedalamnya. Sebagaimana diketahui 

sebuah budaya akan berkembang manakala budaya itu terbuka terhadap masuknya 

unsur baru dari luar. Tanpa itu maka budaya dan masyarakat sendiri akan vakum 

dan tertinggal, bahkan dapat mengalami kepunahan. Islam disatu sisi dan budaya 

lokal disisi lain telah terlibat dalam proses dialog sepanjang sejarah awal datang 

dan masuknya Islam di Sulawesi Selatan hinga akhirnya terjadi integrasi dimana 

 

1Muhaemin Elmahady, “Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi”, 

Vol.VII, No.1, (2011), h.90. 
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keduanya berhasil mencapai tingkat kesepakatan kultural dengan masuknya saraq 

kedalam Pangaderreng.2 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi ialah suatu adat ataupun 

kebiasaan yang turun temurun dan diwariskan oleh nenek moyang yang masih 

dilestarikan oleh masyarakat, dengan mengangap dan menilai bahwa kebiasaan 

yang ada ialah yang paling benar dan bagus. Tradisi yang dilahirkan oleh manusia 

merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada norma 

yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, 

hukum dan aturan yang berkaitan dan juga tradisi yang terdapat dalam suatu 

komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau  nenek moyang. 

Manusia dan budaya saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk 

dari manusia.3 Manusia dan kebudayaan saling berhubungan erat sehingga tidak 

dapat dipisahkan. 

Masyarakat Sinjai sebagian besar merupakan masyarakat bugis yang masih 

menjalankan nilai-nilai budaya lokal secara turun-temurun dari nenek moyang 

mereka. Salah satunya adalah tradisi mabbaca-baca yang masih dilakukan oleh 

masyarakat Sinjai sampai sekarang terutama di Desa Barania Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai. Hal ini merupakan salah satu tradisi lokal yang sering 

dilakukan masyarakat setempat dengan tujuan yaitu mengucap syukur kepada 

Allah Swt atas keberkahan dan rezeki yang telah mereka dapatkan.4 Sehingga 

nilai-nilai budaya masih dijalankan sampai sekarang. 

 

2Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan, Vol.4, No.1, 

(2018), h.60-61 

3Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Studi 

Agama-Agama dan Lintas Budaya. (September 2017), h.75. 

4Erni Irmayati Hamzah, “Tradisi Mabbaca Doang Masyarakat Suku Bugis Kelurahan 

Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 1, No 2, 

h.32. 
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Nilai budaya adalah sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan 

disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan 

tanggapan terhadap suatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi.5 Nilai budaya 

merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh serta dijadikan pedoman atau 

rujukan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya adalah konsepsi-

konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat, 

mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.6 Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai budaya merupakan pedoman dan pengarah hidup 

yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. 

Kepercayaan atau tradisi lokal yang mewarnai corak kehidupan masyarakat 

tidak dapat diubah walaupun setelah Islam masuk sebagai agama yang dianutnya. 

Walaupun kebudayaan atau tradisi yang ada sebelum datangnya Islam tidak dapat 

dihilangkan akan tetapi tetap saja terjadi integrasi. Menurut Leslie, A. White, 

religi atau salah satu unsur yang membentuk religi yakni keyakinan (belief), yaitu 

salah satu bagian dari sistem ideologis. Sistem ini sendiri adalah salah satu wujud 

dari inti kebudayaan. Dengan demikian, religi adalah bagian yang terbentuk dalam 

ruang lingkup kebudayaan manusia. Sistem religi mengandung beberapa unsur 

seperti kepercayaan, ritual, upacara, sikap dan pola tingkah laku, serta alam 

pikiran dan perasaan para penganutnya.7 

Islamisasi di Sinjai pada abad ke-17, menyebabkan terciptanya kebudayaan 

baru dalam masyarakat. Sejak penerimaan Islam di Sinjai, beberapa ritual dan 

tradisi budaya lokal tersebut, ada yang tergantikan serta terdapat pula yang 

 

5Desy Ramadinah, dkk, “Nilai-Nilai Budaya dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan 

di MTS N 1 Bantul”, Jurnal Pendidikan dan Dakwah, vol.4 no.1 (Januari 2002), h.85. 

6Ryan Prayogi, Endang Danial, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai 

Crivic Culture di Kecamatan Bonai Darrussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, Jurnal 

Humanika, vol.23 no.1, (2016), h.71. 

7Ayatullah Humaeni, “Ritual Kepercayaan Lokal dan Identitas Budaya Masyarakat 

Ciomas Banten”. Vol 17. No. 2, 2015. h. 160-161. 
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bercampur. Tergantikannya ritual dan tradisi budaya lama ke bentuk tradisi 

budaya yang bercorak Islam, disebabkan konversi kepercayaan. Kepercayaan atau 

ritual dan tradisi budaya lokal yang bertentangan dengan Islam ditinggalkan, 

sedangkan ritual dan tradisi budaya yang disetujui tetap dipertahankan. Ritus 

maupun tradisi budaya yang bercorak Islam, banyak ditemukan pada upacara atau 

ritus siklus hidup. Realitas ritual-tradisi budaya itu adalah fakta terjadinya 

perubahan sosial dalam aspek ritual tradisi budaya setelah penerimaan Islam. 

Ritual tradisi tersebut berupa persembahan sesajian untuk arwah, serta sesajian di 

tempat keramat seperti pohon, yang kemudian saat ini dianjurkan oleh ulama 

pelaksanaannya di rumah masing-masing dengan ritual tradisi mabbaca baca 

(membaca doa). Ritual tradisi mabbaca baca ini, dipimpin oleh Pabbaca 

(Pembaca Doa) dan dihadiri oleh anggota keluarga inti.8  

 Jika dilihat dari fenomena diatas, Masyarakat Kelurahan Barania Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai merupakan segolongan orang yang mempunyai 

kepercayaan yang unik, walaupun tata cara pelaksanaannya disetiap daerah 

hampir sama, akan tetapi tetap saja akan memunculkan perbedaan yang nyata 

sesuai dengan yang berlaku di masyarakatnya. Disini terlihat bahwa kebudayaan 

dalam suatu masyarakat merupakan pedoman dan pengarah hidup bagi manusia 

sehingga ia mengerti bagaimana harus bertindak, bersikap, berperilaku, baik 

secara individu maupun kelompok. Karena dijadikan kerangka acuan dalam 

bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi pada 

suatu masyarakat. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan 

secara terus menerus yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sampai 

saat ini. Oleh karena itu, tampaknya tradisi budaya lokal sudah terbentuk menjadi 

norma yang dilakukan dalam masyarakat.  

 

8Muh. Anis,  “Penerimaan Islam di Sinjai Abad XVII (Analisis Perubahan Sosial Politik 

dan Budaya)”, Jurnal Retorika. Vol.1 no. 1 (2019). h 29-31. 
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Adanya kemudian budaya lokal dan budaya Islam yang berjalan seiringan 

dalam kehidupan masyarakat yang kemudian akan semakin sulit untuk dibedakan 

yang mana sebenarnya budaya lokal dan yang mana budaya Islam. Maka dari latar 

belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait integrasi 

budaya lokal dan budaya Islam dalam tradisi mabbaca-baca di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

berusaha menerapkan masalah pokoknya yaitu Bagaimana Integrasi Budaya Lokal 

dan Budaya Islam dalam Tradisi Mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai? yang kemudian dirumuskan dalam sub-sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah eksistensi tradisi mabbaca-baca di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimanakah wujud integrasi budaya lokal dan budaya Islam dalam 

prosesi tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai? 

3. Bagaimanakah integrasi nilai budaya lokal dan budaya Islam dalam 

tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai? 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah wujud integrasi budaya lokal dan budaya 

Islam dalam prosesi tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai, baik menyangkut pra pelaksanaan, pelaksanaan, maupun 
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pasca pelaksanaan. Sebelum pembahasan fokus penelitian dibahas juga eksistensi 

tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 

baik itu awal mula dikanal tradisi mabbaca-baca, perubahan dari masa kemasa, 

pendukung tradisi, serta motif dan tujuan pelaksanaannya. Setelah pembahasan 

fokus dibahas juga wujud integrasi nilai budaya lokal dan budaya Islam dalam 

tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 

baik menyangkut nilai agama, nilai sosial kemasyarakatan, maupun nilai filosofis. 

2. Deskripsi Fokus 

Sebagaimana pokok penelitian terkait integrasi budaya lokal dan budaya 

Islam dalam tradisi mabbaca-baca pada masyarakat Desa Barania Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Untuk membahas masalah fokus penelitian 

tersebut,  peneliti akan memberikan deksripsi terkait wujud integrasi budaya lokal 

dan budaya Islam dalam prosesi tradisi mabbaca-baca di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai sebagai berikut: 

Prosesi tradisi mabbaca-baca di mulai dari adanya yang ingin melakukan 

acara misalnya lebaran. Sebelum pelaksanaan tradisi mabbaca-baca ada beberapa 

hal yang harus dipersiapkan seperti menyiapkan sesajian, berupa hidangan yang 

diletakkan diatas nampan serta beberapa alat-alat kelengkapan lainnya, seperti 

segelas air, kebokan, dll. Acara biasanya dilakukan pada malam hari karena pada 

saat itu warga punya waktu luang. 

Kemudian pada prosesi pelaksanaan biasanya dilakukan setelah matahari 

tenggelam setelah pelaksanaan shalat magrib, seseorang yang melakukan tradisi 

mabbaca-baca kemudian mengundang tokoh adat/agama untuk membacakan doa 

didepan para hidangan yang telah disiapkan. 
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Pada pasca pelaksanaan seseorang yang melakukan tradisi tersebut 

mempersilahkan para hadirin untuk menyantap hidangan yang telah disediakan 

dan yang telah dibacakan doa oleh tokoh adat/agama. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah 

penelitian yang bertujuan membantu peneliti dalam menentukan suatu sumber 

yang akan diteliti, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun literature yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi hasil 

penelitian dari beberapa literatur temuan orang lain yang dijadikan sebagai 

tinjauan pustaka yaitu: 

1. Skripsi: Karmila yang berjudul “ Tradisi mabbaca-baca di Kelurahan 

Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo”. Tentang studi analisis dalam 

perspektif dakwah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dalam skripsi 

ini difokuskan pada Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo dan 

menjadi objek penelitian pada skripsi ini dikhususkan pada tradisi mabbaca-

baca sebagai salah satu studi analisis dalam perspektif dakwah.9 

2. Skripsi: Yeni Afrida yang berjudul “Makna Filosofis Tradisi Ma’bacca-bacca 

dalam Masyarakat Bugis Wajo (di Desa Sungai Lokan Kecamatan Sadu, 

Kabupaten Tanjung Jabng Timur)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. 

Dalam penelitian tersebut membahas tentang tradisi pelaksanaan serta makna 

filosofis dari tradisi mabbaca-baca dalam masyarakat bugis wajo.10 

 

9Karmila, “Tradisi mabbaca-baca di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo 

(Studi Analisis dalam Perspektif Dakwah), Skripsi,  (Palopo: Fakultas Usluhuddin, Adab dan 

Dakwah IAIN Negeri 2018).  

10Yeni Afnida, “Makna Filosofis Tradisi Ma’bacca-bacca dalam Masyarakat Bugis Wajo 

(di Desa Sungai Lokan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” Skripsi UIN Sultan 

Tahta Saifuddin Jambi, 2022. 



8 

 

 

 

3. Jurnal: Erni Irmayanti Hamzah yang berjudul “Tradisi Mabbaca Doang 

Masyarakat Suku Bugis Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu”. 

Dalam penelitian tersebut juga membahas tradisi Mabbaca Doang yang juga 

berkaitan dengan penelitian penulis.11 

4. Skripsi: Rahmatang yang berjudul “Tradisi Massuro Mabbaca Dalam 

Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”. Penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2016.  Dalam skripsi tersebut dijelaskan Tradisi 

Massuro Mabbaca, yang secara umum membahas tentang bagaimana 

pandangan Islam dalam tradisi Massuro Ma’baca, Proses akulturasi antara 

massuro-mabbaca dengan ajaran agama Islam, dan prosesi pelaksanaannya.12 

5. Skripsi: Sulastri yang berjudul “Semiotik dalam Tradisi Massuro Mabbaca 

Masyarakat Desa Sawaru Kecamatan Camba Kabupaten Maros”. Penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2018.  Dalam skripsi ini berfokus mengenai makna 

simbolik dalam adat massuro mabbaca yang dilakukan masyarakat di desa 

Sawaru kecamatan Camba kabupaten Maros.13 

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah nama tradisi yang berbeda namun 

memiliki artian yang sama, karena mabbaca-baca, massuro mabbaca, mabbaca 

doang dan assuro ammaca memiliki artian dan merujuk kepada tujuan yang sama 

yaitu mengucap syukur kepada Allah Swt atas keberkahan yang telah diberikan, 

ada juga yang melakukannya dengan menolak bala, dan masih banyak tujuan 

lainnya. Prosesi pelaksanaannya memiliki beberapa perbedaan, dan fokus 

 

11Erni Irmayanti Hamzah, “Tradisi Mabbaca Doang Masyarakat Suku Bugis Kelurahan 

Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, vol.1 no.2.  

12Rahmatang, “Tradisi Massuro Ma’baca dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan 

Cenrana Kabupaten Maros”, Skripsi: (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin 

2016) 

13Sulastri “Semiotik dalam Tradisi Massuro Mabbaca Masyarakat Desa Sawaru 

Kecamatan Camba Kabupaten Maros”, Skripsi (Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UNISMUH 2018) 
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penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu berfokus kepada, makna dupa, 

makna simbolik, serta tradisi mabbaca-baca dalam perspektif dakwah. Sedangkan 

penelitian sekarang berfokus kepada wujud budaya lokal dan budaya Islam yang 

terdapat dalam tradisi mabbaca-baca serta eksistensi dalam tradisi mabbaca baca 

pada masyarakat Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, dan 

untuk mengetahui prosesi dari tradisi mabbaca baca. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan penulisannya 

sebagai berikut: 

a. Untuk mendeksripsikan eksistensi tradisi mabbaca-baca di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

b. Untuk mendekskripsikan wujud integrasi budaya lokal dan budaya Islam 

dalam prosesi tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai 

c. Untuk menganalisis integrasi nilai budaya lokal dan budaya Islam dalam 

tradisi mabbaca-baca di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten 

Sinjai 

Selain tujuan, dalam skripsi ini terdapat pula kegunaan dalam penelitian 

tersebut, yaitu: 

a. Kegunaan ilmiah 

Peneliti sangat berharap, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

khazanah keilmuan terkhusus dalam bidang ilmu pengetahuan sejarah peradaban 

Islam dan dapat memberikan informasi tentang tradisi Mabbaca-baca pada 

masyarakat suku Bugis Makassar. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi generasi selanjutnya. Serta 
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diharapkan agar kita lebih menghargai budaya-budaya, tradisi-tradisi dan 

kepercayaan yang ada dilingkungan kita. Serta, semoga dengan adanya penelitian 

ini kita lebih meningkatkan pemahaman kita bahwa tradisi Islam merupakan salah 

satu identitas kita sebagai suatu budaya. 

b. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi  masyarakat dan 

meningkatkan pemahaman untuk lebih menjaga dan melestarikan serta 

memperkenalkan budaya yang dimiliki kepada masyarakat luas, sehingga dapat 

dinikmati dan tetap dijunjung tinggi oleh generasi selanjutnya. Dan untuk 

pemerintah setempat agar memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek 

tertentu agar lebih menjaga dan melestarikannya sebagai kearifan lokal terkhusus 

pada Masyarakat Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Kebudayaan 

1. Pengertian Kebudayaan 

Secara umum, kebudayaan diartikan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa 

manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  mendefinisikan kata 

“kebudayaan” sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin, (akal budi) manusia 

seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat atau keseluruhan pengetahuan 

manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan manusia untuk memahami 

lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Edwar 

B. Taylor dalam buku Jahja Setiaadmadja. Dalam buku tersebut, Taylor 

mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang komoleks, yang 

didalamnya mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum adat, 

kustom dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai 

seorang anggota masyarakat. Disini Taylor menjelaskan apa saja yang 

dipraktikkan oleh individu manusia sebagai anggota sebuah masyarakat bisa 

masuk kedalam kategori kebudayaan (ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, 

hukum, adat, moralitas dan kebiasaan.1 

Kebudayaan, adalah hasil budidaya manusia dalam kehidupan bersama dalam 

suatu ruang dan waktu, yang kemudian diwariskan kepada generasi ke generasi. 

Jadi kebudayaan bukan pembawaan, dan bukan pula sesuatu yang diwahyukan 

oleh Tuhan, tetapi kebudayaan adalah cara dan sekaligus hasil budidaya manusia, 

yang dikembangkan oleh manusia (dengan budidayanya) untuk memahami dan 

 
1Jahja Setiaadmadja, Tradisi dan Kebudayaan Nusantara, (Cet.1:  Semarang: Lembaga 

Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), h.xi. 
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melaksanakan wahyu Tuhan, adalah merupakan bagian dari kebudayaan. 

Ringkasnya, kebudayaan merupakan hasil dari proses belajar dalam artian luas.2 

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai 

makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan 

lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. 

Dengan demikian, kebudayaan merupakan rangkaian aturan-aturan, petunjuk-

petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas rangkaian model-

model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif, 

dalam menghadapi lingkungannya, sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan 

tindakan-tindakannya.3 

Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau 

suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan 

pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan 

dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang 

terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh 

manusia). 

2. Unsur-unsur Kebudayaan 

Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur 

kebudayaan bersifat universal dan dapat diperoleh didalam kebudayaan semua 

bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan 

tersebut adalah:  

a. Sistem bahasa 

b. Sistem pengetahuan 

 

2Susmihara, Sejarah Peradaban Dunia I, (Cet II Makassar: Alauddin University Press, 

2017), h.22-23. 

3Harjumyati Fadillah, “Integrasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Rimpu di 

Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima”. Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2018), 

h.13-14. 
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c. Sistem sosial 

d. Sistem peralatan hidup dan teknologi 

e. Sistem mata pencaharian hidup 

f. Sistem religi 

g. Kesenian.4 

Koentjaraningrat dalam buku Indra Tjahyadi membagi wujud kebudayaan 

menjadi tiga yaitu: 

a. Wujud kebudayaan menjadi sistem ide, bersifat sangat abstrak, tidak bisa 

diraba atau difoto dan terdapat dalam alam fikiran individu penganut 

kebudayaan tersebut. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide hanya bisa 

dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud dalam bentuk 

norma, adat istiadat, agama, dan hukum atau undang-undang.  

b. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan sebuah aktivitas 

atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat . 

sistem ini terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan 

berhubungan secara kontinu dengan sesamanya. Wujud kebudayaan ini 

bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat. 

c. Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak adalah wujud kebudayaan 

yang paling konkret, bisa dilihat dan diraba secara langsung oleh panca 

indra. Wujud kebudayaan ini adalah berupa kebudayaan fisik yang 

merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide 

atau pemikiran ataupun aktivitas manusia yang berpola.5 

 

4Sumarto, “Budaya Pemahaman dan Penerapannya (Aspek Sistem Religi, Bahasa 

Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, Jurnal Literasiologi, vol. 1 no. 2, (2019). h. 148-

151. 

5Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa, Moh. Zamroni, Kajian Budaya Lokal, (Cet. 1: Pagan Press 

Dusun Tanjungwetan no.35, 2019), h.13. 



14 

 

 

 

Dalam unsur kebudayaan selanjutnya terdapat kelestarian dan 

keberlangsungan sebuah budaya yang ditentukan oleh tiga unsur sebagai berikut: 

a. Pendukung Kebudayaan 

Dalam kebudayaan terdapat beberapa faktor  pendukung, diantaranya: 

1. Kemajuan Pendidikan 

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan tumbuh dan 

berkembang seuai dengan keberadaan manusia. Selain itu, pendidikan 

juga ikut serta memberikan sumbangsih dalam proses pembentukan 

masyarakat. Sebb sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat 

dapat memberikan pengarahan kepada manusia dalam bersikap dan 

berperilaku sesuai dengan pengetahuan. Selain itu kebudayaan juga 

dapat diperoleh melalui proses belajar. 

2. Lingkungan Hidup 

Mengenai kebudayaan tidak akan terlepas dari pembahasan tentang 

lingkungan hidup, begitu pun juga dengan lingkungan hidup tidak akan 

terlepas dari manusia. Lingkungan hidup adalah salah satu konsep yang 

mampu menjaga perwujudan serta keberlangsungan hidup manusia. 

Apabila lingkungan hidup masyarakat semakin berkembang maka 

perkembangan dan kelestarian budaya juga akan semakin membaik.6 

Terlebih lagi ketika budaya tersebut mendapat dukungan dari pemerintah 

setempat maka keberadaan kebudayaan tersebut akan semakin membaik. 

b. Aktivitas Budaya 

Aktivitas budaya merupakan wujud kebudayaan yang merupakan sebuah 

kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Aktivitas 

tersebut terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan 

 

6Bambang Deliyanto, “Manusia dan Lingkungan Sosial Budaya”, h. 9-10. 
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secara kontinu dengan sesamanya.7 Dalam kegiatan tersebut terkandung perilaku 

berpola dari individu, yang dibentuk atau dipengaruhi kebudayaannya. 

c. Nilai Budaya 

Nilai budaya merupakan perubahan nilai-nilai dalam suatu budaya yang 

nampak dari perilaku para anggota budaya yang  dianut oleh kebudayaan tertentu.  

Pergeseran nilai  budaya yang secara umum merupakan pengertian dari perubahan 

sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan, saat budaya suatu 

masyarakat berubah, secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi 

perubahan sosial masyarakat.8 Nilai budaya merupakan sesuatu yang memiliki 

bentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat seperti kebiasaan 

sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap suatu keadaan. 

3. Fungsi Kebudayaan 

Dalam keberadaannya, kebudayaan memiliki fungsi dalam kehidupan 

manusia. Menurut Rafiek dalam buku Indra Tjahyadi, fungsi kebudayaan adalah 

untuk meningkatkan hidup manusia agar kehidupan manusia menjadi lebih baik, 

nyaman, bahagia, aman, sejahtera dan sentosa. Itu berarti kebudayaan memiliki 

fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.9  

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia; 

2. Kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis melainkan diperoleh melalui 

proses belajar; dan 

 

7Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa, Moh. Zamroni, Kajian Budaya Lokal, h.8. 

8Riyan Prayogi dan Endang Danial, “Pergeseran Nilai-nilai Budaya pada Suku Bonai 

Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, 

Humanika, Vol.23, No.1, 2016, h.62. 

9Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, Pengantar Antropologi, 

(Cet: CV. Anugrah Utama Raharja anggota IKAPI, 2019) h.75. 
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3. Kebudayaan itu didapat, didukung dan diteruskan oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat 

B. Teori Perubahan Kebudayaan 

Integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang 

utuh dan bulat. Integrasi kebudayaan adalah proses penyesuaian atara unsur 

kebudayaan yang saling berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsinya 

dalam kehidupan masyarakat.10 Integrasi lebih menunjuk pada proses penyatuan 

berbagai kelompok budaya dan sosial kedalam satu kesatuan wilayah, dan satu 

identitas nasional. Dalam konteks yang demikian integrasi merujuk pada masalah 

pembangunan, rasa kebangsaan dalam suatu wilayah tertentu dalam berbagai 

peran dan fungsi. Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai kelompok 

dalam masyarakat melalui suatu identitas bersama dengan menghilangkan 

perbedaan dan identitas masing- masing.11 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesatuan budaya, merupakan manifestasi dari 

integrasi manusia itu sendiri, karena kesatuan budaya juga bersifat dinamis 

layaknya integrasi yang terjadi diantara diri manusia itu sendiri. 

Difusi terjadi didalam masyarakat dikarenakan pada masyarakat tersebut 

terjadi integrasi di suatu wilayah tertentu yang jauh dari tempat asal dari 

masyarakatnya, ditempat yang baru kemudian terjadi integrasi budaya lama 

dengan budaya baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan yang baru. 

 

 

 

10Andi Aco Agus, “Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Paramenter Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia”, Jurnal Sosiologi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, 

h.20. 

11Mubaidi Sulaeman, “Integrasi Antara Agama, Filsafat dan Seni dalam Ajaran Tari 

Tradisional di Lembaga Seni dan Budaya Lung Ayu Kabupaten Jombang”, (IAIN Kendiri, 2013), 

h.30-31. 
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1. Substansi Perubahan Kebudayaan 

a. Asimilasi 

Asimilasi ialah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan 

hilangnya ciri khas kebudyaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. 

Asimilasi muncul apabila ada golongan manusia dengan latar belakang 

kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat 

khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah 

menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi 

terjadi antara suatu golongan dengan golongan minoritas yang berubah dan 

menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari 

kebudayaannya lambat laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan 

mayoritas.12 

b. Akulturasi  

Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih 

sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan 

aslinya. Contohnya budaya mabbaca-baca merupakan bentuk akulturasi antara 

budaya lokal dengan budaya Islam. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul 

apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada 

unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur kebudayaan asing 

itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, tanpa 

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.13 

 

 

 

 

12Silvia Tabah Hati, “Perubahan Sosial Budaya”, (FTK UIN Sumatera Medan), h.61 

13Silvia Tabah Hati, “Perubahan Sosial Budaya”, (FTK UIN Sumatera Medan), h.65 
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c. Sintesis 

Sintesis merupakan percampuran antara budaya lokal dan Islam sehingga 

menjadi suatu kesatuan yang selaras.14 Sintesis dapat diartikan sebagai pertemuan 

dua kebudayaan sehingga melebur menjadi satu kebudayaan yang sama. 

2. Bentuk Perubahan Kebudayaan 

a. Evolusi  

Evolusi adalah perubahan generasi kegenerasi yang menurunkan sifat yang 

berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Teori 

evolusi menggambarkan bahwa perubahan kebudayaan terjadi secara perlahan-

lahan dan bertahap. Setiap masyarakat mengalami proses evolusi yang berbeda-

beda. Oleh karena itu, masing-masing masyarakat menunjukkan kebudayaan yang 

berbeda-beda.15 

b. Revolusi 

 Revolusi adalah perubahan radikal dan fundamental dalam tata kehidupan 

secara cepat dan singkat. Revolusi budaya adalah perubahan secara menyeluruh 

suatu budaya dan sosial suatu masyarakat dalam jangka waktu yang sangat cepat. 

Penting untuk diingat bahwa revolusi waktu singkat tentang kebudayaan tidak 

selalu berdampak positif. Meskipun perubahan budaya dapat membawa 

keberagaman dan inovasi, mereka juga dapat menghadirkan tantangan dalam 

mempertahankan warisan budaya, identitas, dan nilai-nilai tradisional. Oleh 

karena itu, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perubahan budaya 

dan mempromosikan dialog serta pemahaman antara berbagai kelompok budaya.16 

 

 

 

14Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1465. 

15Eka Sari, “Diktat Teori Evolusi”, UIN Raden Intan Lampung, 2020, h.2. 

16Zulkarnain, “Revolusi dalam Perspektif Sejarah”, h.7. 
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c. Difusi 

Difusi ialah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Bersama dengan 

penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia, turut tersebar pula 

berbagai unsur kebudayaan. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan juga dapat 

terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa, 

tetapi karena unsur-unsur kebudayaan itu memang sengaja dibawa oleh individu-

individu tertentu, seperti para pedagang dan pelaut. Penyebaran unsur-unsur 

kebudayaan berdasarkan pertemuan-pertemuan antara individu-individu dari 

berbagai kelompok yang berbeda.17 Hubungan antara kelompok-kelompok yang 

berbeda-beda yang telah berlangsung selama berabad-abad itu dan hampir tidak 

mempengaruhi bentuk kebudayaan masing-masing disebut hubungan simbiotik. 

3. Proses Perubahan Kebudayaan 

a. Absorpsi 

 Suatu budaya terbentuk melalui pengaruh kebudayaan lain dengan cara 

menyerap (mengabsorpsi) karakter budaya lain. Interaksi antar kelompok 

masyarakat di dunia, membuat budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain 

sehingga terjadi perubahan. Apabila sebab-sebab perubahan itu bersumber dari 

masyarakat lain maka biasanya perubahan terjadi karena kebudayaan masyarakat 

yang lain itu melancarkan pengaruh pada kebudayaan dari masyarakat yang 

sedang dipelajari. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara kedua masyarakat 

itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, yakni 

masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya. Tetapi juga 

menerima pengaruh dari masyarakat lain.18  

 

 

17 Silvia Tabah Hati, “Perubahan Sosial Budaya”, (FTK UIN Sumatera Medan), h.67. 

18Imran Arirusandi, Akulturasi Budaya Masyarakat Perkotaan”, Universitas Negeri 

Makassar, h.5. 
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b. Eliminasi 

 Proses perubahan kebudayaan dapat melibatkan eliminasi atau kegiatan 

memilah-milah pada aspek-aspek tertentu dari sebuah budaya. Perubahan 

kebudayaan terjadi akibat dari adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya 

yang berbeda, sehingga terjadi kedaan yang fungsinya tidak serasi bagi 

kehidupan. Perubahan kebudayaan mencakup banyak aspek, baik bentuk, sifat 

perubahan, dampak perubahan, maupun mekanisme yang dilaluinya. Semakin 

tinggi dan dalam aspek budaya, maka semakin sulit pula untuk diterima. Misalnya 

religi adalah lapisan dalam dari budaya. Religi orang barat sulit untuk diterima 

oleh orang timur dibanding teknologinya. Alasannya, religi merupakan lapisan 

budaya yang paling dalam dan tinggi, sedangkan teknologi merupakan lapisan 

luar dari budaya.19 

c. Konversi 

 Konversi merupakan perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem 

yang lain. Budaya dapat mengalami perubahan ke sistem atau struktur yang lain 

tanpa mengubah maksud atau tujuan dari sistem budaya tersebut dan hanya 

mengubah pola struktural suatu objek kebudayaan. Perubahan sosial budaya 

merupakan sebah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu 

masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia 

yang selalu ingin mengadakan perubahan.20 Peruahan itu dapat terjadi karena 

beberapa faktor diantaranya komunikasi cara dan pola fikir masyarakat. 

 

 

 

19Ridwan, “ Problematika Keragaman Kebudayaan dan Alternatif Pemecahan”, Jurnal 

Madaniyah, Vol.2, 2015, h.259-260. 

20Baharuddin, “ Bentuk-bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan”, h.180. 
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C. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

Berbicara tentang agama dan kebudayaan berarti kita berbicara tentang 

manusia. Sebagaimana diketahui bahwa agama dan kehidupan beragama telah ada 

dan tumbuh dan berkembang sejak tahap awal manusia berbudaya dimuka bumi. 

Agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan 

dari kehidupan sosial-budaya tahap awal manusia. Boleh dikatakan bahwa agama 

dan kehidupan beragama tersebut merupakan pembawaan atau fitrah bagi 

manusia. Artinya bahwa dalam diri manusia, baik secara sendiri maupun secara 

kelompok terdapat kecenderungan dan dorongan lainnya, yang dalam kehidupan 

bersama suatu kelompok atau masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan 

tertentu membentuk suatu sistem budaya tertentu. 

Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi sebab keduanya adalah 

nilai dan simbol ketaatan kepada Tuhan. Demikian pula kebudayaan, agar 

manusia dapat hidup dilingkungannya. Jadi kebudayaan agama adalah simbol 

yang mewakili nilai agama.21 Hal ini menunjukkan hubungan antara agama dan 

budaya yang begitu erat. Tetapi perlu diperhatikan, keduanya perlu dibedakan. 

Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (parennial), dan tidak 

mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, 

relative, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang 

sebagai agama pribadi, namun tanpa kebudayaan agama sebgai kolektivitas tidak 

akan mendapat tempat. 

Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak 

dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan 

tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari 

waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karenanya, agama adalah 

 

21Fitriyani, “Islam dan Kebudayaan”, Jurnal Al-Ulum, Vol.12, No.1, 2012, h.136. 
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kebutuhan primer, disisi lain budaya adalah kebutuhan sekunder. Budaya bisa 

merupakan ekspresi hidup keagamaan. Dengan demikian tinggi rendahnya 

ekspresi keberagaman seseorang terlihat dari tingkatan ekspresi budayanya 

Dengan demikian, antara keduanya saling melengkapi dalam rangka 

keharmonisan kehidupan manusia. Jadi kebudayaan meupakan upaya penjelmaan 

diri manusia dalam usaha menegakkan eksistensinya dalam kehidupan. Sehingga 

kebudayaan adalah susunan yang dinamis dari ide-ide dan aktivitas-aktivitas yang 

saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya secara terus menerus. 

Untuk kemudian agama sebagai sandarannya berupaya menjadi fondasi 

keselamatan umat manusia.22 Oleh karena itu, pada prinsipnya agama dan 

kebudayaan merupakan subjek dan objeknya, yaitu sama-sama terdapat pada diri 

manusia. 

D. Nilai Budaya Lokal dan Islam 

1. Nilai Religi/Agama 

Menurut Rokech dan Bank yang ditulis oleh Jakaria Umro, nilai merupakan 

suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan yang 

berada dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau 

mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti pemaknaan 

atau pemberian arti terhadap suatu objek. Sedangkan keberagaman merupakan 

suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau 

kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. Jadi nilai menjadi pengarah, 

pengendali dan penentu perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau 

perbuatan. 

Agama adalah seperangkat ajaran yang merupakan perangkat nilai-nilai 

kehidupan yang harus dijadikan barometer para pemeluknya dalam menentukan 

 

22Badrudin, “Antara Islam dan Kebudayaan”, h.216-217. 
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pilihan tindakan dalam kehidupannya. Religious adalah sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.  

Nilai religious adalah nilai yan bersumber dari keyakinan ketuhanan yang ada 

pada diri seseorang.23 Dengan demikian nilai religious adalah sesuatu yang 

berguna dan dilakukan oleh manusia, berupa sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Nilai Sosial 

Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang 

diidam-idamkan masyarakat. Agar nilai sosial itu dapat tercipta dalam 

masyarakat, maka perlu diciptakan norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial. Nilai 

sosial merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu 

yang baik, penting, luhur, pantas, dan mempunyai daya guna fungsional bagi 

perkembangan dan kebaikan hidup bersama. 

Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak 

heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat 

perbedaan tata nilai. Jadi nilai sosial merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun 

anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik-buruk, benar-salah, patut-tidak 

patut, mulia-hina, atau penting tidak penting atau penghargaan yang diberikan 

masyarakat kepada bentuk sesuatu yang baik, penting, pantas, dan mempunyai 

daya guna fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama.24 Nilai 

sosial merupakan konsep yang dianut oleh masyarakat tentang apa yang dianggap 

baik dan buruk. 

 

 

23Jakaria Umro, “Penanaman Nilai-nilai Religius di Sekolah yang Berbasis 

Multikultural”, Jurnal Al-Makrifat, Vol 3, No 2, 2018, h.152-154. 

24Ahmad Risdi, Nilai-nilai Sosial, (Cet 1: Lampung: CV IQRO, 2019), h.57-59. 



24 

 

 

 

3.   Nilai Ekonomi 

Nilai ekonomi adalah nilai (value) yang merupakan persepsi dengan harga 

yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu 

tertentu. Kegunaan, kepuasan dan kesenangan merupakan istilah-istilah lain yang 

diterima dan berkonotasi nilai atau harga. Ukuran harga ditentukan oleh waktu, 

barang, atau uang, yang akan dikorbankan seserang untuk memiliki atau 

menggunakan barang atau jasa yang diinginkan.25 Nilai ekonomi dapat diartikan 

sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan 

jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. 

  

 

25Yudiansyah, ”Nilai Ekonomi Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Sekitar pada 

Hutan Kemasyarakatan di Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB)”, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h.6-7. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Menggunakan data kualitatif. 

Data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang 

berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.1 Diperoleh dengan 

study lapangan dimana penelitian ini langsung dilaksanakan dilapangan atau 

dilokasi tempat penelitian yang dipilih.2 Metode pelaksanaan penelitian ini adalah 

deskriptif. Deskriptif adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh 

informasi dan upaya memaparkan apa adanya, atau menggambarkan apa adanya 

yang didapat pada saat penelitian yang dilakukan.3 

B. Lokasi Penelitian 

Fokus lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan adalah di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Desa Barania adalah salah satu Desa 

yang berada di sebelah Barat Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Provinsi 

Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian 

ini karena lokasi penelitian tersebut masih sangat kental mengenai tradisi-tradisi 

salah satunya tradisi mabbaa-baca, serta peneliti tertarik dengan budaya lokal dan 

budaya Islam yang terintegrasi. 

Kabupaten Sinjai adalah sebuah kabupaten yang terletak dibagian timur 

provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Sinjai Utara. Kabupaten Sinjai 

 

1Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet I: CV Syakir Media Press, 

2021), h.30. 

2Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet I: PT. Remaja Rosdakarya, 

2018) h.42. 

3Abdullah K, Berbagi Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen, (Cet. I; 

CV Gunadarma Ilmu, 2018), h.1. 
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berada pada posisi 50o 19’30’’ sampai 5o36’47’’ LS dan 119o48’30’’ sampai 120o 

0’0’’ BT. Yang dimana letak geografis Kabupaten Sinjai terdiri atas dataran 

rendah di kecamatan Sinjai Utara, Tellulimpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya 

daerah dataran tinggi dimulai dari Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan 

Sinjai Borong. Selain itu terdapat pula satu kecamatan unik yaitu kecamatan pulau 

sembilan yang berupa hamparan 9 pulau yang berderet sampai mendekati pulau 

buton. 

 
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Sinjai 

Secara adminisrtratif, kabupaten Sinjai mencakup 9 kecamatan, 13 Kelurahan 

dan 67 desa. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:  

1. Kecamatan Sinjai Utara, 5 Kelurahan 

2. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 Kelurahan dan 10 Desa 

3. Kecamatan Sinjai Barat, 1 Kelurahan 10 Desa 

4. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 Kelurahan 10 Desa 

5. Kecamatan Sinjai Borong, 1 Kelurahan 7 Desa 

6. Kecamatan Bulippoddo, 7 Desa 

7. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 Kelurahan dan 10 Desa 
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8. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah kepulauan 

Menurut sejarah yang pertama kali merintis pemukiman adalah pendatang 

yang berasal dari kerajaan Turungeng (Tomannurungnge)  di Soppeng Sinjai 

Barat yang kemudian membentuk perkampungan dengan maksud memperluas 

daerah kekuasaan yang kemudian diberi nama Pussanti, menurut sejarah beliau 

diberi gelar “Puang Lohe” dan To Pa’ Barania Karaeng Turungeng, Setelah 

Perkampungan terbentuk maka masyarakat dari berbagai daerah berdatangan 

untuk bercocok tanam di Pussanti. 

Selanjutnya pada tahun 1960 s/d 1989 terbentuklah suatu desa yang diberi 

nama Bulu Salaka kemudian berubah nama menjadi Gunung Perak dan Pussanti 

masuk kedalam pemerintah Desa Gunung Perak yang diberi nama Dusun 

Pussanti. Kemudian pada tahun 1989 Pemerintah Daerah Kabuten Sinjai 

melakukan pemekaran Desa termasuk Desa Gunung Perak dan Dusun Pussanti 

dimekarkan menjadi satu Desa yang diberi nama Desa Barania. 

Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Barania secara berturut-turut 

adalah: 

Tabel 3.1 Kepala Desa yang Pernah Memimpin di Desa Barania 

No.  Nama Jabatan Periode Keterangan 

1 M. Mustafa. HS Kepala Desa 1989 s/d 2007 Definitif 

2 M. Mustafa. HS PLT Kepala Desa 2007 s/d 2008 PLT 

3 Nurdin, S.Ag Kepala Desa 2008 s/d 2013 Definitif 

4 Abdullah. B PLT Kepala D 

Desa 

2014 s/d 2015 PLT 

5 Firman M. 

Maddolangeng, S.Sos 

Kepala Desa 2015 s/d 2025 Definitif 

Sumber: Profil Desa Barania 2022 
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Gambar 3.2 Peta Wilayah Desa Barania 

Desa Barania merupakan Desa yang terletak ± 8 km dari pusat pemerintahan 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

administratif batas-batas Desa Barania adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara: Desa Arabika 

2. Sebelah Timur: Desa Botolempangan 

3. Sebelah Selatan: Bonto Katute 

4. Sebelah Barat: Desa Gunung Perak 

Secara geografis, Desa Barania adalah daerah daerah daratan yang merupakan 

salah satu keunggulan dalam pembangunan sektor pertanian, perkebunan, 

persawahan dan peternakan. Dengan kondisi tanah yang subur dan membuat 

penduduk Desa Barania sebagian besar bekerja dibidang pertanian dan 

perkebunan. Komoditas utama yang dihasilkan berupa padi, jagung, cabai merah 

dan umbi-umbian seperti singkong dan ubi jalar. 
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Jumlah penduduk Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

adalah 2356 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin, berbgai latar belakang usia dan 

tingkat pendidikan manusia.  

a. Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 

Keadaan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu keuntungan yang 

dimiliki wilayah tersebut. Karena penduduk merupakan salah satu sumber daya 

manusia yang potensial dalam meningkatkan pembangunan suatu wilayah. Oleh 

karenanya maka peningkatan kualitas penduduk suatu wilayah perlu mendapatkan 

perhatian khusus dari masyarakat setempat. 

Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 

1 Laki-laki 1167 

2 Perempuan 1189 

 Jumlah 2356 

Sumber : Profil Desa Barania 2022 

b. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 

1 Petani 972 

2 PNS 48 

3 Tukang 15 

4 Bidang/Perawat 4 

7 Pensiunan 9 

8 Supir/Angkutan 8 

9 Pedagang  34 

 Jumlah  1.090 

Sumber : Profil Desa Barania 2022 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pekerjaan masyarakat Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat jumlah pekerjaan yang paling banyak adalah Petani yaitu 

972 orang dengan jumlah pekerjaan yang paling terendah adalah bidang/perawat 

sebanyak 4 orang.  

c. Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Barania masih mayoritas 

dalam proses pendidikan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 Lulusan SD/MI 769 

2 Lulusan SLTP/MTS 180 

3 Lulusan SLTA/MA 282 

4 S1/Diploma 101 

 Jumlah 1.332 

Sumber : Profil Desa Barania 20224 

C. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian 

tersebut   adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis atau pendekatan sejarah merupakan penelaahan serta 

sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan 

dilaksanakan secara sistematis. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk 

memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu 

 

4Profil Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 2022. 
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peristiwa.5 pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa 

yang telah terjadi pada masa lampau yang telah terjadi di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah hasil kegiatan 

dan penciptaan batin manusia. Maka antropologi adalah ilmu tentang manusia 

khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan 

kepercayaan pada masa lampau. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu 

pengetahuan yang mengkaji masalah manusia dan budayanya. Ilmu ini bertujuan 

untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk hidup, 

baik dimasa lampau maupun masa sekarang. Antropologi itu tidak lebih dari suatu 

usaha untuk memahami keseluruhan pengalaman sosialnya. Maka hasil 

maksimum yang diperoleh dari antropologi adalah fenomena yang menunjukkan 

adanya Tuhan.6 Penulis sangat berharap dalam tradisi atau budaya mabbaca-baca 

dapat dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset dan keberagaman 

serta menjadi identitas suatu daerah atau budaya yang harus tetap di jaga, 

dilestarikan serta di junjung tinggi sebagai sesuatu yang bernilai. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pendekatan sosiologi agama adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial 

manusia beragama secara sosiologis guna mencapai penjelasan ilmiah yang pasti 

untuk kepentingan masyarakat agama dan masyarakat luas pada umumnya. 

Sosiologi agama juga memusatkan kajiannya pada kehidupan kelompok dan 

 

5Sri Haryanto, “Pendekatan Historis dalam Studi Agama”, Jurnal Ilmiah Studi Islam, 

vol.17 no.1, Desember 2017, h.132. 

6Pebri Yanasari, “Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Woker”, 

Jurnal EMPOWER, Vol. 4 no.2, (Desember 2019), h. 229. 
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tingkah laku sosial keagamaan sekaligus produk-produk kehidupan para pemeluk 

agama.7 Dalam konteks masyarakat agama, perilaku keseharian tidak jarang 

ditentukan oleh hasil pengalaman dari keyakinan agama, dalam artian perilaku 

yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan manifestasi atas keyakinan 

terhadap Tuhannya.8  

D. Data dan Sumber Data 

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti mengklasifikasi sumber data 

dalam data primer dan data sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun 

kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung oleh tokoh agama/adat dan 

beberapa tokoh masyarakat setempat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder itu berupa beberapa buku, jurnal, atau bukti catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter, dan 

internet yang relevan dengan masalah penelitian. 

 

 

 

7M. Yusuf Wibisono, Sosiologi Agama, (Cet 1; UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2020), h.6. 

8Wira Hadikusuma, “Memahami Agama Secara Psikologis dan Relasinya dalam Upaya 

Resolusi Konflik”, h. 1. 
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E. Metode pengumpulan data  

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan 

mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis 

dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang 

berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.9 Dalam thap ini 

peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal apa saja yang 

dipersiapkan pada proses tradisi mabbaca-baca, bagaimana proses 

pelaksanaannya, apa saja yang dilakukan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

tradisi mabbaca-baca. 

2. Wawancara atau Interview 

Interview atau wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang 

dilakukan dengan tatap muka melalui kegiatan komunkasi lisan dalam bentuk 

terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur 

merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan 

secara ketat. Interview semi terstruktur, meskipun interview sudah diarahkan oleh 

sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan 

baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang 

dilakukannya. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview 

dimana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat 

format-format tertentu secara ketat.10 Pada tahap wawancara ini, peneliti menggali 

data secara lisan dan dijawab secara lisan oleh sumber informan terkait informasi 

tradisi mabbaca-baca. 

 

 

9Husnul Khatimah dan Restu Wibawa, “Efektivitas Model Pembelajaran terhadap Hasil 

Belajar”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.2, No.2, h.80. 

10Nursapiah,  “Penelitian Kualitatif”,  (Cet I: Wal Ashri Publishig, 2020), h.81. 
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3. Telaah Dokumen 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat 

fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini, 

bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumentasi 

berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi, 

berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekolompok orang, 

peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian 

kualitatif.11 Teknik ini merupakan hal yang paling menonjol digunakan oleh para 

peneliti. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk 

menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode 

pengumpulan data yang telah diterapkan. Dalam menganalisis data peneliti akan 

memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat 

kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri dan orang lain memahami objek 

yang akan dikaji. Dalam pengolahan data digunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. 

 

11Iryana, Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, (Sorong: 

Ekonomi Syariah STAIN), h.11 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama 

berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), 

penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, 

dan proposisi.12 Usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.  

 

12Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol.17 No. 33, 2018, 

h.91-94. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Eksistensi Tradisi Mabbaca-baca di Desa Barania 

1. Awal Mula dikenal Tradisi Mabbaca-baca 

Tradisi mabbaca-baca adalah salah satu tradisi yang sangat dijunjung tinggi 

oleh masyarakat Bugis. Tradisi ini dilakukan sejak kedatangan Islam di Sulawesi 

Selatan khususnya pada masyarakat Bugis.  Indonesia yang merupakan negeri 

muslim tersebar di Dunia, saat perayaan upacara adat kerap dilakukan diberbagai 

daerah. Masyarakat disetiap daerah memiliki cara tersendiri dengan ciri khas 

budayanya masing-masing dalam menyelenggarakan suatu upacara adat. Seperti 

diketahui, agama Islam masuk di Sulawesi Selatan dengan cara yang sangat 

santun terhadap kebudayaan dan tradisi masyarakat Bugis.  

Mabbaca-baca berasal dari bahasa bugis, yaitu mabbaca (membaca).1 Jadi 

mabbaca-baca dapat diartikan sebagai usaha seseorang meminta orang lain untuk 

membacakan doa-doa keselamatan, kesyukuran, serta doa untuk orang yang 

meninggal dunia, hal ini didorong dengan kesadaran seseorang atas kurang 

dalamnya ilmu agama yang dimiliki dan ketaatan yang juga masih kurang. 

Biasanya orang yang diminta mabbaca adalah orang yang dianggap punya ilmu 

agama yang dalam, rajin menjalankan syariat, serta memiliki hubungan sosial 

yang baik dengan masyarakat.2 

Mabbaca-baca sudah dijadikan tradisi, walaupun sekarang ini ada yang 

tidak melaksanakannya lagi, tetapi tetap saja banyak masyarakat yang 

melaksanakannya, karena masih banyak orang tua yang tau terhadap tradisi 

mabbaca-baca ini. 

 

1Syarifuddin, Kamus Dwi Bahasa Bugis Indonesia, (Cet. 1: NTB: Kantor Bahasa Nusa 

Tenggara Barat), 2017, h.4. 
2Yulianti, “Makna Simbolik Ritual Mabaca-baca di Desa Alelebbae Kec. Pitampanua 

Kab.Wajo”, Skripsi, UNISMUH Makassar, 2021, h.56 
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Adat mabbaca-baca merupakan tradisi turun temurun dikalangan 

masyarakat bugis di Sulawesi Selatan. Acara tradisi ini biasanya dilakukan mulai 

sepekan hingga satu hari sebelum memasuki bulan suci ramadhan. Tradisi yang 

masih tetap terjaga baik dikalangan masyarakat pedesaan hingga perkotaan ini, 

biasanya diselenggarakan disetiap rumah tangga, sebelum menggelar mabbaca-

baca keluarga mempersiapkan aneka hidangan yang diletakkan di nampan 

(Kappara).3 

Untuk mengetahui awal mula tradisi mabbaca-baca di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, maka sebelumnya perlu kita pahami 

maksud mabbaca-baca berdasarkan narasumber atau informan yaitu: 

Sahaka mengatakan bahwa: 

Inne punna mabbaca-baca rigaukang punna elokki taua abola beru, 
tola’bala, atau punna la lappasakki, rung punna nganre pare beru. Inne 
mabbaca-bacayya ri gaukang battu riolo haggenna kakkamunne, inne 
mabbaca-bacayya iyami antu ada’ na taua battu ri tau rioloa, inne tradisi 
anu teaa hal wajib ri pugau, inne rigaukang ka anu untuk ri lestarikan 
budayana tau rioloa. 

Artinya: 
“Tradisi mabbaca-baca ini dilakukan pada saat ketika ada seseorang yang 
ingin melakukan rumah baru, tolak bala, atau ketika menjelang lebaran dan 
habis panen. Tradisi mabbaca-baca ini dilakukan sejak dahulu kala hingga 
saat ini, mabbaca-baca ini merupakan warisan yang turun-temurun dari 
nenek moyang kita, dan tradisi ini merupakan bukanlah suatu kewajiban 
dalam melaksanakannya, hanya saja untuk melestarikan budaya dan 
kebiasaan masyarakat setempat”.4 
 

Abbas Hasiru juga mengatakan bahwa: 
“Tradisi mabbaca-baca ini datang jauh sebelum Islam masuk mulai dari 
zaman jahiliyah tetapi setelah Islam masuk perubahan-perubahan terus 
berlanjut, kita hanya merubah doa-doa yang dahulunya masih bersifat Hindu 
ke doa-doa yang bercorak Islam. Hal-hal yang dilakukan pada saat 
mabbaca-baca yaitu ketika kita habis panen, kemudian tolak bala yaitu 
ketika salah seorang terkena masalah, kemudian kalau ada orang meninggal 
dan menjelang lebaran. Seiring perkembangan waktu dan zaman tidak 
membuat masyarakat di Desa Barania melupakan tradisi ini karena telah 

 

3Karmila, “Tradisi Mabbaca-baca di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo 

(Studi Analisis dalam Perspektif Dakwah)”, h.46. 

4Sahaka, (78 Tahun), Pemangku Adat, Wawancara, Pada Tanggal, 5 Desember 2022. 
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dipercayai bahwa tradisi ini merupakan tradisi yaitu proses dengan 
memanjatkan doa kepada Tuhan”.5 

Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh informan 

bahwasanya  tradisi mabbaca-baca ini merupakan tradisi yang tidak ada hukum 

wajib didalamnya hanya saja tradisi ini dilakukan untuk pelestarian budaya,  

ketika menjelang lebaran, habis panen, tolak bala, dan ketika ada seseorang yang 

meninggal. Tradisi mabbaca-baca ini sudah ada sebelum Islam masuk, tetapi 

terjadi integrasi antara tradisi tersebut setelah Islam masuk ke wilyah Sulawesi 

Selatan, sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam tradisi tersebut. 

Asal mula tradisi mabbaca-baca pada masyarakat bugis, yakni beriringan 

dengan kedatangan Islam di kawasan Sulawesi Selatan yang dibawa oleh tiga 

datuk (datuk tellue’) yakni Datuk ri Tiro adalah abdul Djawad, Abdul Makmur 

Khatib Tunggal atau Datuk ri Bandang dan Sulaeman Khatib Sulung atau Dato 

Patimang mereka bertiga berasal dari Minangkabau dan bertugas menyebarkan 

Islam di dataran Sulawesi Selatan. Mereka berbagi tugas untuk mengislamkan 

masyarakat bugis-Makassar yang saat itu masih memiliki kepercayaan yang 

begitu kuat terhadap animisme. Para datuk ini menggunakan pendekatan kultural 

untuk perlahan-lahan mengajak masyarakat meninggalkan kepercayaan lama 

mereka. Dengan metode tersebut beberapa tradisi yang menyimpang akhirnya 

secara sukarela mereka tinggalkan dan menggantinya dengan tradisi yang hampir 

sama tapi secara esensi tidak melanggar nilai-nilai dan ajaran Islam.6 Kedatangan 

Islam di suatu tempat selalu mengakibatkan adanya Tajdid (pembaruan) pada 

masyarakat menuju kearah yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama Islam tidak 

mesti bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampaunya semata, 

 

5Abbas Hasiru, (73 Tahun), Imam Dusun Pussanti, Wawancara, Pada Tanggal, 1 

Desember 2022. 

6Arwin, Tradisi Adat Mabbaca Doang Salama’ dalam Perspektif  Komunikasi Islam di 

Kelurahan Watang Bacukiki Kota Pare-pare, Skripsi (IAIN Pare-pare), 2020, h.31. 
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melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa 

lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut 

dengan budaya lokal..7 Termasuk pada tradisi mabbaca-baca di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupten Sinjai. 

2. Perubahan dari Masa-kemasa 

Manusia dihadirkan di muka bumi, lahir, hidup dan berkembang menjadi 

makhluk duniawi yang sekaligus berperan sebagai khalifah. Sebagai makhluk 

duniawi, sudah tentu bergumul dan bergulat dengan dunia, terhadap segala segi, 

masalah dan tantangannya, dengan menggunakan segala potensi kemanusiaan dan 

ketuhanannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan dunia 

tidaklah selalu diwujudkan dengan sikap pasif, pasrah, dan menyesuaikan diri 

dengan tuntutan lingkungannya. Tetapi justru diwujudkan dalam sifat aktif, 

memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. 

Hadirnya agama dalam pengertiannya yang umum dimaknai sebagai 

kepercayaan terhadap kekuatan/kekuasaan supranatural yang menguasai dan 

mengatur kehidupan manusia, yang menimbulkan sikap bergantung/pasrah pada 

kehendak dan kekuasaannya dan menimbulkan perilaku dan perbuatan tertentu 

secara berkomunikasi dengan “sang mahadahsyat” dan memehon pertolongan 

untuk mendatangkan kehidupan yang selamat dan sejahtera.   

Tidak ada satu agama pun yang bebas dari tradisi panjang yang dihasilkan 

oleh bangsa atau masyarakat yang warganya menjadi pemeluknya. Oleh karena 

itu, Islam yang dipahami dan dijalankan oleh suatu etnis atau suku pada batas 

tertentu bisa jadi tidak sama dengan Islam yang dipahami dan dihayati bangsa 

Indonesia. Meskipun diakui bahwa terdapat persamaan dalam kesemua varian 

Islam terkait dengan prinsip-prinsip dasarnya, namun dalam praktiknya terdapat 

 

7M. Dahlan, “Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, Jurnal Diskursus 

Islam, Vol.1 No.1, 2013, h.22. 
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banyak variasi oleh karena adanya sentuhan budaya masing-masing wilayah.8 

Sama halnya dengan tradisi mabbaca-baca yang dilakukan di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai setelah masuknya Islam, tradisi tersebut 

mengalami perubahan-perubahan serta variasi yang berbeda antara dari masa 

sekarang dengan masa yang terdahulu. Seperti yang dikatakan oleh Abbas bahwa: 

“Inne tradisi mabbaca-bacayya battu riolo lere tenapa na antama Islam 
battu riolo ri zaman jahilia haggenna antama Islam rieng pinrana 
haggenna kakkamunne. Ibara’na puna rieng tau mate ri 
gaukangmattambung yang kakkamunne ri sa’bu’ takziah. Punna 
kakkamunne tau riolo nasa’bukki taua mattambung mingka pugaukanna 
tena na pada ibara’na tau rioloa nacarita iaminjo na paressa battu ri 
turunganna jari tena na sambarang rekeng na pajo taua, mingka 
kakkamunne rata ngasengmi yang na pajo”. 

Artinya  
“Tradisi mabbaca-baca ini datang jauh sebelum Islam masuk mulai dari 
zaman jahiliyah tetapi setelah Islam masuk perubahan-perubahan terus 
berlanjut misalnya saja ketika ada orang yang meninggal diadakan 
mattambung yang istilahnya sekarang sudah tergantikan menjadi takziah, 
kalau istilah sekarang orang terdahulu namakan mattambung tetapi 
prosesinya yang berbeda misalnya dulu adat yang membicarakan yaitu 
diteliti dari mahar/keturunannya jadi tidak sembarangan jumlah hidangan 
yang disajikan, tetapi sekarang sudah merata yang disajikannya”.9 
 

Baco M juga mengatakan bahwa: 
“Tradisi itu sudah pasti mengalami perubahan-perubahan misalnya saja 
tradisi mabbaca-baca, dulu ketika kita mabbaca-baca rumah baru, proses 
pelaksanaannya itu dilakukan di kolom rumah tetapi sekarang seiring 
dengan perkembangan zaman sudah dilakukan didalam rumah karena 
kebanyakan masyarakat disini membangun konsep rumah modern yaitu 
dengan rumah batu. Namun tidak menyepelekan masyarakat tetap 
melaksanakan tradisi tersebut, semua prosesi tetap dilaksanakan meskipun 
terdapat perbedaan prosesi didalamnya”.10 

Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh informan 

bahwasanya setiap tradisi itu pasti mengalami perubahan-perubahan baik dari segi 

penempatan, proses ataupun alat dan bahan yang digunakan. Misalnya dari segi 

bahannya dalam kurun waktu tertentu tradisi mabbaca-baca orang yang 

 

8Rahmatang, “Tradisi Massuro Mabbaca dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan 

Cenrana Kabupaten Maros", h.31-32. 

9Abbas Hasiru, (73 Tahun), Imam Dusun Pussanti, Wawancara, Pada Tanggal 1 

Desember 2022. 

10Baco M, (75 Tahun), Ketua RT 1, Wawancara, Pada Tanggal 7 Desember 2022. 
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meninggal diteliti dari segi mahar/keturunannya, jadi jumlah hidangan yang 

disajikan harus sesuai dengan keturunannya, seiring dengan perkembangan zaman 

jumlah yang disajikannya itu sudah merata dan tidak ada perbedaan penyajian 

didalamnya. Dari segi penempatannya, dalam kurun waktu tertentu tradisi 

mabbaca-baca rumah baru dilaksanakan di kolom rumah, seiring berjlannya 

waktu dan perkembangan zaman kemudian dilaksanakan didalam rumah karena 

kebanyakan masyarakatnya yang membangun rumah modern.  

Secara umum hukum adat merupakan ketentuan hukum yang berlaku pada 

suatu kalangan masyarakat daerah. Tentunya setiap daerah memiliki hukum adat 

yang berbeda-beda. Hukum adat juga menjadi kepercayaan yang turun temurun 

yang terus diyakini oleh masyarakat daerah.  Dalam setiap tradisi mengandung 

suatu potensi perubahan, dan bahkan perubahan itu sendiri merupakan bagian 

yang terintegrasi dari setiap tradisi. Ciri utama dari masyarakat adat adalah 

stabilitas. Hal ini dipengaruhi oleh dua prinsip utama: pertama, bahwa 

masyarakatnya harus memelihara kelangsungan makhluk hidup yang merupakan 

sumber utama kesejahteraan mereka. Kedua, bahwa masyarakat juga harus 

memelihara kelangsungan alam atau kosmos.  Sebagaimana yang terkandung 

dalam kedua prinsip tersebut mencerminkan bahwa kontinuitas, permanensi, 

keseimbangan, simetri dan regularitas merupakan nlai-nilai yang menolak adanya 

perubahan, dan ketiadaan perubahan dianggap sebagai suatu hal yang baik. 

Hukum pada masyarakat adat ditujukan untuk mengatur masyarakat, makhluk 

hidup dan kosmos untuk sepanjang masa,11 oleh karena itu, hukum, yang 

termanifestasi didalam tradisi, harus diteruskan secara turun temurun dari satu 

generasi ke generasi berikutnya untuk menjamin terciptanya  stabilitas. 

 

 

11 Nandang Sutrisno, “Permanensi dan Dinamisitas Hukum: Konsep Perubahan dalam 

Berbagai Tradisi Hukum”,  Jurnal Hukum, No.5 Vol 3, 1996, h 63. 
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3. Pendukung Tradisi 

Mabbaca-baca merupakan sebuah tradisi adat istiadat yang menjadi 

rutinitas masyarakat bugis ketika hendak mewujudkan rasa syukur dalam bentuk 

pembacaan doa secara bersama-sama. Tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat setempat sejak dahulu hingga sekarang dan masih sangat eksis 

dikalangan msyarakat Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

Berikut merupakan beberapa unsur-unsur pendukung dalam tradisi mabbaca-

baca: 

a. Suku  

Masyarakat Desa Barania merupakan suku bugis. Suku bugis adalah salah 

satu suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan memilki potensi 

budaya yang sangat beragam, salah satunya yaitu tradisi mabbaca-baca. Tradisi 

mabbaca-baca yang masih dilestarikan di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai. Masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat bugis Sinjai 

memiliki budaya lokal berupa adat istiadat yang terus berkembang dengan budaya 

lain, dan ajaran Islam dalam bentuk asimilasi, dan hal ini terwariskan sejak masa 

lampau sampai sekarang secara turun temurun salah satunya yaitu tradisi 

mabbaca-baca.  

Saat ini mayoritas orang bugis menganut sekitar 99% agama Islam, sehingga 

menyebabkan tradisi adat dan budaya suku bugis kebanyakan dipengaruhi oleh 

budaya Islam. 

b. Sistem kekerabatan  

Masyarakat suku bugis ini sistem kekerabatannya bersifat parental, yaitu 

sistem kekerabatan yang mengikuti lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun 

dari pihak ibu atau garis keturunannya berdasarkan kedua orang tua. Hubungan 

kekerabatan ini menjadi sangat luas disebabkan karena, selain ia menjadi anggota 
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keluarga ibu, ia juga menjadi anggota keluarga dari pihak ayah. Hubungan 

kekerabatan dihitung melalui dua jalur, yaitu hubungan kerabat sedarah dan 

hubungan kerabat karena perkawinan. 

Sistem kekerabatan merupakan salah satu sistem yang sangat berpengaruh 

dalam srtuktur sosial suatu masyarakat. Kekerabatan sebagai salah satu prinsip 

yang paling dasar untuk mengatur individu ke dalam kelompok sosial, peran, dan 

kategori. Melalui sistem ini, hubungan keluarga dapat disajikan secara konkrit. 

Hubungan sosial membentuk bagian rumit dari apa yang teridentifikasi sebagai 

perilaku timbal balik.12 Hubungan antara kerabat dan kegunaan sistem ini adalah 

untuk merekatkan hubungan-hubungan dan kerja sama dalam berbagai kehidupan 

sosial, ekonomi dan keluarga. 

c. Sistem Sosial (Stratifikasi Sosial) 

Masyarakat bugis memiliki sistem stratifikasi sosial, yang memposisikan 

setiap individu menurut garis keturunan mereka atau mobilitas sosial seseorang. 

Demikian halnya dengan sistem pemerintahan yang terdiri atas wilayah teritorial 

dengan pemimpinnya masing-masing. 

Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu 

sama lain dan dimana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan 

sosial. Dalam sistem sosial setidaknya harus ada dua orang atau lebih, yang saling 

berinteraksi satu sama lain, memiliki tujuan dari interaksi tersebut, memiliki 

struktur, simbol dan tujuan bersama. Atau sistem sosial bisa diartikan sebagai 

bagian-bagian yang saling berhubungan. Masing-masing bekerja sendiri dan 

saling mendukung dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. 

Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. 

Elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan 

 

12Abdul manan, “Kekerabatan”, Jurnal Adabiya, Vol 17, No 33, 2015, h.26. 
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individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial 

terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta 

hubungan-hubungan sosial. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu 

keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama 

lain, dan saling pengauh-mempengaruhi, dalam kesatuan. Aktivitas adalah wujud 

kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. 

Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial.13 Tradisi mabbaca-baca 

merupakan tradisi yang saling berinteraksi dan bersosialisasi antara individu-

individu yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. 

4. Motif dan Tujuan Pelaksanaan Tradisi Mabbaca-baca 

Dalam setiap rezeki yang telah di aturkan kepada setiap manusia oleh sang 

pencipta perlu di syukuri. Bersyukur adalah sikap terima kasih atas nikmat yang 

diberikan Allah Swt kepada kita. Setiap detik yang dilalui manusia dalam 

hidupnya tidak pernah lepas dari nikmat Allah Swt. Nikmat yang sangat besar dan 

banyak sehingga bagaimanapun juga manusia tidak dapat menghitungnya. Sejak 

manusia dilahirkan di kedunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian 

Allah Swt. memberikan pendengaran, penglihatan, sampai kembali lagi untuk 

menghadap kepada Allah. Mabbaca-baca adalah suatu kesyukuran kepada Allah 

Swt. atas anugrah dan rezeki yang telah diberikan kepada hambanya. Rasa 

bersyukur kepada Allah Swt, atas nikmat yang diberikan merupakan sebuah 

kewajiban setiap hambanya. Baik dilihat dari sudut fitrahnya, maupun 

berdasarkan hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadis). Manfaat yang dapat diperoleh 

dari tindakan bersyukur itu sebenarnya dirasakan oleh manusia yang 

melakukannya, antara lain untuk mengkekalkan nikmat yang ada dan 

menambahkan nikmat lain yang berlimpah bagi kehidupan selanjutnya. 

 

13Novia Angela, Sosiologi Sistem Sosial”, h.3-4. 
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Menurut salah satu informan mengatakan bahwa: 

“Sitoje’na inne tradisi mabbaca-bacayya iyamiantu tradisi anu menge’ 
rigaukang battu ri masyarakat tau bugis, ibara’na mabbaca-baca punna 
kitte maeng appaneng, anne tradisia rieng tujuanna iyamiantu kasukkurang 
nasaba dalle yang nasareang to punna maengi taua panen, iyamiantu 
rusa’bu’ nganre pare beru”. 

Artinya: 
“sebenarnya tradisi mabbaca-baca ini merupakan sebuah tradisi yang sangat 
sering  dilakukan oleh masyarakat suku bugis, misalnya saja mabbaca-baca 
ketika kita habis panen, ini merupakan sebuah tradisi yang memiliki tujuan 
kesyukuran atas rezeki yang telah diberikan ketika panen yang dinamakan 
makan padi baru”.14 

Setelah apa yang disampaikan oleh informan bahwa tradisi mabbaca-baca 

adalah sebuah tradisi yang mengungkapkan rasa kesyukuran seseorang karena 

mendapat nikmat dari Allah Swt, atas apa yang telah diperolehnya. 

Tradisi mabbaca-baca ini yakni berdoa secara bersama kepada Tuhan atas 

nikmat yang diberikan serta sebuah tradisi dalam mendoakan kerabat yang telah 

dahulu kembali ke sisi Tuhan. Berdoa merupakan hal yang wajib bagi manusia 

dan pasti akan dilakukan setiap saat. Namun, yang membedakannya adalah cara 

yang dilakukan dalam proses pemanjatan doa kepada tuhan. 

Salah satu informan juga mengatakan bahwa: 
Inne tradisi mabbaca-bacayya rikuaang tongi tolak bala iyamiantu 
rikuaang punna rieng tau nataba masalah maka ripugaumi anne tradisi 
mabbaca-baca tolak balayya bara kamuai apa nasareto kalo’mokang puang 
Alla Ta’ala”, punna rieng kasessaang. 

Artinya: 
Tradisi mabbaca-baca ini juga merupakan tolak bala yaitu ketika ada yang 
terkena masalah maka dilakukan mabbaca-baca tolak bala agar diberikan 
kemudahan dari Allah Swt, dalam menghadapi kesusahan.15 

Dapat disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh informan bahwa tradisi 

mabbaca-baca dilakukan untuk memberikan rasa syukur kepada Allah Swt, 

karena telah diberikan rezeki dan juga merupakan tolak bala yaitu ketika terkena 

masalah agar diberikan kemudahan oleh Allah Swt, yang merupakan sebuah 

kebutuhan dalam mengadakan acara syukuran atas keberkahan yang telah 

 

14Suarni, (51 Tahun), IRT, Wawancara, Pada Tanggal, 6 Desember 2022. 

15Syaib H, (55 Tahun), Anggota PBB, Wawancara, Pada Tanggal, 10 Desember 2022. 
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diberikan oleh Allah yang biasa dilakukan oleh kepercayaan suku bugis di desa 

Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Sehubungan dengan hal 

tersebut, telah disiratkan juga tentang rasa syukur terhadap tuhan yang maha Esa, 

Allah berfirman dalam Q.S Ibrahim/14:7: 

 ٧مْ وَلىَِٕنْ كَفرَْتمُْ اِنَّ عَذَابيِْ لشََدِيْدٌ وَاِذْ تاَذََّنَ رَبُّكُمْ لىَِٕنْ شَكَرْتمُْ لََزَِيْدَنَّكُ 

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika 
kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat 
pedih”. 

Syukur merupakan ajaran yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam 

al-Qur’an dan hadis ia disebut beriringan dengan zikir dan ibadah kepada Allah. 

Syukur dalam pengertiannya yang komprehensif mencakup perbuatan hati, lisan 

dan anggota-anggota tubuh yang lain. Namun demikian, banyak orang hanya 

terpaku pada syukur dengan lisan. Oleh sebab itu, diperlukan pertolongan Allah 

agar orang dapat bersyukur dengan benar. Syukur kepada Allah atas nikmat yang 

telah dianugerahkan akan menyebabkan pertambahan nikmat itu didunia dan 

pahala di akhirat.  

Ajaran tentang kewajiban manusia untuk bersyukur atas nikmat karunia 

Allah yang telah dilimpahkan menempati kedudukan yang sangat penting dalam 

ajaran Islam. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa disebutnya perintah bersyukur 

secara bergandengan dengan perintah berzikir (mengingat Allah) menunjukkan 

kepada kedudukan yang penting itu16. Allah Swt berfirman dalam surah al-

Baqarah/2:152: 

 ١٥٢كْفرُُوْنِ ࣖ فاَذْكُرُوْنيِْْٓ اذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلََ تَ 

Terjemahnya: 

Karena itu, ingatlah kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat-Ku). 

 

16A.Malik Madany, “Syukur dalam Perspektif Al-Quran”, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Az Zarqa’, Vol 7, no 1, 2015, h.1. 
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B. Wujud Integrasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Prosesi Tradisi 

Mabbaca-baca di Desa Barania 

Dalam tradisi mabbaca-baca ada beberapa tahap pelaksanaan yang harus 

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Pra Pelaksanaan 

Pada tahap ini merupakan tahap yang berguna untuk merumuskan dan 

mengumpulkan alat serta bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tradisi 

mabbaca-baca. Adapun tahapan prosesi persiapan tersebut seperti berikut. 

Sebelum pelaksanaan tradisi mabbaca-baca, para kerabat ikut membantu proses 

pelaksanaan mabbaca-baca. Adapun hasil wawancara seperti yang dikatakan Rosi 

bahwa:  

Punna rieng tau elo’ appuga abbaca-baca, siampi bolayya yang ambania 
battu ribolayya battu ngasengmi antu ambali i toa appugau abbaca-baca, 
ri pugau pappada ambali i iyamiantu appassadia bahan yang elokkia ri 
pake ri tradisi abbaca-bacayya, rieng toong ri tugaskan lingka ngolikki 
anjo mange pabbacayya/ tau elokki a’ bacaangi doa tradisia anne. 

Artinya: 

Kalau ada seseorang yang ingin melakukan mabbaca-baca, maka para 
tetangga yang terdekat datang untuk membantu dalam proses persiapan 
acara mabbaca-baca yang dilakukan seperti membantu untuk 
mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dipakai dalam tradisi 
mabbaca-baca, ada juga yang ditugaskan untuk pergi memangil 
pabbaca/orang yang membacakan doa dalam tradisi ini.17 

Berdasarkan informasi dari narasumber bahwasanya dalam melakukan 

tradisi mabbaca-baca maka para tetangga yang terdekat datang untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, para masyarakat dalam 

melakukan proses mabbaca-baca membagi tugas agar saling mempercayai dalam 

melaksanakan tugas tersebut. Dalam pembacaan mabbaca-baca ini, keluarga yang 

melaksanakan mabbaca-baca terlebih dahulu membuat suatu hidangan yang akan 

dibawa keluar dan di letakkan di depan imam/pabbaca dan akan di doakan. Dalam 

hidangan tersebut memiliki berbagai macam makanan yang disajikan dalam 

 

17Rosi, (76 Tahun), IRT, Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2022. 
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proses mabbaca-baca. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa: 

Punna abbaca-baca taua yang passadiai bahanna yang riakea abbaca-
baca iyamiantu patanna hajat ri tradisia anne  kanreang yang risadiakang 
punna elokki taua abbaca-baca antama bola beru iyamiantu risadiakangi 
5 buanganna unti, 7 kajunna manu, tannoro injo maengia ri rakang 
nampa ri palenna ri ratenganna sokko pute na lotong, 7 kanre, 
kanreangan, cimbokang, rung ere pute. 

Artinya: 

Dalam melakukan  tradisi mabbaca-baca  yang mempersiapkan bahan-
bahan yang digunakan dalam tradisi ini yaitu yang punya hajat dalam 
tradisi mabbaca-baca adapun beberapa makanan yang harus dipersiapkan 
dalam melakukan tradisi tersebut misalnya saja saat prosesi mabbaca-baca 
dalam acara naik rumah baru yang harus dipersiapkan yaitu: 5 macam 
pisang,  7 ekor ayam, telur rebus yang diletakkan di atas sokko putih dan 
hitam, 7 nasi beserta lauk pauk lainnya, kobokan dan air putih.18 

Melalui tahapan yang disampaikan oleh narasumber, peneliti selanjutnya 

menguraikan tahapan-tahapan tersebut yaitu menggunakan 5 macam pisang 

karena agar senantiasa menjalankan rukun Islam, 7 ekor ayam karena prinsip 

nenek moyang selama 7 hari atau dapat disebut dengan 1 pekan, sokko’ hitam 

melambangkan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, 

sokko’ putih dapat bermakna kesucian dan kejernihan, dengan telur rebus yang 

diletakkan diatas melambangkan agar dapat mencapai kejayaan. Kobokan yang 

dimaknai sebagai bentuk kesederhanaan serta air putih yaitu sebuah kejernihan.   

Sebelum menyiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi 

mabbaca-baca  maka yang melaksanakan tradisi tersebut mengawalinya dengan 

pembacaan basmalah  terlebih dahulu sehingga terjadi integrasi antra kedua 

budaya tersebut. 

Kemunculan Islam dalam masyarakat bugis yang telah lama mengamalkan 

kebudayaan mereka yang sudah lebih dulu eksis. Akan tetapi, kedatangan budaya 

baru kedalam budaya yang telah eksis tidak menghilangkan nilai dan identitas 

 

18Abbas Hasiru, (73 Tahun), Imam Dusun Pussanti, Wawancara, Pada Tanggal, 1 

Desember 2022. 



49 

 

 

 

asal. Pertemuan dua budaya yang berbeda dapat menimbulkan benturan satu sama 

lain.  

Berbeda dengan pertemuan budaya Islam dan budaya Bugis justru terjadi 

percampuran yang menguntungkan satu sama lain. Islam menjadi bagian dari jati 

diri untuk menguatkan jati diri yang sudah ada sebelumnya. Penyatuan Islam dan 

adat bugis justru melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan 

menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya. Pertemuan arus 

kebudayaan melahirkan pola adaptasi yang berbeda, dan memunculkan kebaruan 

dengan yang sudah ada sebelumnya.19 Sehingga terjadi pembaruan terhadap 

kebudyaan yang lama. 

2. Pelaksanaan 

Dalam proses mabbaca-baca yang paling utama adalah sebuah imam atau 

biasa dikenal dengan orang diberikan amanah dalam memimpin saat melakukan 

ritual mabbaca-baca dimana orang tersebut adalah orang yang telah mempelajari 

tata cara pelaksanaan hingga bacaan yang ingin dilakukan saat melakukan ritual 

tersebut karena dalam bacaan tersebut ada sebuah doa yang dilontarkan yamg 

memiliki keinginan agar dapat dikabulkan kedepannya. 

Dalam Integrasi budaya lokal dan budaya Islam dalam tahap pelaksanaan 

terlihat adanya kombinasi antar kalimat syahadat, shalawat kepada Nabi dengan 

doa-doa tolak bala yang menjadi bagian daripada yang dibacakan sebelum 

melakukan pembacaan doa-doa dalam tradisi mabbaca-baca. Namun dalam 

proses kombinasi tersebut, pada dasarnya kebudayaan tersebut masih tetap kuat, 

sehingga terdapat suatu bentuk gabungan budaya asli masyarakat dengan budaya 

Islam. Pembauran tersebut disebut sebagai integrasi kebudayaan. 

 

19Noerholis Rafid, “Akulturasi Islam Terhadap  Tradisi Mabbaa-baca Suku Bugis”, 

Jurnal Penelitian Agama, Vol.7, No.1, 2022, h.4. 
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Dalam kasus tradisi mabbaca-baca, meskipun bacaan Al-Qur’an 

merupakan bagian dari syariat Islam yag bersifat universal, namun cara 

pelaksanaannya dapat mengalami pengaruh budaya lokal , seperti dalam hal 

peralatan, suasana, dan tata cara pelaksanaan. Namun, percampuran antara Islam 

dengan budaya lokal juga harus diperhatikan dengan hati-hati, agar tidak 

mengakibatkan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ajaran Islam.20 Oleh 

karena itu dalam pelaksanaan tradisi mabbaca-baca perlu ada pengawasan dari 

pihak yang berwewenang agar tradisi ini tetap dilakukan sesuai dengan syariat 

Islam dan tidak tercampur dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. 

Oleh sebab itu peran ulama dan tokoh msyarakat sangat penting untuk 

mengawasi pelaksanaan tradisi mabbaca-baca dan memberikan panduan bagi 

masyarakat dalam mengintegrasikan budaya lokal dengan ajaran Islam secara 

benar dan tidak menyimpang. Dengan demikian, integrasi Islam dengan budaya 

lokal dapat terjadi secara harmonis dan tidak menggeser tradisi masyarakat 

setempat.   

Sahaka mengatakan bahwa: 

Punna appugaukki taua abbaca-baca,yang abbacayya doa iyamiantu 
Iman areka tokoh agama, yang nabaca pabbaca iyamiantu abbaca rua 
kalimat syahadat, salawar mange ri Nabitta, doa-doa 
kasalamakkang/tola’bala, nampa ri tongkomi rung surah Al-Fatihah. 

Artinya: 

Dalam melakukan tradisi mabbaca-baca, yang membaca doa yaitu seorang 
imam ataupun tokoh Agama, adapun yang dibaca yaitu membaca dua 
kalimat syahadat, shalawat kepada nabi, doa-doa keselamatan/tolak bala, 
dan penutup yaitu surah Al-Fatiha.21 

Melalui tahapan-tahapan yang disampaikan terhadap informan maka peneliti 

selanjutnya menguraikan tahapan-tahapan tersebut: 

 

 
20 Noerholis Rafid, “Akulturasi Islam Terhadap  Tradisi Mabbaa-baca Suku Bugis”, h.14. 

21Sahaka, (78 Tahun), Pemangku Adat, Wawancara, Pada Tanggal 5 Desember 2022. 
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a. Membaca dua Kalimat Syahadat 

لُْاللهِْ داًْرَسُو  ْمُحَمَّ هَدُْأنََّ ْاللهُْوَأشَ  ْلََْإِلهََْإلََِّ هَدُْأنَ   أشَ 

 

Terjemahnya: 

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi 
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 

Syahadat adalah asas dan dasar dari lima rukun Islam, juga sebagai ruh, inti 

dan landasan seluruh ajaran Islam. Syahadat adalah pengakuan dan penyaksian 

dengan sebenarnya baik secara lahir maupun batin.22 

b. Shalawat Kepada Nabi 

دٍْ دٍْوَعَلىَْآلِْمُحَمَّ ْعَلىَْمُحَمَّ  اللَّهُمَّْصَل ِ

Terjemahnya:  

Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi 
Muhammad dan Keluarganya. 

Shalawat merupakan bentuk plural (jamak) dari kata shalat yang secara 

bahasa bermakna doa. Dengan demikian, ketika dikatakan “bershalawat kepada 

Nabi” maksudnya adalah mendoakan kebaikan untuk Nabi. Shalawat kepada Nabi 

berarti limpahan rahmat, keberkahan dan anugrah Allah Swt. Sedangkan dalam 

konteks malaikat maknanya doa dan memohon pengampunan. Sementara itu, 

shalawat yang diucapkan manusia itu maknanya doa dan istigfar. 

c. Doa-doa Keselamatan/Tolak bala 

Dalam pembacaan doa-doa keselamatan atau tolak bala ini, yang dilakukan 

di Desa Barania sebelum Islam masuk, pabbaca atau orang yang dipercaya untuk 

membacakan doa di depan hidangan yang telah disajikan, biasanya berdoa dengan 

menggunakan bahasa daerah yang digunakan di Desa Barania. Tetapi setelah 

Islam masuk ke Desa Barania doa yang digunakan yaitu doa yang berbahasa 

arab/al-Qur’an ataupun bacaan-bacaan al-Qur’an. 

 

22Pangulu Abdul Karim, “Mema’nai Syahadatain dan Keutamaannya dalam Kehidupan”, 

Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan, Vol.VII, No2, 2017, h.115. 
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d. Surah Alfatihah 

حْمٰنِ   الرَّ  ِ اللّٰه حِيْمِ  بسِْمِ  الْعٰلَمِيْنََۙ    ١الرَّ  ِ رَب   ِ لِِلّه حِيْمَِۙ    ٢الَْحَمْدُ  الرَّ حْمٰنِ  يَوْمِ    ٣الرَّ مٰلِكِ 

يْنِِۗ   رَاطَ الْمُسْتقَِيْمََۙ    ٥ايَِّاكَ نَعْبدُُ وَايَِّاكَ نسَْتعَِيْنُِۗ    ٤الد ِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ انَْعَمْتَ   ٦اِهْدِناَ الص ِ

يْنَ ࣖ  ەَۙعَليَْهِمْ  اۤل ِ  ٧غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَليَْهِمْ وَلََ الضَّ

Terjemahnya:  

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang maha pengasih, maha 
penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada engkaulah kami 
menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memehon pertolongan. 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah 
engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 

Al Fatihah artinya berisi doa dan puji-pujian terhadap Allah Swt. Al Fatihah 

juga memiliki makna permohonan atau doa dari manusia. Banyak ahli tafsir yang 

mengungkapkan bahwa Al Fatihah merupakan ringkasan dari keseluruhan Al-

Qur’an. Dalam bahasa Arab, Al Fatihah artinya adalah pembukaan karena Al-

Qur’an dibuka dengan surah ini. Ini sebabnya, Al-Fatihah sering disebut sebagai 

Ummul Qur’an atau Ummul kitab. Sebutan ini karena Al-Fatihah merupakan 

induk dari semua isi Al-Qur’an.23 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam prosesi tradisi mabbaca-baca juga 

terdapat beberapa doa-doa dan syair yang dilantunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw. karena dalam keadaan apapun  kita dianjurkan agar selalu bermunajad dan 

bersalawat kepada Allah dan Nabi atau Rasulnya, hal ini dapat dibuktikan 

sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab/33;56: 

مُوْا  ِِۗ يْٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَل ِ ىِٕكَتهَٗ يصَُلُّوْنَ عَلىَ النَّبيِ 
ۤ
َ وَمَلٰ  ٥٦تسَْلِيْمًا اِنَّ اللّٰه

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya Bersalawat untuk Nabi. 
Wahai orang-orang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan 
ucapkanlah salam dan penuh penghormatan kepadanya.” 

 
Baco M menyatakan bahwa:  

Punna abbaca-bacai taua bacaan yang na pau taua antu anu pada 
ngasengja yang na pake ri tradisia anne, tolak bala, areka abbaca-baca 

 

23 Muhammad Amin, “Tafsir At-Tanwir”, Jilid I 2016, h.2. 
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apa pun anjo anu pada ngasenja antu, rung pagaukkanna yang na 
jamayya taua ri abbaca-baca anu padaja na patuju nasaba doa yang na 
pau taua kullei ri ijabah. 

Artinya: 
Dalam tradisi mabbaca-baca semua bacaan yang di ucapkan sama dengan 
yang digunakan dalam tradisi ini, ritual tolak bala serta mabbaca-baca 
apapun itu semuanya sama, dan secara otomatis persiapan yang dilakukan 
pun juga sama dalam proses mabbaca-baca dan juga sama bertujuan agar 
doa yang diutarakan dapat terkabulkan.24 

Jadi dalam proses mabbaca-baca ini merupakan suatu  kesempatan dimana 

anggota keluarga dan tetangga berkumpul, solidaritas sosial yang berbentuk 

pemberian makanan yang sudah dibacakan oleh pembaca. Dengan memperhatikan 

tradisi mabbaca-baca sebagai bagian bentuk siklus sosial masyarakat dan dengan 

mempertimbangkan bahwa tradisi seperti ini adalah bagian cara anggota keluarga 

dan anggota masyarakat memindahkan nilai-nilai agama melalui kenangan 

panjang tentang sejarah sosial kehidupan Nabi Muhammad sebagai Rasul. 

Namun seiring berjalannya waktu berbagai macam spekulasi muncul 

ditengah masyarakat dengan kehadiran ritual tersebut. Hal ini didasari karena 

ternyata masyarakat di Desa tersebut masih belum paham dengan motif ritual 

mabbaca-baca apakah itu dari keyakinan keagamaan atau hanya budaya atau 

tradisi yang turun-temurun, selain itu banyak masyarakat yang masih 

mengaitkannya dengan hal mistis sehingga menimbulkan dampak bagi 

lingkungan. 

Dampak sebuah tradisi sangatlah kuat bagi mindset masyarakat dimana 

diketahui bahwa ajaran tradisi sudah mendarah daging bagi masyarakat yang 

menekuni tradisi tersebut dengan adanya tradisi dapat memperkuat keyakinan 

masyarakat tentang kehidupan dilingkungan dimana kebanyakan ajaran diketahui 

bahwa memiliki suatu nilai positif yang dapat mempertahankan keyakinan 

masyarakat sehingga dapat bertahan sejauh ini. 

 

 

24 Baco M, (75 Tahun), Ketua RT 1, Wawancara, Pada Tanggal, 7 Desember 2022. 
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3. Pasca Pelaksanaan 

Setelah pembacaan doa maka tokoh agama atau yang memimpin doa dalam 

melaksanakan tradisi mabbaca-baca tersebut  kemudian menutup doanya dengan 

pembacaan surah Al-Fatihah yang diikuti oleh seluruh tamu yang hadir dalam 

pembacaan doa tersebut, kemudian dilanjutkan dengan memakan makanan yang 

telah disajikan secara bersama-sama. Tak lupa peneliti meluruskan dan 

mengingatkan bahwa makanan yang disajikan bukan untuk disembahkan kepada 

orang yang meniggal, malainkan disajikan untuk tamu yang datang meramaikan 

acara syukuran dan memakan makanan yang telah dihidangkan dan pahalanya 

dihadiahkan kepada orang yang meninggal. 

Dari sudut pandang budaya dan kepercayaan  masyarakat setempat, penulis 

mengerti bahwa makanan yang disajikan untuk orang yang meninggal dapat 

memiliki makna dan simbolisme yang berbeda-beda disetiap budaya. Dalam 

budaya masyarakat Desa Barania, makanan yang disajikan untuk orang yang 

meninggal dianggap sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan dari 

gangguan roh-roh penjaga rumah dan penjaga kampung. Hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat setempat memiliki kepercayaan dan penghormatan yang tinggi 

terhadap roh-roh dan keberadaan mereka di kehidupan sehari-hari. Meskipun 

pandangan ini mungkin tidak sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan orang 

lain  diluar masyarakat ini, namun sebagai makhluk sosial kita harus menghormati 

perbedaan budaya dan kepercayaan masyarakat lain. 

Melalui observasi, penulis tidak menemukan adanya klasifikasi dalam 

penyajian makanan, semua orang menyatu dalam satu tempat sehingga 

menimbulkan adanya nilai kebersamaan dan kesetaraan didalamnya. Semua ini 

dilakukan demi mempertaahankan warisan budaya leluhur agar tidak hilang 

seiring perkembangan zaman, dan sudah menjadi kegiatan adat atau kebiasaan 



55 

 

 

 

agar lebih ditingkatkan sebagai upaya pelestarian budaya di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

Sebagai suatu tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat suku bugis di 

Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, tradisi mabbaca-baca ini 

memiliki arti yang sangat bermakna dalam kehidupan ini, kegiatan ini merupakan 

perwujudan terhadap rasa syukur atas karunia Tuhan yang maha Esa. 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:186: 

لِيْ   فَلْيسَْتجَِيْبوُْا  دَعَانَِۙ  اِذَا  الدَّاعِ  دَعْوَةَ  اجُِيْبُ  قرَِيْبٌ ِۗ  فاَِن يِْ  عَن يِْ  عِباَدِيْ  سَالَكََ  وَاِذَا 

 ١٨وَلْيؤُْمِنوُْا بيِْ لَعَلَّهُمْ يرَْشُدُوْنَ 

Terjemahnya:  

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” 

Hubungan ayat diatas dengan tradisi mabbaca-baca memiliki kaitan yang 

selaras, dimana dalam rangkaian tradisi mabbaca-baca selain kita melakukan doa-

doa rasa syukur atas karunia yang telah diberikan, tradisi ini juga mengandung 

rangkaian doa-doa keselamatan dunia akhirat, dan juga doa-doa agar diberikan 

kemudahan. 

Meskipun tradisi mabbaca-baca merupakan kegiatan keagamaan Islam, 

namun pengaruh budaya masyarakat bugis tetap dapat ditemukan didalamnya. 

Dalam konteks ini, integrasi Islam dengan budaya lokal adalah fenomena yang 

lumrah terjadi diseluruh dunia Islam. Hal ini disebabkan karena Islam memiliki 

sifat yang sangat inklusif dan memungkinkan integrasi dengan budaya-budaya 

lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.25  

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka tradisi mabbaca-baca tidak 

akan melanggar syariat Islam, bahkan akan menjadi amalan yang dianjurkan dan 

 

25Noercholis Rafid, “Akulturasi Islam terhadap Tradisi Ma’baca Baca Suku Bugis”, h.15. 
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memberikan manfaat bagi umat Islam. Meskipun terjadi integrasi Islam dengan 

tradisi mabbaca-baca, tradisi masyarakat bugis tetap mempertahankan nilai-nilai 

dan kebiasaan dalam tradisi mabbaca-baca yang sudah menjadi bagian dari 

budaya mereka sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan budaya lokal 

dapat berdampingan secara harmonis tanpa menggeser atau merusak tradisi 

masyarakat setempat. Adanya integrasi antara Islam dengan tradisi mabbaca-baca 

dapat menjadi contoh positif dalam  menjaga keberagaman budaya dan harmonis 

antar agama di Indonesia. 

C. Integrasi Nilai Budaya Lokal dan Islam dalam Tradisi Mabbaca-baca di 

Desa Barania 

1. Nilai Religi/Agama 

Nilai yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku dan kuat. Nilai 

merupakan kualitas suatu hal yang dapat menjadikan hal itu disukai, diinginkan, 

berguna, dihargai dan dapat menjadi objek kepentingan. Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai juga 

dapat diartikan sebagai suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup 

sistem kepercayaan yang berada dimana seseorang bertindak atau menghindari 

suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini 

berarti pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu objek. Jadi nilai menjadi 

pengarah, pengendali dan penentu perilaku seseorang dalam melakukan suatu 

tindakan atau perbuatan. 

Religius diartikan sebagai menambatkan atau mengikat. Dalam bahasa 

Inggris disebut dengan religi dimaknai dengan agama. Dapat dimaknai bahwa 

agama bersifat mengikat, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. 

Dalam ajaran Islam hubungan itu tidak hanya sekedar hubungan dengan Tuhan-

Nya akan tetapi juga mengikuti hubungan dengan manusia lainnya, masyarakat 
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atau alam lingkungannya. Dari segi sisi, agama adalah seperangkat ajaran yang 

merupakan perangkat nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan barometer para 

pemeluknya dalam menentukan pilihan tindakan dalam kehidupannya. Dengan 

kata lain, agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan 

sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga seluruh tingkah 

lakunya berdasarkan keimanan dan akan membentuk sikap positif dalam pribadi 

dan perilakunya sehari-hari. 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius merupakan penghayatan dan 

pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai religius adalah nilai yang bersumber dari keyakinan ketuhanan yang 

ada pada diri seseorang. Dengan demikian nilai religius adalah sesuatu yang 

berguna dan dilakukan oleh manusia, berupa sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi secara umum makna nilai-nilai religius adalah nilai-nilai kehiupan yang 

mencerminkan tumbuh dan kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 

tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku 

sesuai dengan aturan-aturan agama dalam mencapai keselamatan dan 

kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat.26 

Tradisi mabbaca-baca adalah salah satu budaya masyarakat desa Barania 

yang mengandung hubungan antara agama dan budaya. Contoh nilai-nilai Islam 

yang terkandung dalam tradisi mabbaca-baca adalah seperti sikap saling tolong 

menolong, selalu bersyukur atas limpahan yang diberikan oleh Tuhan dalam 

setiap melakukan sesuatu harus diawali dengan doa. 

 

26Jakaria Umro, “Penanaman Nilai-nilai Religius di Sekolah yang Berbasis 

Multikultural”, Jurnal Al-Makrifat, Vol 3, No 2, 2018, h.153-154. 
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2. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Adapun unsur budaya yang terkandung dalam nilai-nilai sosial 

kemasyarakatan didalam pelaksanaan tradisi mabbaca-baca di Desa Barania 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Kebersamaan 

Nilai yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang terlihat pada 

kebersamaan dalam melaksanakan suatu kegiatan, masyarakat saling membantu 

melakukan tradisi mabbaca-baca. Adanya rasa persaudaraan sehingga tercipta 

rasa solidaritasnya. Nilai-nilai ini mampu menghidupkan semangat kebersamaan 

dan kekeluargaan didalam masyarakat. Nilai solidaritas memang tidak bisa 

dipisahkan dan tidak bisa terlepas dari tradisi ini. Terlebih lagi dalam tradisi ini 

terdapat nilai gotong royong dan tolong menolong yang secara otomatis akan 

muncul nilai solidaritas dalam tradisi ini. Solidaritas memiliki makna sebagai sifat 

atau perasaan solid atau sifat satu rasa atau bisa kita kenal sekarang perasaan setia 

kawan. Jika solidaritas masyarakat terbangun dengan baik dalam tradisi ini maka 

hubungan emosional yang terjadi antara individu dan individu, kelompok dengan 

kelompok bahkan masyarakat dengan masyarakat lain dapat terjaga dengan baik. 

Dalam hal ini pula kita dapat melihat hubungan yang terjalin dengan baik antara 

murid dan guru dan hubungan murid dengan keluarganya.27 

Dalam hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling 

berinteraksi satu sama lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia sangat 

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya masing-masing. Meskipun halnya 

orang dapat melakukan banyak hal sendiri, namun dalam agama banyak hal yang 

mengharuskan manusia untuk berdiri bersama dengan orang lain untuk menggapai 

 

27Nurhidaya, “Tradisi Mappanre Temme (Khatam Al-Quran) di Desa Barania Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai (Studi Unsur-unsur Kebudayaan Islam), Skripsi, UIN Alauddin 

Makassar, 2020, h. 59. 
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nilai yang lebih besar, misalnya pada tradisi mabbaca-baca, yang dilaksanakan 

oleh masyarakat di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

Karena dengan keberadaan orang lain sangat berpengaruh bagi seseorang. Islam 

tidak mengecilkan pola hubungan simbiosis mutualisme antara sesama manusia. 

Hubungan itu kemudian diatur sedemikian rupa sehingga satu sama lain seperti 

satu mata rantai yang saling berkaitan. Persaudaraan yang diliputi oleh cinta kasih 

dan begitu diutamakan dalam Islam, meski berbeda suku dan bangsa. 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Hujarat/49:13: 

ذَكَرٍ   نْ  م ِ انَِّا خَلقَْنٰكُمْ  النَّاسُ  اكَْرَمَكُمْ يْٰٓايَُّهَا  اِنَّ  لِتعَاَرَفوُْا ۚ  قبَاَۤىِٕلَ  وَجَعَلْنٰكُمْ شُعوُْباً وَّ انُْثٰى  وَّ

َ عَلِيْمٌ خَبيِْرٌ  ِ اتَقْٰىكُمْ ِۗاِنَّ اللّٰه  ١٣عِنْدَ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 
mengenal”. 28 

Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi mabbaca-baca merupakan suatu 

kegiatan yang merupakan budaya lokal masyarakat Bugis yang diwariskan secara 

turun temurun oleh leluhur, yang memiliki nilai kearifan lokal didalamnya. 

b. Nilai Gotong Royong  

Nilai gotong royong, juga tertera dalam tradisi mabbaca-baca, ini dilihat 

dari manusia yang diciptakan berbeda-beda bersuku, berkelompok-kelompok dan 

berlatar belakang berbeda-beda satu sama lain. Maka dengan itu manusia bukan 

makhluk yang dapat hidup dan berdiri sendiri, yang memiliki sifat yang apatis. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki nilai interaksi dengan manusia 

lainya yang saling membutuhkan satu sama lain, karena manusia merupakan 

 

28 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.515. 
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makhluk sosial maka dibutuhkan kerjasama agar tercipta kerjasama antar sesama 

manusia, tentang rasa dan toleransi satu dengan yang lainnya. 

Dengan ini untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat, 

hendaklah manusia hidup bersama dan saling gotong royong, saling mengajak 

untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:2: 

ثْمِ وَالْعدُْ  َ شَدِيْدُ  وَتعَاَوَنوُْا عَلىَ الْبرِ ِ وَالتَّقْوٰىۖ وَلََ تعَاَوَنوُْا عَلىَ الَِْ َ ِۗاِنَّ اللّٰه وَانِ وَۖاتَّقوُا اللّٰه

 ٢الْعِقاَبِ 

Terjemahnya:  

“….dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya”.29 

Nilai gotong royong dan tolong menolong dalam hal ini adalah menyeruh 

pada yang ma’ruf yaitu untuk membangun kekuatan muslimin dan menegakkan 

agama Islam pada suatu daerah.30 Seperti yang terdapat dalam tradisi mabbaca-

baca masyarakat bugis Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

Gotong royong merupakan nilai yang nampak begitu jelas dalam tradisi 

mabbaca-baca. Karena pelaksanaan tradisi ini membutuhkan kerjasama yang baik 

antara suatu individu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Gotong royong 

tercipta dalam tradisi ini dikarenakan mabbaca-baca dilaksanakan didaerah 

pedesaan yang ikatan kekerabatannya jauh lebih erat dari pada di perkotaan. 

Seperti yang dikatakan oleh Suarni bahwa: 

Punna rieng tau assuro baca kulle ricini arurung-rurung assibali i, punna 
rieng na isseng angkua rieng tau la suro baca para battungaseng mi antu 
riampi bolayya ambali i, nasaba na anggap sipappolongang ngasengmi 
antu taua, rung gotong royong juga iyami antu budaya anu harus ri 
paturusi rung masyarakat. 
 
 

 
29 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.102. 

30Mahendra, “Tradisi Mattama Dibola di Desa Bonto Tengnga Kecamatan Sinjai Borong 

Kabupaten Sinjai”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021, h.73-74. 
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Artinya:  
“Pada saat acara mabbaca-baca dapat dilihat nilai kebersamaannya yaitu 
gotong royong karena ketika dia mengetahui ada yang ingin melakukan 
mabbaca-baca maka para tetangga biasanya datang untuk membantu, 
karena hubungan kekerabatannya antara sesama masyarakat terutama 
tetangga-tetangga sangat erat, semuanya dianggap keluarga bahkan saudara 
dan juga gotong royong merupakan sebuah budaya yang terus dipertahankan 
oleh masyarakat”.31 

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan diatas bahwasnya tradisi 

gotong royong sudah ada dari dulu sampai sekarang dan harus tetap dipertahankan 

oleh masyarakat di Desa Barania. 

Gotong royong dalam tradisi mabbaca-baca dapat dilihat ketika para 

keluarga atau kerabat dan juga tetangga saling membantu dengan melaksanakan 

pekerjaan yang dianggap penting. Mereka dengan suka rela dalam 

mengerjakannya dan membantu sang pemilik rumah untuk menyukseskan acara 

mabbaca-baca tersebut dan ini adalah sebuah kebiasaan yang sangat sering 

ditemukan dalam setiap tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

3. Nilai Filosofis 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. 

Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. 

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan 

fakta, tidak hanya persoalan benar salah yang menurut pembuktian empirik, 

melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.  

Filosofi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kecintaan 

terhadap kebijaksanaan (semua yang berhubungan denganpenalaran). Secara 

etimologis, Filsafat berasal dari bahasa Yunani Philosophia. Kata Philosophia 

terdiri dari kata Philein yang berarti menghargai dan shopia yang berarti 

 

31 Suarni, (51 Tahun), IRT, Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2022. 
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kecerdasan. Sehingga filsafat secara etimologis mengandung makna cinta 

kebijaksanaan. Para ahli filsafat sering disebut dengan filosof. Yakni orang yang 

mencintai atau mencari kebijaksanaan. Filsafat bukanlah orang yang cerdas atau 

berpengetahuan luas, tetapi orang yang sedang belajar untuk mencari 

kebijaksanaan atau kebenaran.   

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan karena memiliki strategi dan kerangka 

kerja yang konsisten. Tapi filsafat berbeda dari ilmu kehidupan lainnya. Karena 

mempunyai objek tersendiri yang luas. Filsafat juga merupakan pemikiran dari 

semua pemikiran kehidupan dan pemikiran manusia pada dasarnya dan 

digambarkan dalam konsep kritis. Filsafat adalah pandangan hidup individu atau 

kumpulan individu yang merupakan konsep esensial dari tujuan hidup.  Filsafat 

dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang sadar dan berkembang dalam 

mempertimbangkan segala sesuatu secara mendalam danperlu melihat dari sudut 

pandang yang luas dan komprehensif dari semua koneksi.32 

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai filosofis adalah suatu keyakinan 

mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan 

digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup yang terdapat dalam 

pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar 

mengenai kehidupan yang di cita-citakan. Berikut adalah beberapa nilai-nilai 

filosofis yang terkandung dalam tradisi mabbaca-baca di Desa Barania 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai: 

a. Kappara 

Kappara/nampan adalah tempat yang digunakan untuk menyajikan makanan 

dan minuman. Kappara dapat dimaknai sebagai simbol kesopanan.  Dalam 

 

32 Yeni Afnida, “Makna Filosofis Tradisi Mabbaca-baca dalam Masyarakat Bugis Wajo 

(di Desa Sungai Lokan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur)” Skripsi UIN Sultan 

Tahta Saifuddin Jambi, 2022, h.7. 
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filosofis kappara dimaknai sebagai wadah/sumber kehidupan. Kappara 

merupakan salah satu wadah yang biasa digunakan untuk menyajikan makanan 

atau minuman. 

b. Air minum 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam segala macam kegiatan, 

salah satunya adalah untuk minum. Air putih memiliki makna kejernihan. Makna 

filosofis dari air selalu mengalir ke muara tanpa peduli seberapa jauh jaraknya 

mengalir dan selalu yakin bahwa dia pasti akan tiba disana. Tanpa ada kesulitan 

dalam melewati tempat-tempat tersebut. Air selalu berusaha unuk beradaptasi 

dengan lingkungan barunya. 

c. Nasi Putih 

Nasi adalah beras yang telah dimasak. Nasi dimaknai sebagai makanan pokok 

atau makanan sehari-hari manusia. Filosofi nasi putih  kaitannya dengan 

perwujudan nilai toleransi, keikhlasan, kebesaran jiwa, dan kekaguman atas 

kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Nasi putih merupakan suatu makanan pokok 

Indonesia.  

d. Songkolo 

Songkolo adalah makanan khas bugis yang terbuat dari beras ketan yang 

dikukus hingga matang. Songkolo dimaknai sebagai sebuah persatuan. Secara 

filosofis songkolo menggambarkan tentang ukhuwah islamiah yang kokoh dan 

utuh. Seperti itulah juga kita semestinya dalam hidup bermasyarakat. Senantiasa 

menjaga ukhuwah, semangat persatuan dan gotong royong yang disadari atau 

tidak sedikit demi sedikit telah terkikis ditengah-tengah masyarakat kita. 

e. Onde-onde 

Onde-onde adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan yang 

dibentuk seperti bola-bola kecil yang di isi dengan gula merah dan kelapa lalu 
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direbus dalam air mendidih kemudian setelah masak dibaluri parutan kelapa. 

Onde-onde yang manis dan bentuk bulat dimaknai sebagai kehidupan yang manis. 

Filosofis onde-onde melambangkan keberuntungan, serta harapan untuk 

kehidupan lebih baik kedepannya. Kehadiran one-onde dalam sajian ritual 

syukuran maupun acara adat di masyarakat Bugis-Makassar menyimpan berbagai 

doa dan harapan akan kekuatan, kenikmatan, dan disukai oleh orang lain. 

f. Lauk Pauk 

Lauk pauk adalah segala macam makanan yang disajikan sebagai pendamping 

makanan pokok. Lauk pauk dimaknai sebagai simbol kenikmatan. Filosofis dari 

lauk pauk ini adalah lauk pauk ini mengandung banyak simbol penting. 

g. Kobokan  

Mangkuk kecil tempat air untuk mencuci tangan sebelum dan sesuadah 

makan. Kobokan dimaknai sebagai bentuk kesederhanaan karena makan 

menggunakan tangan. Filosofis dari kobokan yaitu mangkuk tempat air untuk 

mencuci jari tangan sebelum dan sesudah makan.   

h. Pisang  

Dalam melaksanakan mabbaca-baca ada beberapa jenis pisang yang bisa 

dipakai orang-orang yang melaksanakanya salah satunya yaitu pisang emas (unti 

bulaeng) diartikan sebagai bersih, dan membawa kebahagiaan karena emas dapat 

membawa kebahagiaan bagi seseorang. Filosofis dari pisang yaitu membawa 

kebahagiaan terhadap siapapun yang melihatnya.33 

Adapun penulis disini menguraikan berdasarkan hasil wawancara dari bapak 

Abbas Hasiru bahwasanya setiap alat ataupun bahan yang digunakan dalam tradisi 

mabbaca-baca mempunyai makna dan arti tersendiri yaitu kappara dimaknai 

sebagai wadah/sumber kehidupan, air putih memiliki makna kejernihan, Nasi 

 

33 Abbas Hasiru, (73 Tahun), Imam Dusun Pussanti, Wawancara, Pada Tanggal 1 

Desember 2022. 
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dimaknai sebagai makanan pokok atau makanan sehari-hari masyarakat, Songkolo  

dimaknai sebagai sebuah persatuan dan semangat persaudaraan yang saling 

membantu satu sama lain, onde-onde dimaknai sebagai kehidupan yang manis 

serta harapan untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya, Lauk  pauk dimaknai 

sebagai simbol kenikmatan, Kobokan dimaknai sebagai bentuk kesederhanaan 

karena makan menggunakan tangan dan pisang emas (unti bulaeng) dapat 

dimaknai seperti membawa kebahagiaan karena emas dapat membawa 

kebahagiaan bagi seseorang yang melihatnya. Itulah sebabnya tradisi ini harus 

tetap dijaga dan dilestarikan jangan sampai tradisi ini hilang dan dilupakan oleh 

kita semua. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada pokok 

permasalahan, sub masalah dan hasil penelitian di lapangan, sebagaimana telah 

diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa 

rumusan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mabbaca-baca merupakan sebuah tradisi yang dilakukan di Desa Barania 

secara turun temurun dan merupakan sebuah tradisi yang masih dilestarikan 

sampai saat ini, serta tradisi ini sudah ada sebelum kedatangan Islam dan 

terjadi integrasi setelah Islam masuk, sehingga terjadi perubahan-perubahan 

dalam tradisi mabbaca-baca. Tradisi ini diyakini mempunyai tujuan 

kesyukuran atas rezeki yang telah diberikan dan merupakan sebuah tolak 

bala agar diberikan kemudahan dalam menghadapi kesusahan. 

2. Proses pelaksanaan tradisi mabbaca-baca terdiri dari tiga tahapan seperti 

tahap pra pelaksanaan dimana dalam tahap ini yaitu mempersiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan, kemudian tahap Pelaksanaan yaitu proses 

pembacaan doa di depan hidangan yang telah disajikan, kemudian tahap 

pasca pelaksanaan yaitu menikmti hidangan yang telah disediakan dan yang 

telah dibacakan oleh tokoh adat/agama (orang yang dipercaya untuk 

membacakan doa dalam tradisi mabbaca-baca. 

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mabbaca-baca masyarakat Desa 

Barania adalah nilai agama yang bertujuan untuk mempererat hubungan 

antara manusia dan Tuhan, kemudian nilai sosial kemasyarakatan yaitu 

mempererat hubungan antar masyarakat khususnya di Desa Barania dan 
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Nilai Filosofis yang mempunyai makna ataupun kegunaan dalam tradisi 

mabbaca-baca. 

B. Implikasi Penelitian 

Dengan mengetahui ritual tradisi mabbaca-baca, maka diharapkan 

masyarakat yang ada di Desa Barania mampu menjaga kelestarian tradisi tersebut. 

Karena tradisi mabbaca-baca adalah salah satu kekayaan bangsa yang harus 

dijaga dan dilestarikan agar sampai kepada generasi-generasi selanjutnya, serta 

terdapat banyak manfaat yang dapat kita ambil seperti terciptanya hubungan baik 

antrara manusia dengan Tuhan, serta hubungan antara manusia dengan manusia 

lainnya. Dalam hal ini penulis berharap penelitian mengenai tradisi mabbaca-baca 

tidak berhenti sampai disini saja melainkan harus tetap berlanjut dan hasil 

penelitian ini dapat digunakan untuk mengadakan penelitian yang sejenis dan 

pembahasan yang lebih luas dan tetap memperkaya khasanah kebudayaan lokal 

sesuai dengan tuntutan ajaran Islam agar tidak ada unsur kemusyrikan dan hal-hal 

yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. 
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