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PEDOMAN TRANLITERASIARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin terdapat 

pada tabel sebagai berikut:  

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا

 Ba  B  Be ب

 Ta  T  Te ث

 Tsa  ṡ  es (dengan titik di atas) ث

 Jim  J  Je ج

 Ha  Ḥ  ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha  Kh  ka dan ha ر

 Dal  D  De د

 Zal  Ż  zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra  R  Er ر

 Za  Z  Zet ز

 Sin  S  Es س

 Syin  Sy  es dan ye ش

 Shad  Ṣ  es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad  Ḍ  de (dengan titik di bawah) ض

 Tha  Ṭ  te (dengan titik di bawah) ط

 Dza  Ẓ  Zet (dengan titik di ظ
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bawah) 

„ ain  ع „  apostrof terbaik 

 Gain  G  Eg غ

 Fa  F  Ef ف

 Qaf  Q  Qi ق

 kaf  K  Ka ك

 Lam  L  Ei ل

 Mim  M  Em م

 nun  N  En ى

 Wawu  W  We و

ٍ ha  H  Ha 

 Hamzah  ‟  Apostrof أ

 ya‟  Y  Ye ي

 

2. Vokal 

Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas Vokal 

tunggal dan vokal rangkap vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya terdapat pada tabel berikut: 

Tanda  Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH  A  A ــَـ

 ــ

 ـ   

KASRAH  I  I 
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 ḌAMMAH  U  U ــُـ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

     

Fathah dan alif 

atau ya  

A a dan garis di atas 

 

Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 

Dammah dan 

wau 

U u dan garis di atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbuta ada dua, ta‟ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fatha, kasrah, dan damma, yang menggunakan 

tranliterasi {t}. Sedangkan ta‟ murta yang mati atau harakat sukun 

tranliterasinya adalah {n} 

5. Syahda (tasydid) 

Syaddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 

tasdid, dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda). 

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab disebut dengan alif lam 

ma‟rifa. Dalam pedoman literasinya kata sandang menggunakan 

translitrasi biasa seperti al- baik ketika iya di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun qamariya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis (-). 

7. Hamzah  

Transliterasi pada huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku pada 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, bila hamzah terletak pada 

awal kata, iya tidak dilambangkan karena dalam tulisan arap hamzah 

berupa alif. 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

Kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia dengan kata lain sudah sering digunakan dalam penulisan 

bahasa Indonesia. Dalam hal ini tidak lagi ditulis menurut transliterasi 

diatas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah khusus dan juga 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi suatu rangkaian teks Arap, 

maka kita harus transliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf  dan huruf lainya 

ataupun yang berkedudukan sabagai mudaf ilaih (fase nominal),  

diteransliterasi tampa menggunakan huruf hamzah. 

10. Huruf Kapital  
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Walau dalam penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan dalam 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia 

(EYD). Dalam penulisan huruf kapital yang digunakan pada penulisan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) namun jika nama didahului 

dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis huruf kapital adalah awal 

kata. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kafital (AL), hal ini mempunyai ketentuan 

yang sama dalam penulisan huruf awal dari judul referensi yang didahului 

oleh kata sandang al- baik ketika ditulis dalam teks maupun catatan 

rujukan.  
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ABSTRAK 

Nama  : ABD. MUTAHIR.R 

Nim   : 30100117061 

Judul  : Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Mandoangan di Dusun 

Bo’di Kabupaten Enrekang (Sebuah Tinjaun Filosofis) 

 

Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Mandoangan di 

Dusun Bo‟di Kabupaten Enrekang (Sebuah Tinjaun Filosofis)”. Fokus penelitian 

ini 1) Bagaimana latar belakang munculnya Tradisi Mandoangan, 2) Bagaimana 

proses pelaksanaan Tradisi Mandoangan, 3) Bagaimana persepsi masyarakat 

tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Mandoangan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  kualitatif dengan metode 

deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan 

filosofis dan pendekatan teologis, selanjutnya metode pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi 

instrumen dalam penelitian ini ialah penulis sendiri. Data yang didapatkan pada 

lokasi penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa 1) Awal mula munculnya 

Tradisi Mandoangan dibawa oleh parah leluhur beberapa tahun yang lalu, namun 

tradisi ini sempat hilang dan muncul kembali  pada saat  kematian salah satu 

masyarakat yang terkenal kaya namun tidak memiliki anak dan juga istri. Beliau 

meninggal dunia di usia sekitar 80 tahun. pada saat kematianya para saudara dan 

juga kerabat sepakat untuk melaksanakan riual Mandoangan yang dahulunya 

dilaksanakan oleh para leluhur terdahulu dengan tujuan mendoakan si mayat agar 

memperoleh keselamatan di alam kubur dan di akahirat kelak. 2) Adapun proses 

pelaksanaan Tradisi Mandoangan  yakni, pertama diadakan subakan litak (galian 

tanah) yang kedua, tallu bonginna (malam ketiga), yang ketiga yakni bongi 

pitunna (malam ketujuh), keempat bongi kaseranna (malam kesembilan), yang 

kelima sampulo kaseranna (malam ke-19), yang keenam duang pulona (malam 

ke-20), yang terakhir allo patangpulomesa (malam ke-41). 3) Ada beberapa nilai-

nilai filosofis menurut persepsi masyarakat yang terkandung dalam Tradisi 

Mandoangan salah satunya subakan litak (galian tanah) menurut masyarakat 

subakan litak ini dilaksanakan untuk meminta izin kepada sang pemilik tanah 

sebelum si mayat dibawa keliang lahat. Hal ini dilakukan karena adanya 

pemahaman appa sulapa (empat sisi) yakni tanah, air, api dan udarah. Diantara ke 

empat sisi ini tanah inilah yang diartikan sebagai subakan litak atau galian tanah.  

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan kepada tokoh agama untuk 

memberi pemahaman yang baik atau nilai-nilai aqidah kepada masyarakat Bo‟di 

agar tradisi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi nilai-nilai aqidah kepada masyarakat 

khususnya orang-orang yang melaksanakan tradisi mandoangan dengan harapan 

dapat merubah kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bertentangan dengan 

ajaran agama Islam. 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Nusantara merupakan wilayah yang kaya akan budaya dan adat istiadat, 

yang bersumber dari para leluhur beberapa ratus tahun yang lalu, kemudian 

diwariskan dari generasi ke generasi, hingga sanpai pada generasi saat ini. “Kata 

kebudayaan memiliki akar kata budaya. Budaya berasal dari bahasa sangsekerta, 

buddayah. Kata buddaya berasal dari kata budhi yang berarti akal budi. Karena 

hal ini kebudayaan kemudian dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan akal budi. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah budaya disebut 

dengan kata kulture, kata ini asalnya merupakan istilah bahasa Latin, colore yang 

bererti mengelolah atau mengerjakan. Lebih tepatnya mengelolah tanah atau 

bercocok tanam. Kata ini merujuk pada aktipitas warga pada zaman agraris.
1
 

  Manusia memiliki suatu budaya sebagai identitas, yang dibangun atas 

kesepakatan-kesepakatan sosial dalam sekelompok masyarakat. Budaya dapat 

menggamarkan ciri khas suatu kelompok masyarakat sehingga memiliki simbol 

yang membedakan dengan kelompok masyarakat yang lainya. Budaya dapat pula 

diartikan sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sekelompok masyarakat dan juga diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya 

terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, 

perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.2 Dengan demikian kebudayaan 

timbul karena adanya proses transmisi, hal ini membuktikan bahwa budaya tidak 

                                            
1
Suprapto, Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi Adaptasi Hingga 

Komodifikasi, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 28. 
2
Soerjono, Sosiologi suatu pengatar (Jakarta: Rajawali pers, 2009), h. 150-151 
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datang dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya sekelompok masyarakat 

yang melahirkan dan mengembangkan budaya sehingga menjadi suatu simbol 

pada sekelompok masyarakat. 

 Kebudayaan sangat penting  untuk mengembangkan suatu pendidikan 

dalam budaya nasioanal mengupayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai-

nilai budaya dan pranata sosial dalam menunjang proses pengembangan dan 

pembagunan serta melestarikan nilai-nilai leluhur budaya bangsa. Kebudayaan 

merupakan warisan sosial dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, seperti 

bahasa yang dapat dipindahkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan dalam 

sekelompok masyarakat, itu bersumber pada masyarakat itu sendiri. 

 Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudyaan yang 

mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan 

didalamnya. Dalam hal ini, jika budaya dibandingkan dengan filsafat, bertemu 

dalam hal berfikir, filsafat merupakan cara berfikir sistematis dan universal yang 

berujung pada setiap jiwa, sedangkan kebudayaan merupakan salah satu hasil dari 

berfilsafat yang termanifestasi pada citra rasa dan karsa sikap hidup dan 

pandanagan hidup.
3
 

 Kebudayaan tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga bisa menjadi 

kebutuhan yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk melangsungkan 

kehidupannya, kebudayaan sangat erat kaitannya dengan tradisi atau adat istiadat 

dalam sekelompok masyarakat. Sama halnya dengan kegiatan ritual keagamaan 

yang memiliki nilai yang terkandung dalam kebudayaan tersebut, yang mana 

                                            
3
Muhammad Bahar Akkase Teng, “Filsafat Kebudayaan dan Sastra” (dalam Perspektif 

Sejarah). Vol. 5 No. 1, Sumber 2017, h. 72 
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menjadi pedoman dalam sekelompok masyarakat. Dengan adanya kebiasaan 

turun-temurun atau dengan kata lain adat istiadat yang akan diwariskan dari 

generasi ke generasi.
4
 

 Keanekaragaman pola adaptasi manusia terhadap lingkungan, terkadang 

tidak mudah dimengerti oleh pihak ketiga mempunyai latar belakang sosial dan 

kebudayaan yang berbeda. Namun demikian, keanekaragaman pola-pola adaptasi 

terhadap lingkungan tersebut merupakan faktor yang harus diperuntukkan dalam 

perencanaan maupun pelaksanaanya. Kebudayaan atau kearifan lokal merupakan 

seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat 

setempat atau dengan kata lain komunitas adat yang terhimpun dalam pengalaman 

panjang mengikuti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan 

kedua bela pihak yakni, manusia dan lingkungan. Secara berkelanjutan dan 

dengan ritme yang harmonis dengan demikian kearifan lingkungan merupakan 

pengetahuan yang timbul karena adanya adaptasi manusia terhadap lingkungan, 

Kearifan lokal juga sering dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan 

akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap suatu objek atau 

peristiwa.
5
 

 Suatu kebudayaan memiliki penjelasan atau makna yang menarik hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai peran dan fungsi dengan pendekatan antropologi, 

nilai peran dan fungsi tersebut berupa nilai religius, nilai moral, dan nilai spritual 

yang ada dalam tradisi hanya bisa dilihat dan dikaji dalam bentuk manisfestasi 

                                            
4
Abraham, Yudi Hartono, Pengantar Antropologi: Bahan ajar untuk perguruan tinggi 

(magetan: lembaga edukasi swastika 2008), h. 40.  
5
Anson Ferdiant Diem, ”Wisdom of the Locality”. (dalam Kajian: Kearifan lokal dalam 

Arsitekt ur Palembang). Vol. 2 No.4 Sumber 2012, h. 300.                                                                                                                       
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(perwujudan sebagai suatu pernyataan, perasaan atau pendapat). Oleh karena itu, 

sebuah kebudayaan merupakan akses yang terus ditempuh dari waktu kewaktu 

oleh sekelompok masyarakat tertentu.
6
  

 Berbagai bentuk kabudayaan, selalu diturunkan dan diajarkan oleh 

generasi tua ke generasi muda, bisa melalui pendidikan yang informal maupun 

nonformal atau melalui kesenian (tarian, lukisan, cerita, nyanyian dan lainnya), 

bisa pula lewat ajaran agama, lewat pameran secara seremonial, adat istiadat, 

tradisi, dan lainnya. Seiring dengan transformasi budaya, baik langsung dan tidak 

langsung, terbawa  dan terbentuklah kognisi dalam artian pengertian, pengalaman, 

pemahaman, pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan. Kemudian diikuti oleh 

berbagai bertuk perasaan yaitu senang, gembira, rindu, sedih, takut, marah dan 

benci. Jadi, kebudayaan dengan berbagai macam ragamnya masing-masing akan 

membentuik meperkuat sekaligus merubah sikap dan perilaku baik secara 

individu maupun secara sosial yang berada dilingkungan kebudayaan yang 

bersangkutan.
7
 

 Dalam kehidupan manusia terhadap kebudayaan memegang peran penting, 

dengan kebudayaan manusia bisa merasakan adanya ketenangan batin yang tidak 

didapatkan dari manapun. Karena adanya kebudayaan maka manusia dapat 

bersosialisasi dengan manusia lainnya. Budaya dalam suatu daerah lainnya 

memiliki berbagai bentuk dan ciri tersendiri, perbedaan kebudayaan tersebut 

                                            
6
Moh. Muslim, Aris Priyanto, Pendidikan Menghadapi Kematian: Sebuah Bekal Dan 

Renungan, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Managamen, 2020), h. 54-55 
7
Syukri Syamaun, “Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Perilaku Keberagaman”. Vol.5 No. 2, 

Sumber 2019, h. 85 
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disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor alam dan faktor manusia itu sendiri 

serta berbagai faktor lainnya yang menimbulkan keragaman budaya tersebut.  

 kebudayaan adalah segala hal yang berhubungan dengan kehidupan suatu 

komunikasi masyarakat, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, adat 

istiadat, bahasa, dan lainnya. Didalam kehidupan bermasyarakat masih sering kita 

menemukan adanya sebagian masyarakat yang menyamaratakan antara nilai-nilai 

agama dengan nilai-nilai budaya yang tentu saja tidak dapat seratus persen 

disamakan. Bahkan mungkin berlawanan. Untuk kita ketahui bahwa manusia 

memiliki kecenderungan untuk berbudaya. Manusia memiliki akal pikiran dan 

mempunyai sitem pengetahuan untuk menafsirkan berbagai gejala serta simbol 

agama.
8
 

 Agama maupun budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, 

berasal dari potensi bawaan (fitra) manusia. Keduanya tumbuh dan berkembang 

secara terpadu dalam kehidupan manusia. Secara bersama pula keduanya 

membentuk budaya dan peradaban suatu masyarakat. Disisi lain, agama dan 

kebudayaan memiliki sifat yang berbeda. Agama memiliki sifat kebergantungan 

dan kepasraan, sedangkan budaya memiliki sifat kemandirian dan keaktifan. Oleh 

karena itu dalam setiap tahapan perkembangan menunjukan adanya gejala, variasi, 

dan irama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Agama dan kebudayaan 

berjumpa dalam sebuah ruang sosial dan satu sama lain menampilkan identitasnya 

masing-masing dengan segala kekhasanya. Agama lahir dengan sebuah narasi 

                                            
8
Sulkarnain Dali, ”Hubungan antara Manusia, Masyarakat dan Budaya dalam Perspektif 

Islam”. Vol. IX. No. 1, Sumber 2016, h. 52. 
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universal dan global serta dengan klaim absolut kemudian merespon kebudayaan 

sebagai narasi lokal.
9
 

 Keragaman pulau Nusantara yang didalamnya menyimpan pruralisme 

etnik-suku, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat sehingga menjadikan mereka 

saling mengenal berbagai suku dan bangsa.10
  

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat/49: 13 

                               

                    

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 di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha 

mengenal”.11
  

Menurut tafsir Ibn Katsir. ayat di atas memberitahukan kepada manusia 

bahwa mereka diciptakan dari satu jiwa dan dari jiwa tersebut diciptakan 

jodohnya. Keduanya adalah Adam dan Hawa. Kemudian mereka dijadkan 

berbangsa-bangsa yang lebih besar dari kabilah. Sesudah kabilah terdapat 

tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti golongan, keturunan, marga, 

dan lain sebagainya. Pada garis besarnya, semua manusia bila ditinjau dari unsur 

kejadiannya sampai dengan Adam dan Hawa adalah sama. Yang membedakan 

                                            
9
Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”. Vol. 4 No. 1 

Sumber 2018, h. 52.  
10

Ayu Ariska, (Persepsi masyarakat terhadap tradisi matappung di Desa Bulue Kecamatan 

Marioria Kabupaten Soppeng), (Skripsi), Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut agama 

Islam Negeri Parepare, (2019), h. 2 
11

Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahan, (Surabaya: Dinakarya, 2004), h. 77 
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mereka hanyalah masalah agama, yaitu tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasul-

Nya. Karena itulah setelah perbuatan menggunjing dan menghina orang lain, 

Allah swt. berfirman mengingatkan mereka bahwa mereka adalah manusia yang 

mempunyai kesamaan martabat di antara sesamanya, masing-masing dinisbatkan 

kepada suku dan bangsanya.
12

  

Budaya yang berbentuk tradisi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, 

yang muncul karena adanya kepercayaan tertentu dalam beragama. Namun, 

didalam masyarakat terkadang agama menghadapi situasi dimana masyarakat 

yang menganut agama itu juga memiliki dan mematuhi serangkaian tradisi yang 

diwarisi oleh nenek moyangnya. Dalam hal ini, muncul suatu keadaan yang 

mengharuskan suatu anggota-anggota masyarakatnya itu melahirkan suatu sikap. 

Sikap mana dapat berupa kepatuhan terhadap upacara agama atau setiap upacara 

tradisisi. Sikap lain, mematuhi upacara agama dan membelakangi upacara tradisi 

atau tetap melakukan upacara tradisi dan menolak upacara agama. Namun bisa 

saja terjadi perkawinan sikap antara keduanya, yaikni mematuhi semua upacara 

tradisi dan melaksanakan sebagian upacara agama atau sebaliknya.13 

Budaya dipahami sebagai tradisi yang berawal dari suatu kepercayaan 

yang telah diyakini dan dilakukan oleh parah nenek moyang terdahulu kemudian 

diwariskan pada generasi berikutnya. “Koentjaraningrat memberikan pengertian 

kebudayaan sebagai keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu atau dengan kata 

                                            

12
Ibnu Katsir, Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, Terj. Abu ihsan al-

Atsari, dkk, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid VIII. (Cet. XII; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h. 

484.  

13
Bunggaran Antonius Simanjuntak, Tradisi, Agama dan akspektasi modernisasi pada 

masyarakat pedesaan jawa: Edisi revisi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), h. 19. 
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lain bahwa kebudayaan adalah apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena 

pemikiran dan karyanya.
14

 Pendapat seorang ahli diatas selaras dengan 

kepercayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu yang timbul 

karena adanya hasil pemikiran sehingga membentuk suatu karya yang dilakukan 

secara terus menerus sehingga menjadi budaya yang turun temurun. 

Pembahasan mengenai tradisi semakin marak dewasa ini, baik dalam 

praktik pelaksanaanya maupun tema-tema tradisi yang diangkat. Dalam hal ini 

tradisi merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat 

sosial. Tradisi lahir dan mengakar dikalangan masyarakat sosial, yang 

berkembang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri.15 Penjelasan mengenai tradisi 

timbul dengan bebagai macam bentuk dengan bahasa yang berbeda namun 

memiliki makna yang sama. Secara etimologi, kata tradisi atau tradition itu 

sendiri berasal dari bahasa latin, tradition yang berarti kata benda dari kata kerja 

trader yang bermakna menyampaikan, menyerahkan, mengamankan serta 

mentransmisikan. Dengan kata lain tradisi bermakna sesuatu yang 

ditransmisikan.16 

Tradisi merukan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu 

masyarakat, Termasuk masyarakat Indoseia yang mempunyai ragam tradisi, adat 

istiadat dan norma-norma adat. Ragam bentuk tradisi inilah yang menjadikan 

bangsa Indosesia menjadi pusat perbincangan dunia dalam hal tradisi dan adat 

istiadat masyarakatnya. Banyak yang mengatakan bahwa tradisi adalah suatu hal 

                                            
14

Noorkasiani Dkk, Sosiologi keperawatan, (Jakarta: EGC, 2009), h. 18.   
15

Juliana M, (Tradisi mappasoro bagi masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan 

Bulukumba), (Skripsi), Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Makassar, (2017), 

h.3 
16

Sugia Rawit, Manusia Makassar, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 13 
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yang dibawa oleh para leluhur dari beberapa tahun yang lalu, ada yang berupa 

seni musik, upacara adat, bahasa, dan lain-lainya. Dalam hal ini tradisi memiliki 

peranan penting didalam masyarakat, karena sebagian tradisi dapat mempererat 

hubungan masyarakat dalam suatu kelempok. 

  Nusantara, memiliki wilayah yang didalamnya terdiri dari beberapa suku 

bangsa yang masih mempertahankan tradisi yang datang dari nenek moyang. 

Salah satunya adalah wilayah Sulawesi Selatan yang di warnai oleh tiga suku 

bangsa, yakni Suku Bugis, Makassar dan Toraja. Suku yang terbesar jumlahnya 

adalah Suku Bugis, yang menempati sebagian Besar wilayah Sulawesi Selatan. 

Kebudayaan suku-suku bangsa itu terdapat persamaan wujud, bentuk, dan pola. 

Namun, terdapat pula perbedaan tidak dapat dipungkiri.17
  

Wilayah sulawesi selatan adalah salah satu provinsi yang amat kaya akan 

tradisi dan adat istiadat dikarenakan masyarakatnya mempertahankan warisan-

warisan yang dibawa oleh leluhur. Budaya yang ada di Sulawesi Selatan bersifat 

unik dan khas, dikarenakan budaya di Sulawesi Selatan masih menampakkan 

keoriginalannya sebagai budaya yang lahir dari masyarakat pribumi, yang tidak 

terlalu menampakkan pengaruh dari budaya luar, beda halnya dengan budaya di 

daerah lainya seperti Jawa dan Sumatera yang cukup kental dengan pengaruh 

sansekerta maupun budaya Cina (untuk Sumatera) serta agama Hindu dan 

Buddha. Hal ini membuktikan bahwa budaya sulawesi selatan memiliki nilai lebih 

dalam hal tradisi, adat istiadat dan upacara keagamaan. Adapun agama yang di 

                                            
17

Andi Nasrullah, (Tradisi Upacara Adat Mappogau Hanua Karampuang di Kabupaten 

Sinjai: Studi kebudayaan Islam), (Skripsi), Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, (2016), h. 1. 
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anut Sulawesi Selatan secara mayoritas adalah Islam kecuali di Kabupaten Tanah 

Toraja dan sebagian wilayah lainya beragama Kristen Protestan dan Katolik.18 

Sulawesi Selatan memiliki budaya lokal yang merupakan warisan secara 

turun-temurun, dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaan terhadap 

warisan leluhur. Warisan dari leluhur biasanya berupa tradisi, tradisi lebih 

mengarah kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan 

mengakar pada masyarakat menjadi suatu kebudayaan.19 

Mempertahankan suatu tradisi yang dibawa oleh para leluhur tentunya 

bukan suatu hal yang mudah, karena dalam tradisi memiliki aturan tersendiri yang 

harus diikuti oleh penganutnya. Adapun latar belakang tradisi terbentuk dari suatu 

kepercayaan nenek moyang, yang ditransmisikan berbentuk buku atau lisan, 

melalui proses inilah sehingga kata tradisi samapai ketelinga masyarakat saat ini. 

dengan adanya hal ini membuat sulawesi selatan kaya akan tradisi adat istiadat 

dan lainya. Salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang mempunyai warisan 

tradisi yang masih bertahan hingga saat ini yaitu, wilayah Kabupataen Enrekang. 

 Kabupaten Enrekang merupakan wilayah yang mempunyai tanaman-

tanaman khas seperti bawang merah, jagung, ubi, mentimun dan sebagainya. 

Wilayah Kabupaten Enrekang dikenal sebagai salah satu wilayah pegunungan 

yang ada di Sulawesi Selatan. Wilayah ini juga dikenal sebagai wilayah 

wisatawan, karena wilayah ini mempunyai beberapa wisata yang sering 

dikunjungi oleh masyarakat luar Daerah Kabupaten Enrekang. Wilayah Kerajaan 

                                            
18

Gamal Kumandoko, Ensiklopedia pelajar dan umum: Buku serba tahu tentang 

pengetahuan umum Indonesia dan dunia untuk pelajar Mahasiswa dan umum, (Yogyakarta: 

Pustaka widyatama, 2010), h. 200. 
19

Sabir, (Upacara Pernikahan Adat Mandar di Desa Pebbaru Kecamatan Tubbi Tarumanu 

Kabupaten Polwali Mandar), (Skripsi), (Makassar: Universitas, 2016), h. 1.  
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Enrekang yang sekerang dikenal dengan sebutan Kabupaten Enrekang, bermukim 

tiga komunitas dan beberapa tulisan belakang menyebutkan sebagai suku, yaitu 

Enrekang, Duri dan Maiwa. Ketiganya membentuk kesatuan yang disebut dengan 

suku Massenrempulu. Namun ditengah-tegah masyarakat jarang terdengar orang 

mengatakan Suku Enrekang, Suku Duri, Suku Maiwa apalagi Suku 

Massenrempulu. Banyak orang menyebutkan Suku Enrekang, orang Duri atau 

orang Maiwa.  

Mayoritas masyarakat yang mengatakan, bahwa suku Massenrempulu 

merupakan kombinasi antara dua suku yakni, Suku Bugis dan Toraja. Namun, 

untuk membuktikan hal tersebut, dibutuhkan penelitian lebih mendalam.
20

 

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah yang memiliki ragam bentuk  

warisan dari leluhur salah satunya berupa tradisi. Namun disisi ini, ada yang 

mengatakan bahwa sebagian tradisi yang ada di Kabupaten Enrekang dibawa oleh 

para leluhur masyarakat Toraja. Namun hal ini tidak sepenuhnya dikatakan benar 

karena tradisi yang ada di daerah Toraja sangatlah berbeda dengan tradisi yang 

ada di Kabupaten Enrekang, mengenai hal ini perlu adanya penelitian lebih lanjut 

untuk membuktikan kebenaran akan hal ini.  

Daerah Kabupaten Enrekang yang masi mempertahankan tradisi nenek 

moyang salah satunya terdapat pada Masyarakat Bo‟di. Masyarakat Bo‟di 

merupakan masyarakat yang tinggal di pelosok Desa yang masih 

mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang dibawah oleh leluhurnya. Adapun 

tradisi yang dimaksut yaitu tradisi upacara kematian yang disebut masyarakatnya 

                                            
20

Muhammad Rais Rahmat Razak Dkk, Jejak Pemerintahan Toalala dan Silsilah Arung 

Enrekang (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), h. 27. 
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tradisi mandoangan. Tradisi mandoangan merupakan tradisi yang dilakukan 

ketika ada diantara masyarakatnya yang meninggal dunia. Mandoangan 

merupakan bentuk upacara ritual yang dilakukan masyarakat dari beberapa tahun 

yang lalu, sampai saat ini. 

Tradisi Mandoangan merupakan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang 

dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian diwariskan kepada generasi ke generasi 

hingga pada generasi saat ini. Dalam hal ini masyarakat melaksanakan trdisi 

Mandoangan pastilah memiliki tujuan sehingga mendorong masyarakat untuk 

melaksanakannya. Sependek pengetahuan penulis terkait dengan tujuan 

pelaksanaan tradisi Mandoangan yakni, untuk mendoakan orang yang telah 

meninggal dengan harapan agar memperoleh ampunan dan tempat yang terbaik di 

sisi Allah swt. Terkait dengan tujuan pelaksanaan, Peneliti nantinya akan 

mencoba mengkaji secara spesipik melalui beberapa informan pada saat proses 

wawancara agar penulis mampu menemukan jawaban sebenarnya terkait masalah 

tujuan pelaksanaan trdisi ini. Dalam proses pelaksanaan tradisi ini terdapat hal-hal 

yang menarik seperti bergenggaman tangan pada saat melaksanakan ritual, 

membentuk lingkaran tanpa ada cela, adanya lagu-lagu khusus ritual, dan 

beberapa sesajian. sehubungan dengan itu, dalam hal kematian juga diatur dalam 

agama Islam yang dijelaskan dalam al-Qur‟an. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran/3: 145 

                       

                                 

Terjemahnya: 
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“Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, 

sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa 

menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia 

itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 

kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada 

orang-orang yang bersyukur”.21 

Menurut tafsir Ibn Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa tidak seorang 

pun di dunia ini mati, kecuali atas takdirAllah. Ia telah sampai kepada ajal (waktu 

yang ditetapkan Allah swt. baginya).
22

  

Selain dari Kitab suci al-Qur‟an.  mengenai kematian juga dijelaskan 

dalam hadis Nabi Muhammat saw. 

ٍْبتَُ ٌعًٌَِْ ابْيَ سَعٍِدٍ، وَابْيُ دُجْرٍ  ثٌَاَ ٌذٍَْىَ بْيُ أٌَُّوبَ، وَقتَُ ثٌَاَ إسِْوَاعٍِلُ ُوَُ ابْيُ دَدَّ ، قاَلوُا: دَدَّ

َِ وَسَلَّنَ، قاَلَ: " ٍْ ٌْرَةَ، أىََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ َِ، عَيْ أبًَِ ُرَُ إِذَا  جَعْفرٍَ، عَيِ الْعَلََءِ، عَيْ أبٍَِ

ٌَُْ عَوَلَُُ إلََِّّ هِيْ ثلَََثتٍَ: إلََِّّ هِيْ  ًْقطََعَ عَ ًْسَاىُ ا َِ، أوَْ وَلدٍَ  هَاثَ الِْْ ٌْتفَعَُ بِ صَدَقتٍَ جَارٌِتٍَ، أوَْ عِلْنٍ ٌُ

 صَالِخٍ ٌدَْعُو لََُ 

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu 

Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami 

Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, 

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah 

seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya 

kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan 

anak shalih yang selalu mendoakannya”. (HR. Muslim)
23

 

Mengenai kematian beda halnya dalam hukum adat pada setiap wilayah 

adat memliki keyakinan tertentu baik dalam pelaksanaan upacara adat maupun 

kegiatan lainya. Seperti pada masyarakat Enrekang tanah Duri  terdapat sebuah 

                                            
21

Deparemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahah (Surabaya: CV Penerbit Fajar mulia, 

2004), h. 68 

22
Ibnu Katsir, Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, Terj. Abu ihsan al-

Atsari, dkk, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, h. 312-313.  

23
Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy,Sahih Muslim, Juz III (Cet.I; 

Bairut: Dar Ihya  al-Turas al-„Arabiy, t.th. 
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tradisi yang memiliki keunikan dan juga makna tertentu. Dalam hal ini  

masyarakatnya memiliki simbol atau ciri khas tersendiri  yang membedakan 

dengan masyarakat lainya, selain itu masyarakatnya memiliki persepsi atau 

keyakinan tertentu didalam beragama . 

Upacara adat ini dilaksanakan pada malam hari tertentu, seperti malam 

ketiga, malam ketujuh, malam kesembilan, ke-19, malam ke-20, dan malam ke-41 

terhitung dari hari pertama meninggalnya seseorang. Hal ini disebut 

masyarakatnya marundun Bongi (mengikuti malam). Marundun bongi dilakukan 

masyarakat sejak berapa tahun yang lalu, dikarenakan mereka memiliki keyakinan 

tertentu sehingga hal ini masih bertahan sampai sekarang. Pelaksanaan tradisi 

Mandoangan mempuyai syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh 

masyarakatnya. Adapun salah satu syaratnya yang peneliti ketahui yakni 

menggunakan sesajian berupa hewan ternak yang akan dikorbankan pada saat 

pelaksanaan Mandoangan. Dalam pelaksanaan biasanya meriah karena 

melibatkan masyarakat banyak. Masyarakat yang datang berbondong-bondong, 

ialah para keluarga, kerabat dan juga pengunjung yang ingin melihat atau 

menyaksikan tradisi ini. adapun proses pelaksanaan kegiatan ini seperti yang 

dijelaskan sebelumnya yakni berlangsung pada malam hari tertentu yang sering 

dikatakan marundun bonginna. 

Keluarga orang telah meninggal diwajibkan membawa hewan ternak 

masing-masing, adapun hewan ternak berupa ayam dan kambing, pada saat akan 

diadakanya marundun bongi, pada malam-malam tertentu yang sudah menjadi 

kepercayaan masyarakatnya, semua keluarga dan kerabat kumpul bersama di 
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rumah duka untuk melakukan doa bersama. Adapun cara pelaksanaanya, yakni 

semua keluarga korban duduk melingkar dan saling berdempetan kemudian 

melakukan doa bersama untuk orang yang telah meninggal. Setelah pembacaan 

doa selesai, menuju ke tahap selajutnya yakni, penyembelihan hewan ternak 

seperti kambing dan beberapa ayam kampung. Tradisi ini merupakan salah satu 

tradisi yang masih bertahan hingga saat ini, tradisi ini dilakukan oleh 

masyarakatnya karena sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun. 

Alasan mengapa tradisi Mandoangan masih bertahan, karena 

masyarakatnya belum menemukan suatu komunitas yang mengetahui Islam 

sebenarnya dikarenakan wilayahnya berada di pelosok Desa yang susah dijangkau 

oleh kendaraan roda dua terlebih roda empat. Selain dari itu, masyarakat di Bo‟di 

Desa Perangian memiliki keterbatasan ilmu pendidikan karena mayoritas 

masyarakatnya, tidak pernah duduk di bangku sekolah dikarenakan masalah 

wilayah yang berada di pelosok Desa yang sangat sulit dijangkau oleh kendaraan.  

 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti dan dideskripsikan sesuai dengan substansi permasalahan 

penelitian ini, serta menghindari kesalah pahaman dan persepsi baru sehingga 

tidak keluar dari apa yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus. maka 

penulis menguraikannya sebagai berikut: 
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No Fokus Penelitian Deskripsi Penelitian 

1. Tradisi Mandoangan 

- Pengertian awal mula Tradisi 

Mandoangan 

2. Proses Pelakaksanaan 

- Persiapan-persiapan pelaksanaan Tradisi 

Mandoangan 

3. Presepsi Masyarakat 

- Pandangan masyarakat terhadap nilai-

nilai Tradisi Mandoangan 

 

C.  Rumusan Masalah  

 Bedasarkan uraian di atas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi Mandoangan? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mandoangan? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam 

tradisi Mandoangan? 

 

 

D.  Kajian Pustaka 

Ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan atau mempuyai keterkaitan 

dengan penelitian ini akan menjadi panduan penulis antara lain: 

1. Siti, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Jurusan filsafat agama dengan Judul 

Penelitian “Tradisi Pengeweran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang 

Kabupatan Enrekang”. Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi 



17 
 

 
 

 

pengewaran yang merupakan tradisi warisan dari leluhur tujuan pelaksanaan 

tradisi ini yaitu, sebagai tanda penghormatan kepada leluhur dan sebagai 

tanda rasa syukur kepada Allah Swt. Karena masih diberi kesehatan hewan 

dan tumbuhan. Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang 

dilakukan oleh saudari Siti perbedaanya yaitu dari proses pelaksanaan tradisi, 

pandangan masyarakat terhadap teradisi serta tujuan pelaksanaan tradisi. 

Adapun perbedaan lain yaitu dari segi waktu dan tempat. Saudari Siti tidak 

menjelaskan masalah pandangan masyarakat secara rinci mengenai tradisi 

kematian. adapun persamaanya antara penelitian sodari siti dengan penelitian 

ini, terdapat pada metode pendekatan penelitian yakni menggunakan metode 

pendekatan filosofis 

2. Hadija,  judul penelitian “Integrasi budaya Islam pada tradisi upacara adat 

kematian dimasyarakat kajang” dalam penelitian ini membahas tentang 

masyarakat kajang dalam hal kematian memadukan antara tradisi dan agama. 

Namun, setelah Islam datang membawa masyarakat kajang kearah yang lebih 

baik, dan dalam penelitian ini membahas pula masalah mengenai pengaruh 

budaya setelah hadirnya Islam. Dalam penelitian ini memiliki persamaan 

namun memiliki banyak perbedaan karena sodari Hadija membahas masalah 

proses pemandian mayat, proses mengkafani mayat yang sama sekali tidak di 

ungkit oleh penulis. adapun tata cara pelaksanaan dan waktu yang sangatlah 

berbeda serta tujuan penelitan dan metode penelitian yang digunakan.. 

3. Fahmil Pasra AD (2017) Mahasiswa Universitas Uin Alauddin Makassar 

Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam dengan Judul Penelitian “Upacara adat 
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kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba” 

Dalam penelitian ini membahas mengenai adat kematian di Desa Salemba 

Kecamatan ujung loe Kabupaten Bulukumba, fokus penelitianya adalah 

eksistensi upacara kematian dan prosesi adat kematian setelah mendapatkan 

pengaruh Islam dengan menggunakan pendekatan agama, budaya, dan 

sosiologi. Dalam penelitian ini terdapat persamaan namun terdapat banyak 

perbedeaan diantaranya, dari segi proses, tujuan diadakanya upacara, serta 

metode pendekatan penelitian yang digunakan, jauh berbeda. Perbedaan lain 

yakni dari segi waktu pelaksanaan. 

4. Hasmira, Judul Penelitian, “Makna kematian (studi penomelogi janggura 

terhadap tradisi mangdoja di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. 

Dalam penelitian ini membahas mengenai tradisi mangdoja yang dilakukan 

ketika ada seseorang yang meninggal. Mangdoja ini dilaksanakan sesaat 

setelah kematian mangdoja adalah bentuk penghormatan terakhir kepada 

orang yang telah meninggal. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmira terdapat 

persamaan yang tidak bisa di pungkiri, namun penelitian yang dilakukan oleh 

Hasmira terdapat perbedaan dari segi tujuan pelaksanaan tradisi yang di 

lakukan sebagai penghormatan terakhir pada orang yang telah wafat. 

Perbedaan lainya yakni, metode pendekatan penelitian Hasmira mengunakan 

pendekatan penomenologi. 

5. Erni Dkk, “mempertahankan tradisi ditengah kerisis moralitas (2020) dalam 

buku ini membahas beberapa riset budaya yang ada di sulawesi selatan salah 

satunya budaya rambu solo yang ditulis oleh musda lipa”. Dalam 
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penelitiannya membahas tentang budaya rambu solo ditanah toraja. Musda 

Lipa dalam tulisanya juga membahas proses pelaksanaan upacara rambu solo 

dan nilai-nilai  yang ada dalam tradisi rambu solo, seperti nilai kekerabatan 

dan lain-lainya. Didalam tulisan Musda Lipa  yang terdapat dalam buku 

mempertahankan tradisi ditengah kerisis moralitas, adapun persamaan 

penelitian ini yakni membahas masalah nilai-nilai tradisi dan juga 

menggunakan metode penelitian kualitatip. Adapun perbedaanya yakni dalam 

penelitian musda tidak membahas tentang makna yang terkandung dalam 

pelaksanaan upacara kematian rambu solo perbedaan lain terletak pada proses 

pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan tradisi serta tidak membahas masalah 

persepsi masyarakat terhadap upacara kematian.  

6. Saenal Abidin, dengan Judul penelitian, “upacara adat kematian salumekko 

Kabupaten Bone” didalam penelitaianya membahas tentang tujuan 

pelaksanaan tradisi upacara adat kematian dan juga meganasisis pemahaman 

masyarakat tentang agama dan kepercayaan yang terkandung dalam upacara 

adat kematian, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

pengaruh Islam terhadap upacara adat kematian salu lekko, dan bentuk-

bentuk perubahan yang dialami masyarakat lokal sebelum dan sesuda Islam 

datang. Didalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, 

persamaanya yaitu didalam penelitianya  membahas masala tujuaan 

pelaksanaan tradisi upacara adat kematian dan membahas masalah 

pemahaman masyarakat terhadap adat kematian. Adapun beberapa letak 

perbedaan salah  satu diantaranya, peneliti menggunakan metode penelitian 



20 
 

 
 

 

sejarah, dan historiografi dan juga dari segi tujuan pelaksanaanya. Perbedaan 

lainya yaitu penelitian ini hanya berpukus pada sejarahnya   

7. Misba Hudri dan Muhammad Radya yudantiasa, Judul Penelitian, tradisi 

“Makkuluhuwallah” dalam ritual kematian Suku Bugis (Studi living qur‟an 

tentang pembacaan surat AL-Ikhlas). Dalam penelitian ini menganalisis 

makna makkuluhuwallah dan argumentasi filosofis penggunaan surat Al-

Ikhlas. Dalam penelitian ini dapat kita temukan makna filosofis dalam 

penggunaan surat Al-Ikhlas dan juga pergulatan tradisi dan agama. Dalam 

tradisi ini mengajarkan kita untuk memahami agama dan tradisi lokal. 

Didalam penelitian ini kita juga menemukan agama yang disandingkan 

dengan tradisi Penelitian saudara Misba Hudri dan Muhammad Radya 

terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaanya yakni dalam hal 

mencari makna filosofis yang terkandung dalam tradisi makkuluhuwallah, 

dalam penelitian ini memiliki banyak perbedaan pertama dari segi pendekatan 

yang digunakan, kedua tidak membahas masalah awal mula munculnya 

tradisi dan proses pelaksanaanya. Dalam penelitian ini tidak membahas 

tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi makkuluhuwallah.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi Mandoangan di Dusun 

Bo‟di Desa Perangian. 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tradisi Mandoangan. 
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c. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung 

dalam Tradisi Mandoangan. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara  Teoretis  

1) Hasil sdari penelian ini harapan penulis agar bisa bermanfaat bagi pembaca 

khususnya bagi masyarakat Bo‟di Desa Perangian Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang. 

2) Menjadi poin penting bagi pemerintah daerah agar supaya memberi perhatian 

terkhususnya pada Tradisi Mandoangan. 

3) Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Tradisi Mandoangan dalam 

masyarakat Bo‟di Desa Perangian. 

b. Secara Praktis  

Menambah pengetahuan peneliti tentang penelitian filsafat dengan 

menggunakan penelitian kualitatif mengenai tradisi. untuk megasah penulis dalam 

mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan mencoba 

memecahkan permasalahan yang ada dengan menggunakan metode yang ilmia. 

Sehingga ilmu yang didapatkan penulis selama masa perkuliahan dapat 

bermampaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang 

pemikiran terhadap penelitian yang berhubungan dengan ini. 

c. Secara Akademis  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya ilmu 

dibidang filsafat tentang tradisi adat istiadat, khusnya pada upacara kematian. 

Penulis juga berharap agar nantinya bisa memberi sumbangan pemikiran atau 
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pendapat untuk memperkaya konsep-konsep, pandangan, terhadap suatu ilmu 

pengetahuan dari penelitian.  

d. Secara Sosial 

 Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi 

dan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya yang masi dipertahankan saat 

ini. 



 

 
 

BAB II 

                       TINJAUAN TEORETIS 

A.  Persepsi  

1. Pengertian Persepsi 

Secara umum istilah persepsi ini, sering digunakan dalam bidang ilmu 

fisikologi. Secara terminologiy, pengertian dari kata persepsi adalah sebuah 

tanggapan langsung dari suatu tahapan atau proses seseorang mengetahui 

beberapa hal dengan menggunakan pengindraan. sedangkam dalam kamus besar 

fisikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap 

lingkungan dengan menggunakan indra yang dimiliki sehinga menjadi sadar akan 

segala sesuatu yang berada di lingkunganya.24 

Persepsi merupakan pandangan sesorang mengenai sesuatu yang dilihat oleh 

panca indran. Padangan lain mengemukakan bahwa, kata persepsi secara bahasa 

diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu kemudian secara 

istilah kata persepsi dimaknai sebagai kemampuan otak dalam menerjemahkan 

stimulus kedalam alat indra manusia.25 Kata persepsi dalam Bahasa Ingris di sebut 

reception dalam Bahasa latin perception yang berarti menerima atau mengambil.26 

Persepsi dapat pula diartikan sebagai  suatu proses tentang petunjuk-

petunjuk  indrawi dan disertai pengalamaman di masa lampau yang relevan 

                                            
24

Asrori, Pisikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner (Jawa Tengah: CV. Persada 

Redaksi, 2020), h.50 
25

 MUH.Gitosaroso, Syariat Dan Tarekat Dalam Perspektif Jama‟ah (Potianak: IAIN 

pontianak pres, 2017), h.10.  
26

Gede Agus Siswadi, Intekrasi Pendidikan Agama Hindu Dalam Pembelajaran bahasa sang 

sekerta (Bandung : Nilacakra, 2019), h. 103.  



 

 
 

diorganisasikan untuk memberikan kepada seseorang gambaran terstruktur, 

bermakna pada suatu situasi tertentu dan juga senada dengan proses dimana kita 

menafsirkan dan juga mengorganisasikan pola stimulus di dalam suatu 

linkungan.27 

Kata persepsi mempunyai kaitan dengan sensasi, dimana sensasi ini 

mengacu pada pendekteksian dini pada energi dari dunia fisik. kemudian studi 

terhadap sensasi pada umumnya berkaitan dengan sruktur dan mekanisme 

sensorik, persepsi akan melibatkan kognisi tinggi didalam penginterpretasian 

terhadap informasi sensorik. Kemudian kejadian-kejadian sensorik diproses sesuai 

dengan pengetahuan manusia terhadap dunia dan budaya.28 

Menurut James P. Chaplin dikatakan bahwa persepsi adalah proses untuk 

mengetahui atau mengenal objek-objek ataupun kejadian objektif yang 

menggunakan pengalaman dan kesadaran dari proses organis, dalam kegiatan 

persepsi akan melibatkan kelompok pengindraan dengan penambahan arti yang 

asalnya dari pengalaman di masa lampau.29  

Persepsi merupakan suatu hal yang bertautan degan cara manusia 

mendapatkan pengetahuaan khususnya mengenai kejadian pada saat tertentu, hal 

ini membuktikan bahwa persepsi tejadi kapan saja dengan adanya stimulus yang 

menggerakkan indra. Persepsi dalam hal ini diartikan sebagai proses mengetahui 

                                            
27

St.Nurfadilah, (Persefsi masyarakat Terhadap Tradisi massempe‟ di Desa Bone Kecamatan 

Tellu Siattinge Kabupaten Bone), (skripsi), Fakultas Dakwa dan Komonikasi, Uin Alauddin 

makassar, tahun (2014), h. 17. 
28

Idil Baso, (Persepsi mahasiswa tentang berita penistaan agama di media sosial,studi 

deskriptip kualitatip pada mahasiswa Jurusan Perbandingan agama  Fakultas Ushuluddin filsfat 

dan politik, (skripsi), Fakultas Dakwa dan Komonikasi Uin Alauddin Makassar, tahum (2017), h. 

44. 
29

Herri Zan Pieter Dkk, Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan (jakarta: Pranada Media 

Group, 2011), h. 24. 
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atau mengenali objek dengan bantuan indra, kemudian persepsi muncul karena 

adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangatlah 

kompleks. Adapun prosesnya yaitu, stimulus masuk kedalam otak, kemudian 

dapat diartikan, ditafsirkan serta pemberian makna melalui beberapa proses yang 

rumit baru kemudian memunculkan suatu persepsepsi.30  

Proses aktif artinya manusia secara aktif memperhatikan, mengidentifikasi 

dan menafsirkan sesuatu yang sejalan dengan akal pada suatu individu, karena hal 

ini bersumber dari pengalaman. Malalui persepsi, kita membuat seleksi terhadap 

aspek-aspek tertentu dari apa yang kita perhatikan dalam waktu tertentu. Inilah 

yang dimaksut dengan mempersepsi secara sadar, dengan kesadaran yang timbul 

dari dalam diri individu, dari proses inilah yang membuat seseorang mengerti atau 

memahami suatu hal.31
 

persepsi mengandung suatu proses pada diri manusia untuk mengetahui dan 

mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan 

dalam diri sutu individu terhadap lingkungan sekitar mulai tampak, cara pandan 

seseorang akan menentukan kesan yang dihasilkan oleh proses persepsi. Adapun 

proses intekrasi yang tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi 

dalam suatu individu terhadap indipidu lainya, sehingga menimbulkan apa yang 

dinamakan persepsi masyarakat. Kemudian persepsi masyarakat akan melahirkan 

suatu sikap, prilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.32 

                                            
30

Hadari Nawawi, Administrasi Sekolah dan Kepemimpinan (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 

h. 57. 
31

Alo Liweri, komonikasi antar personal, (t.k: t.p, t.t), h. 168 
32

Rohmaul Lisyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap 

Pengenalan Jawa dalam Penentuan waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jongran Kecamatan 

Barat Kabupaten Magetan Tahun, 2013”. Vol. 5 No. 1, Sumber 2015, h. 121. 
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Persepsi dalam filsafat moderen, diartikan sebagai kata yang merujuk 

kepada sensasi fisik. mengenai persepsi beberapa filsuf awal sering memahami 

istilah ini dalam arti yang luas atu bersipat umum, sebagaimana yang dijadikan 

makna dasar dari bahasa latin parsio. Pada kalangan filsuf muslim juga 

membicarakan masalah persepsi dengan menggunakan istilah bahasa Arab iraq 

yaitu dalam pengertian yang luas. Bagi mereka,  persepsi berarti makna dan 

pencapaian pengetahuan dengan berbagai cara, mulai dari pemahaman terhadap 

hewan sampai pada pengetahuan tentang tuhan, dalam berbagai tingkatan yang 

berbeda-beda dari sensasi fisik sampai penampakan akal. Menurud Mulla Sadra, 

konsep persepsi memegang peranan yang sangat penting mengenai penjelasan 

sifat-sifat wujut dan menganalisis tujuan hidup manusia.33   

Dari beberapa penjelasan ahli diatas mengenai persepsi, kita dapat 

menyimpulkan bahwa perepsi merupakan suatu hal yang dimiliki oleh semua 

manusia namun terkadang ada diantara individu yang lihai dalam hal persepsi. 

Persepi terjadi pada seseorang dikarenakan beberapa hal, sala satunya, karena 

adanya pengindraan yang diterimah oleh stimulus, kemudian timbullah perhatian, 

lalu diteruskan ke otak dan barulah seseorang dapat menyadari tentang suatu hal 

yang dinamakan persepsi. Menurut pandangan lain, persepsi merupakan upaya 

untuk mengenal sesuatu baik yang fisik maupun yang abstrak. Dengan adanya 

persepsi kita dapat mengetahui suatu benda, mengamati, menghayati dan 

mengartikanya. Pembahasan mengenai persepsi mempuyai cakupan yang luas 

seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf terdahulu yaitu Mulla Sadra.  

                                            
33

Mustamin Al-mandary dan Dimitri Mahayana, Menuju Kesempurnaan: Pengantar 

Pemikiran Mulla Sadra (Sulawesi Barat: Rumah Ilmu, 2018), h. 23.    
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2. Jenis-Jenis Persepsi  

a. External perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan 

yang   datang dari luar individu. 

b. Self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan berasal 

dari diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah diri sendiri.
34

  

c. Visual, yaitu persepsi yang timbul pada suatu individu karena adanya bantuan 

indra penglihatan. 

d. Persepsi penciuman, yaitu persepsi yang didapatkan melalui indra penciuman 

3. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dimulai seluruh peristiwa yang terjadi di sekitar. 

ketika tertangkap oleh otak akan menimbulkan persepsi. Diumpakan sebuah 

adegan yang direkam oleh kamera yang ditampilkan di sebuah layar monitor. 

Semua peristiwa adalah fakta, tetapi gambar di layar monitor adalah maya, 

begitulah otak pada manusia iya bagaikan layar monitor kameranya adalah mata, 

telinga, penciuman, peraba dan atau perasa yang mengungkap pakta-pakta. Panca 

indra berfungsi mengubah realitas yang diamatinya menjadi sekedar sinyal-sinyal 

listrik yang diteruskan ke otak untuk ditampilkan sebagai gambar alias 

image.
35Proses terjadinya persepsi melewati dua tahap yaitu:  

a. Proses fisik (kealaman) → Objek → stimulus → reseptor atau alat indra. 

b. Proses fisikologis, proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus 

yang diterima. 

 

                                            
34

Sunaryo, psikologi untuk kesehatan (Jakarta: EGG, 2004), h. 94   
35

Agus Mustofa, Energi dzikir alam bawah sadar (Jawa Timur: Padma Press, T. th), h. 41. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Persepsi  

Menurut Mulla Sadra, syarat terjadinya persepsi atau pengetahuan 

dunia eksternal bermula dari sensasi dan juga representasi parsial indra fisik 

terhadap benda-benda eksternal yang disebut mata, kemudia mata yang 

membawa sistem informasi dari tempat yang berbeda-beda dan ini digunakan 

sebagai acuan persepsi.36
  

Menurut Stephen terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Individu yang bersangkutan (persepsi) apabila seseorang melihat sesuatu dan 

berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan 

dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, 

minat, pengalaman, pengetahuan dan harapan. 

b. Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat biasanya 

mempengaruhi persepsi sesorang dalam memandangnya. Persepsi terhadap 

sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam 

kaitanya dengan orang yang terlibat, hal tersebut menurut Stephen yang 

menyebabkan sesorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun 

peristiwa yang sejenis dan memisahkan antara kelompok lain yang tidak 

serupa. 

c. Situasi persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi di mana 

persepsi tersebut timbul harus mendapat perhatian. Menurut stephen situasi 

merupakan salah satu faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan 

                                            
36

Mustamin Al-mandry, Menuju kesempurnaan pengantar pemikiran mulla sadra (Sulawesi 

Barat: Safinah, 2003), h. 97. 
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persepsi seseorang.
37

Sedangkan menurut Walgito, ada tiga hal yang 

mempengaruhi persepsi yaitu:    

1. Objek yang dipersepsi Objek yang dipersepsi adalah segalah sesutu yang 

diluar individu   yang menimbulkan stimulus.  

2. Alat indra dan sistem syaraf. 

3. Alat indra dan sistem syaraf harus dalam keadaan normal. 

4. Perhatian Adanya pemusatan perhatian pada objek yang dipersepsi.38  

5. Prinsip-prinsip dasar Persepsi 

 Beberapa prinsip dasar persepsi sebagai berikut: 

a. Persepsi itu sifatnya relatif bukan absolut 

b. Persepsi itu selektif 

c. Persepsi itu mempunyai tatanan 

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan) 

e. Persepsi antara satu individu dapat berbeda dengan individu lainya sekalipun 

dalam situasi yang sama. 

6. Aspek-aspek Persepsi  

a. Kognisi 

Merupakan suatu hal yang berhubungan dengan pengenalan objek dan 

suatu peristiwa. Hal ini menyangkut pengharapan tentang cara mendapatkan 

pengetahuan serta cara berpikir disertai pengalaman masa lalu. Dalam hal ini 

individu mempersepsikan sesuatu dapat dilatarbelakangi melalui aspek kognisi 

                                            
 

37
Asrori, Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner (Jawa tengah: CV. Pena Persada, 

2020), h. 53. 
38

Wiwin Dinarti Pratisti Susatyo Yuwono, Psikologi eskperimen: konsep teori dan aflikasi 

(Surakarata: Muhammadiyah University Pres, 2018), h. 140.  
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yakni pandangan individu mengenai suatu hal berdasarkan pengalaman yang 

perna ditangkap oleh indra pendengaran serta yang perna dilihat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Konasi  

Konasi merukan suatu hal yang berhubungan dengan kemauan, aspek ini 

menyangkut masalah pengorganisasian dan pengartian atau penafsiran terhadap 

suatu rangsangan yang menyebabkan individu bertingkah laku sesuai dengan 

rangsangan yang ditafsirkan 

c. Afeksi  

Hal ini berhubungan dengan emosi, mengenai pengorganisasian suatu 

rangsangan yang diterima akan dibedakan serta dikelompokkan kedalam emosi 

pada suatu individu. Individu dalam mempersepsikan sesuatu, didasarkan pada 

emosi individu tersebut. hal ini disebakan oleh pendidikan moral dan etika yang 

didapatkan sejak kecil sehingga melandasi suatu individu dalam mempersepsikan 

sesuatu.39 

8. Persepsi menurut perspektif Islam 

Menurut Al-Gazali (1058 / 450 H) , persepsi terbagi menjadi dua daya 

yaitu daya persepsi yang muncul dari luar dan dari dalam diri individu. Daya 

persepsi dari luar meliputi pancaindra sedangkan daya persepsi dari dalam 

meliputi indra kolektif, daya khayal atau pantasi, daya paham, daya memori, daya 

sensasi internal  yang berpusat di dalam otak. Adapun daya jiwa rasional manusia 

dibagi menjadi dua jenis yaitu daya teoretis dan peraktis. Daya teoretis adalah 
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daya yang bersumber dari berbagai prinsip luhur dan akal aktif. Sedangkan daya 

praktis adalah daya yang bertanggung jawap mengatur fisik melalui kerja sama 

dengan daya hasrat dan daya peraktis yang mendorong individu melakukan 

berbagai perilaku parsial yang berkaitan dengan rasa malu, rasa segan, tertawa dan 

menangis. Kerja sama antara daya praktis dengan daya fantasi serta daya waham, 

akan melahirkan berbagai keahlian pada suatu individu. Adapun kerja sama antara 

daya praktis dan daya teoretis akan melahirkan berbagai ide moral, seperti 

kejujuran, kebohongan, keburukan, kebaikan, dan keindahan.40 

Persepsi merupakan fungsi yang dimiliki oleh manusi dan hewan, akan 

tetapi Allah Swt. mengkhususkan kepada manusia segala pungsi persepsi yang 

penting yang membuat manusia berbeda dengan hewan yakni akal. Dengan 

adanya akal pada manusia sehingga manusia dapat melampaui segala sesuatu 

yang dapat dipersepsikan. Dengan akal manusia dapat mempersepsikan apa yang 

abstrak seperti kebaikan serta keburukan. Selain dari pada akal, manusia diberikan 

indra penglihatan agar bisa mempersepsikan sesuatu yang berbentuk material.  

B. Agama dan Tradisi Lokal  

1. Pengertian Agama 

Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa mengikuti manusia sejak iya 

dilahirkan, agama muncul dalam kehidupan manusia dengan berbagai dimensi dan 

sejarahnya. Agama adalah sesuatu yang tidak mudah untuk didepinisikan, 

termasuk juga dalam mengelompokkan seseorang apakah iya terlibat dalam satu 

agama atau tidak. Mungkin seseorang dianggap pengikut suatu agama tapi ia 
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mengingkarinya, atau sebaliknya mengaku memeluk sebuah agama, padahal 

sebagian besar pemeluk agama tersebut mengingkarinya.
41

 agama mempunyai 

cara sendiri untuk memperkenalkan dan menyatakan dirinya, terutama 

menyangkut kekhasanya dan tidak terbandingkan dengan agama lain. Kenyataan 

ini sebenarnya erat kaitannya dengan apa yang terjadi di dalam kebudayaan, sebab 

secara sosiologis agama merupakan bagian dari kebudayaan.
42

 

Menurut Harun Nasution, agama bisa bermakna teks atau kitab suci. Hal ini 

merujuk bahwa masing-masing agama memiliki kitap suci sebagai ajaranya atau 

pedoman. Kata “gam” sendiri sebagai unsur atau akar kata pembentuk “agama” 

juga bermakna tuntutan.
43

 Sedangakan Menurut Geertz, agama adalah suatu 

sistem simbol yang bertindak menetapkan perasaan-perasaan dan motivasi-

motivasi secara kuat, menyeluruh, dan bertahan lama pada diri manusia dengan 

cara memformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai suatu hukum yang berlaku 

umum berkenaan dengan eksistensi manusia, serta meliputi konsepsi-konsepsi 

dengan suatu aura tertentu yang mencerminkan kenyataan.
44

 

Persepsi lain tentang agama, mengatakan bahwa agama berarti sebuah teks 

atau kitap suci. Memang terbukti bahwa semua agama memiliki kitap suci. 

Agama juga berarti tuntutan yang mengandung ajaran-ajaran yang menjadi 

pedoman hidup bagi penganutnya. Religiositas menjadi tolak ukur terhadap 

                                            
41

Rusyja Rustam dan Zainal A. Haris, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 
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pengakuan pribadi bagaimana seorang mencapai tingkatan atau kedalaman 

tertentu dalam menjalani dan mengamalkan agama yang dianutnya.
45

 

Menurut Etwar Burnett, agama adalah kepercayaan mengenai adanya ruh 

gaib yang berpikir, bertindak dan merasakan sesuatu seperti yang dirasakan 

manusia. Kepercaan kepada hal yang ghaib dalam agama punya asal-usul dari 

kepercayaan/animisme dan dinamisme masyarakat primitif.
46

 Hal ini berhubungan 

dengan tradisi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang timbul karena 

adanya keyakinan terhadap suatu hal. Pandangan lain mengenai agama dikemukan 

oleh Parson. Menurut parson agama adalah seperangkat keyakinan, praktik dan 

lembaga mana manusia telah berkembang dalam berbagai masyarakat, sejauh 

mereka dapat dipahami, sebagai tanggapan terhadap aspek-aspek kehidupan 

mereka serta situasi  yang tidak dipercaya dalam pengertian instrumental empiris 

dan rasional untuk dimengerti.
47

  

Mengenai agama, Marx mengartikan agama  sebagai candu rakyat. Tetapi 

kata Wilson agama jauh lebih berbahaya dari pada candu. Kata beliau agama tidak 

menjadikan orang tertidur, agama mendorong orang untuk menganiaya sesamanya 

untuk mengagungkan perasaan dan pendapat mereka sendiri atas pendapat dan 

perasaan orang lain, untuk mengklaim bagi diri mereka sebagai pemilik 

kebenaran. Pandangan ini jelas sulit diterima oleh kaum beragama.
48

 Karena tidak 

semua yang beragama memliki sifat atau tingkah laku seperti yang dikatakan oleh 
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Wilson. Bahkan dalam hal ini agama menjadikan suatu kelompok masyarakat 

saling menghargai satu dengan lainya.  

Sebagai bangsa yang menganut paham falsafah pancasila, kita percaya 

bahwa agama merupakan karunia Allah, Tuhan yang maha Esa, kepada kita 

semua. Dengan agama kita mengetahui keberadaan kita dalam sistem alam raya, 

dengan agama pula suatu individu dapat mengetahui dari mana individu itu 

berasal, bagaima dan kemana hidup ini. hanya agamalah yang mampu menjawap 

pertanyaan, mengapa kita di alam dunia ini, oleh siapa dan kemana kita akan 

pergi. Dengan kata lain, agama memberi kita tujuan atau arah hidup yang 

menyadarkan kita bahwa tidak sepotong pun dari perbuatan kita sehari-hari lepas 

dari suatu makna dan tidak satupun bagian dari kita lepas dari drama kosmis, 

meskipun berada di luar diri seseorang dan yang terwakili dalam diri individu 

sebagai mahluk tuhan. Maka, kita mensyukuri adaya agama. karena kebahagiaan 

hidup ini tidak akan ada tampa kesadaran makna hidup itu sendiri.
49

   

Agama dalam pengertian yang paling umum diartikan sebagai sistem 

orientasi dalam objek pengabdian. Dalam artian ini, semua orang adalah objek 

yang religius, karena tidak seorangpun yang hidup tampa suatu sistem yang 

mengaturnya dan tetap dalam kondisi sehat. Didalam al-qur‟an kata 

“din”diartikan sebagai agama. Kata din yang berasal dari akar kata bahasa arab 

dan mempunyai arti pokok yaitu: keberhubungan, kepatuhan, kekuasaan bijaksana 

dan kecenderungan alami atau tendensi. Sebuah agama biasanya meliputi tiga 

persoalan pokok, yaitu:  
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a.  Keyakinan (credial), yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan supranatural 

yang diyakini mengatur dan menciptakan alam.  

b. Pribadatan (ritual), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan 

kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi pengakuan dan 

ketundukanya kepada supranatural.  

c. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainya atau 

hubungan kepada alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut.
50

 

Agama merupakan panduan hidup yang dimiliki oleh sekelompok 

masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah. Namun didalam suatu wilayah bisa 

saja memiliki perbedaan keyakinan dengan kata lain berbeda agama. Di Indonesia 

ada beberapa jenis agama yang dianut oleh masyarakat diantaranya: 

1) Agama Islam  

2) Pro testan 

3) Katolik 

4) Hindu  

5) Budha 

6) Khonghucu 

Dari keenam diatas memiliki kitap suci masing-masing yang dijadikan 

sebagai pedoman hidup. Meskipun di Indonesia memiliki banyak macam agama, 

tetapi mereka saling merhagai satu sama lain meskipun berbeda keyakinan. hal ini 

membuktikan adanya toleransi dalam beragama.  
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Dengan berbagai simbol dan naratif yang sangat berbeda-beda, agama 

mengajarkan kepada pengikutnya suatu visi tentang pengharapan-pengharapan 

bahwa mereka dan dunianya bisa berbeda, bisa mengalami tranformasi, bisa 

menjadi lebih baik. Agama berhadapan dengan dunia apa adanya, 

mengungkapkan berbagai kekurangan, penderitaan, ketidak adilan dan lainya.51 

Kata agama dalam Islam berasal dari bahasa santrit. Satu pendapat bahwa agama 

berasal dari asal A= tidak, dan Gam= pergi dan kacau. Jadi agama tidak pergi, 

tidak kacau tetap ditempat, diwarisi turun temurun, dikarenakan agama memang 

mempunyai sipat yang demikian. Adapun pendapat mengatakan agama adalah 

tuntutan sebagai mana arti dari kata Gam.52  

Dari beberapa penjelasan mengenai agama di atas dapat kita simpulkan 

agama memang memiliki kitab atau pedoman untuk penganutnya. Sehingga 

menjadikan seseorang tunduk dan patuh melakukan segala perintahnya agama. 

Didalam kitab masing-masing agama, mengandung aturan-aturan, yang menata 

hidup manusia. 

2. Pengertian Tradisi  

Kata tradisi atau tradisional, akar katanya berasal dari bahasa Ingris 

tradition yang berarti meneruskan, adapun dalam bahasa latin disebut traditium 

yang memiliki makna transmitted, yang berarti warisan sesuatu dari generasi 

sebelumnya ke generasi berikutnya. Tradisi juga diartikan sebagai bentuk kata 

benda. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi merupakan adat, kebiasaan 
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turun temurun dari leluhur yang masi dijalankan masyarakat. Tradisi merupakan 

bentuk sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada 

norma dan adat lama atau dengan kata lain kebiasaan yang ada secara turun 

temurun. Dalam pengertian yang paling sederhana, trdisi merupakan sesuatu yang 

telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat tertentu.53
  

Tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah „urf‟ yang berarti adat. Secara 

etimologis „urf‟ berarti sesuatu yang diketahui. Kata „urf‟ sinonim dengan kata 

adah (adat), yang berarti kebiasaan atau praktek.54 Tradisi secara etimologi 

memiliki makna adanya keterkaitan antara masa lalu dengan masa kini, berupa 

pengetahuan, doktrin dan bentuk praktik yang ditransmisikan dari generasi ke 

generasi. secara terminologis, tradisi bisa dimaknai sesuatu yang ditransmisikan 

dari masa lalu ke masa kini.55
 

Kata tradisi juga sering disebut dengan kearifan lokal, dimana didalamnya 

terkandung  nilai-nilai leluhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat 

untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Perlu kita 

ketahui bahwa masyarakat adat yang hidup puluhan ribu tahun, merupakan 

ilmuan-ilmuan yang paling tahu tentang alam lingkungan mereka. Sayangnya 

sistem pengetahuan lokal parah leluhur belum banyak didokumentasikan, 
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dipublikasi, dan disosialisasikan. Bahkan dalam percepatan pembangunan 

keberadaan mereka cenderung tersingkir dan terpinggirkan.56
 

Tradisi dapat dirumuskan sebagai sekumpulan praktek dan kepercayaan 

secara sosial ditransmisikan dari masa lalu atau warisan yang turun temurun dari 

generasi ke generasi. Praktek dan kepercayaan ini memiliki otoritas pada zaman 

sekarang karena berasal dari masa lalu.57 Pengertian lainya mengungkapkan 

bahwa, tradisi lokal dapat diartikan atau didefinisikan sebagai sesuatu kekayaan 

budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup dan pandangan hidup yang 

mengakomodasi kebijakan dan juga kerifan hidup, dengan kata lain, disebut 

dengan kearifan lokal. Di Indonesia, kearifam lokal lokal itu tidak hanya berlaku 

secara lokal pada budaya atau etnitk tertentu, tetapi dikatakan bersifat lintas 

budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat 

nasional.58
 

Menurut Van Paursen tradisi merupakan pewarisan atau penerusan norma-

norma, adat istiadat, harta-harta, dan kaidah-kaidah. Pada hakikatnya suatu tradisi 

dapat diubah, ditolak, diangkat, serta disatukan dengan aneka ragam perbuatan 

manusia. Secara sederhana tradisi adalah suatu hal yang dilakukan sejak lama, 

yang menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat.59
 Hal yang paling mendasar 

dalam tradisi yakni, adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi 

baik tertulis maupun berbentuk lisan, karena tanpa adanya hal ini suatu tradisi bisa 
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akan punah. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat bertujuan agar menjadikan 

hidup manusia kaya akan budaya dan adat istiadat. Selain itu, tradisi dalam suatu 

kelompok menciptakan hubungan yang harmonis antara individu dengan dengan 

individu lainya. hal ini dapat terwujut apabila manusia menghargai, menghormati, 

dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar serta sesuai aturan.
60

 

Tradisi atau kearifan lokal menurut keraf harus bersifat komunal secara 

kepemilikan dan tidak individual. Dimana kearifan lokal mempunyai sifat 

keterbukaan dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan, sepanjang usia komonitas 

yang ada. Kearifan lokal juga lebih bersifat aplikatif dan peragmatis dengan 

landasan filosofi yang dipahami bersama.
61

 

Dengan beberapa definisi di atas baik secara umum maupun menurut para 

ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi lokal , berarti sesuatu kebiasan 

dan kepercayaan yang memiliki makna tertentu. Tradisi juga di artikan sebagai 

suatu cerminan hidup yang dibawa oleh para leluhur dan dilestarikan dari generasi 

ke generasi. Pandangan lain mengatakan bahwa tradisi memiliki fungsi, yaitu 

sebagai simbol pada masyarakat dalam suatu kelompok. Tradisi diartikan sebagai 

suatu pesan yang dibawa oleh leluhur kepada generasi berikutnya, baik itu berupa 

seni, ritual, bahasa, adat istiadat dan lain-lainya. Dalam hal ini bahkan agama juga 

dipahami oleh masyarakat sebagai tradisi, karena merupakan warisan leluhur yang 

diturunkan dari generasi ke generasi. 
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C. Nilai Filosofis 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai didefinisikan sebagai kadar, 

mutu, atau sifat yang penting dan berguna bagi kemanusian. Sementara itu, nilai 

budaya dan nilai sosial didefinisikan sebagai konsep abstrak mengenai masalah 

dasar yang penting dalam kehidupan manusia. Sedangkan dalam sosiologi, nilai 

didefinisikan sebagai konsep atau pemikiran absrak dari manusia mengenai apa 

yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebagai contoh, orang 

menggap menolong bernilai baik sedangkan mencuri bernilai buruk. dengan 

demikian, perbuatan tolong menolong sesuatu yang bernilai dalam masyarakat.
62

  

Nilai merupakan tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk 

menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi tertentu, seperti yang 

sering dijumpai dalam dunia kompotisi, dimana di dalam dunia kompotisi akan 

memunculkan suatu penilaian baik buruknya suatu individu. Nilai juga sering 

diartikan sebagai sesuatu yang mendorong individu untuk memberi keputusan 

terhadap sesutu.  

Definisi lain mengatakan bahwa nilai adalah suatu yang berharga karena 

suatu keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai tuntutan 

hati nuraninya, secara umum nilai merupakan seperangkat keyakinan dan sikap 

pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan, dan juga penghargaan dari suatu 

pemikiran, objek, atau prilaku yang beriontasi kepada tindakan serta pemberian 

arah dan makna pada kehidupan seseorang.
63
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Nilai merupakan salah satu pokok pembahasan penting dalam filsafat. 

Persolan nilai dibahas dalam salah satu cabang yakni aksiologi (filsafat nilai). 

Nilai diartikan sebagai cara untuk menimbang, yakni dalam hal ini, suatu cara 

manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan dilanjutkan 

dengan memberikan keputusan. keputusan yang dimaksud iyalah keputusan yang 

bernilai positif atau negatif, Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai sipat 

atau kualitas dari sesuatu yang bermampaat bagi kehidupan manusia.
64

 

Mengkaji masalah definisi nilai bukanlah suatu hal yang mudah karenai 

nilai sulit untuk diukur dan juga bersifat relatif-subjektif. Antara individu yang 

satu dengan individu lainya, yang mempunyai persepsi tersendiri mengenai  

makna nilai apalagi antar komonitas, idiologi, dan agama, tentunya mempunyai 

pandangan yang berbeda tentang makna nilai. Dalam Bahasa yang sama Cecep 

menyebut teori nilai sama dengan aksiologi. Istilah nilai dalam bidang filsafat 

dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan. Nilai pada 

hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek yang bukan objek 

itu sendiri.65
 

Dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan hal yang mengarah pada 

kualitas sesutu, baik itu berbentuk fisik ataupun apstrak. Kata nilai mempunyai 

makna yang tinggi, karena hal ini yang dapat membuktikan baik buruknya sesutu. 

Pemberian nilai kepada suatu dapat diperoleh dengan berbagai hal salah satunya 
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Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.233.  
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Ahmat Taufik Nasution, filsafat Ilmu Hakikat Mencari Pengetahuan (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), h. 90. 
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melalui indra penglihatan. Dengan adanya indra penglihatan individu dapat 

memberikan nilai kepada sesuatu, baik berupa benda ataupun yang lainya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif penelitian 

ini cenderung menggunakan analisis dan juga memanpaatkan landasan teori 

sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Metode 

penelitian kualitatif berangakat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang 

peristiwa-peristiwa sosial, budaya serta adat istiadat. Yang didasarkan pada 

perspektif dan pengalaman masyarakat yang akan diteli. Penelitian kualitatif 

merekonstruksi data dan situasi di lapangan secara relatif persis sama dengan data 

yang diperoleh dilapangan pada saat penelitian. dengan menngunakan penelitian 

ini penulis merasa mampu menyelesaikan penelitian ini. kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alami, sebagai lawan kata 

dari alami adalah istrumen dimana peneliti harus  menjadi istrumen kunci. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode penggabungan, 

data yang akan dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara 

induktif.66 

Penelitian Kualitatif digunakan untuk meneliti masalah persepsi masyarakat 

di Desa Perangian, pendekatan Kualitatif juga membantu memahami pelaksanaan 

tradisi Mandoangan. Peneliti disini bertindak sebagai 
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Syofian Sireger, metode penelitian kualitatif: dile,ngkapi dengan perbandingan perhitungan 
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fasilitator dan realitas dikontruksi oleh subjek Pelelitian. Peneliti bertindak 

sebagai aktivis yang ikut memberi makna secara mendalam pada realitas yang 

dikonstruksikan oleh subjek penelitian.  

2. Lokasi Penelitian  

Penulis menempatkan lokasi penelitian sesuai tempat pelaku kegiatan yakni, 

Bo‟di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Kabupaten 

Enrekan, terdiri dari 11 Kecamatan diantaranya sebagaai berikut: 

Tabel Kecamatan, Kelurahan, Desa. Kabupaten Enrekang 

No Nama kecamatan Jumlah kelurahan Jumlah Desa 

1. Maiwa 1 21 

2. Angeraja 3 12 

3. Baraka 3 12 

4. Alla  5 

5. Curio  11 

6. Bungin  6 

7. Malua 1 7 

8. Cendana  7 

9. Buntu Batu  8 

10. Baroko  5 

11. Enrekang 6 12 

Sumber Data: Kantor Kabupaten Enrekang 
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Penulis memilih lokasi penelitian di Bo‟di Desa Perangian  karena 

lokasi tersebut masi mempertahankan tradisi-taradisi nenek moyang. Salah 

satunya ialah upacara kematian yang disebut dengan Mandoangan. Tradisi 

Mandoangan ini masi dipertahankan masyarakat sampai saat ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penulis memilih dua macam pendekatan sesuai keperluan penelitian adapun 

pendekatan yang digunakan yakni:  

1. Pendekatan Filosofis 

Penggunaan pendekatan filosofis dalam studi agama, yang harus 

diperhatikan adalah bahwa harus menundukkan yang transendental sebagai bagian 

integratif dari kebenaran ilmu dan sekaligus dideskripsikan epistemologi mencari 

dan memaknai kebenaran transendental.67Menggunakan pendekatan filosofis 

dalam kajian Islam dapat dideskripsikan dalam dua pola yaitu: 

a.  Upaya ilmiah, yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan 

memahami serta membahas secara mendalam seluk beluk hal-hal yang 

berhubungan dengan agama. 

b. Upaya ilmiah, yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan 

memahami nilai-nilai filosofis.68 

2. Pendekatan Teologis 

Secara etimologi teologi (theologi) berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos, 

artinya Tuhan (god), dan logos, yang berarti pengetahuan. Jadi teologi berarti ilmu 
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 Muhammad Sholikhin, Filsafat dan Metafisika dalam Islam (Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 

84. 
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 Toni Pransiska, Meneropng Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah 

Pendekatan Alternatif, Jurnal Intizar, no. 1 (2017): h. 171. 
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tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Dalam pendekatan teologis memahami agama 

adalah pendekatan yang menekankan bentuk formal simbol-simbol keagamaan 

mengklaim sebagai agama yang paling benar, yang lainnya salah sehingga 

memandang bahwa paham orang lain itu keliru, kafir, sesat, murtad.
69

 

Berkenaan dengan hal di atas, maka saat ini muncul apa yang disebut 

dengan istilah teologi masa kritis, yaitu suatu usaha manusia untuk memahami 

pemahaman imannya atau penghayatan agamanya, suatu penafsiran atas sumber-

sumber aslinya dan tradisinya dalam konteks permasalahan masa kini. Teologis 

sebagai ilmu yang membahas soal ketuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia 

terhadap Tuhan, memakai akal dan wahyu dalam memperoleh pengetahuan 

tentang kedua soal tersebut. Akal sebagai daya berfikir yang ada dalam diri 

manusia, berusaha keras untuk sampai kepada diri Tuhan, dan wahyu sebagai 

pengkabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-

keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan.70 

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini masi bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu:  
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 Siti Zulaiha, Pendekatan Metodologis dan Teologis bagi Pengembangan dan Peningkatan 
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1. Sumber Data Primer  

Data perimer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang dianggap 

relevan yang diperoleh dari kepala suku dan beberapa masyarakat yang ikut dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

2. Sumber Data  Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pelengkap yang 

melengkapi data yang sudah ada sebelumnya yang dihasikan oleh data primer. 

Data ini dapat membuat pembaca semakin paham akan maksud peneliti. Suber 

data sekunder dimaksudkan dalam penelitian adalah kajian terhadap jurnal, skripsi 

dan juga buku-buku yang ditulis oleh peneliti lainya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting dalam 

penelitian, dikarenakan dalam penelitian mempunyai tujuan mendapatkan data. 

Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Merupakan metode pengumpulan data melalui proses mengamati perilaku 

dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis 

dan memaknai peristiwa yang sedang diamati. Observasi dapat menjadi metode 

pengumpulan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
71

 Pengamatan serta 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Metode ini 
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menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan maksut 

penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis. Dalam obsevasi ini, peneliti 

mengamati kejadian-kejadian  yang terjadi dilapangan. Tak luput juga dari 

pengamatan peneliti terhadap proses pelaksanaan teradisi mandoangan yang 

dilakukan oleh masyarakat Bo‟di Kabupaten Enrekang. sehingga peneliti dapat 

mengetahui nilai-nilai Filosofis yang terkandung di dalamnya. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam 

mengumpulkan informasi atau data. Pada awalnya teknik wawancara sangat 

jarang digunakan, tetapi pada abat ke-20 menjadi puncak pencapaian jurnalistik 

yang hebat dihasilkan memalui metode wawancara dan teknik wawancara 

berlanjut sampai sekarang ini.
72

  

Wawancara secara umum adalah peroses memperoleh keterangan. Dalam 

hal ini memperoleh keterangan terkait dengan tujuan penelitian dengan 

menggunakan metode tanya jawap antara informan dan peneliti. Adapun 

pertanyaan yang akan dilontarkan nantinya, yakni terkait dengn masalah 

penelitian.
73

 

Menggunakan metode waawancara untuk menemukan suatu informasi, 

kebenaran dan fakta terkait masalah penelitian, presepsi masyarakat terhadap 

tradis Mandoangan. Dalam penelitian ini, anggapan yang digunakan oleh peneliti 

dalam menggunakan metode wawancara sebagai berikut: 
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a. Apa yang dinyatakan oleh informan kepada peneliti merupakan suatu hal yang 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 

b. Metode wawancara yang dimaksud guna untuk memperoleh data-data bersumber 

dari informan, dan kemudian dibahasakan secara luas agar nantinya mudah 

dipahami oleh pembaca. 

3. Dokumentasi  

Dalam tahap ini dilakukan untuk memperkuat data hasil wawancara dan 

juga observasi dengan mengabadikan dalam bentuk dokumentasi dan data relevan 

dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi dengan cara mengambil gambar 

kegiatan Mandoangan. 

E. Istrumen Penelitian 

Menurut Nasution, peneliti sebagai insturem penelitian serasi untuk 

penelitian serupa karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stumulus dari  

lingkungan yang harus diperkirakanya bermakna atau tidak bagi penelitian. 

2. Peneliti sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

3. Setiap situasi merupakan keseluruhanya. Tidak ada suatu instrumen berupa 

teks atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 

4. Suatu situasi melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan 

pengetahuan semata. 

5. Peneliti sebagai instrumen dapat menganalisis data yang diperoleh 

dilapangan. 
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6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

data yang dikumpulkan. 

7. Dengan manusia sebagai instrumen respon yang aneh yang menyimpang 

justru diberi perhatian.
74  Bermometer keberhasilan dalam suatu penelitian 

tidak lepas dari istrumen yang digunakan dalam penelitian. Dalam proses 

pengumpulan data dibutuhkan beberapa istrumen sebagai alat untuk 

menemukan data yang palit dan aturan dalam suatu penelitian dilapangan, 

yanmg meliputi: observasi, lampiran wawancara yang meliputi daftar 

pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan. Adapun daftar pertanyaan 

yang peneliti buat yaitu: 

a. Bagaimana asal mula tradisi Mandoangan? 

b. Apa makna dari tradisi Mandoangan? 

c. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mandoangan? 

d. Kapan pelaksanaan tradisi Mandoangan? 

e. Apa tujuan pelaksanan tradisi Mandoangan?  

f. Bagaimana nilai-nilai filosofis menurut masyarakat yang terkandung dalam 

tradisi Mandoangan?  

g. Apakah tradisi Mandoangan  masih dilaksanakan sekarang ini? 

F. Teknis Pengohan dan Analisis Data 

Analisis data dalam suatu penelitian sangatlah dibutuhkan dan termasuk 

bagian penentu dari beberapa langkah penelitian sebelumya. Dalam penelitian 

lapangan, metode alasis data harus seiring dengan pengalam dan fakta-fakta yang 

                                            
74
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terjadi dilapangan. Dengan demikian suatu analisis data dapat dilakukan 

sepanjang proses-proses penelitian dengan menggunakan teknis analisis data 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mengelompokkan, 

mengarahkan. Kemudian membuang data yang tidak berkaitan dengan penelitian 

serta mengorganisasikan data dengan cara sedemekian rupa sehingga mendapat 

simpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan menggunakan metode 

reduksi data penulis nantinya akan merangkum, memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan suatu hal yang dianggap penting, mencari pola dan temanya serta 

membuang hal-halyang dianggap tidak terkait dengan penelitian . 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis 

dilapangan. Dalam proses ini yang dilakukan peneliti dimulai dengan menelaah 

seluruh data-data yang ditemukan dilapangan yang terkait dengan tradisi 

Mandoangan dari beberpa narasumber yang bersangkutan. Setelah proses ini 

penelitih melangkah untuk membuat rangkuman penelitan karena tidak semua 

data-data yang terkait dengan tradisi Mandoangan. 

2. Penyajian Data  

Setelah melalui proses reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dalam metode penelitian kualitatif, bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lainya. 

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang diproleh dilapangan, 
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sehingga memberikan kemunkinan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil langkah yang 

dinamis sehingga apa yang didapatkan di lapangan merupakan hal-hal yang pakta. 

Peneliti akan selalu menguji apa yang telah ditemukan dilapangan, apakah masih 

bersipat hipotetik berkembang ataupun tidak. Bila pada saat di lapanagan, ternyata 

hipotesis yang telah dirumuskan selalu didukung data, maka hipotesis tersebut 

terbukti dan akan berkembang menjadi teori groundet. Teori groundet merupakan 

teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan dengan data-data yang 

diperoleh di lapangan. Selanjutnya akan diujih melaui pengumpulan data secara 

terus menerus, hingga mendapatkan data yang akurat.   

3. Penarikan Kesimpulan  

  Setelah melalui proses penyajian data, langkah selanjutnya dalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersipat sementara. 

Kesimpulan awal dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila 

kesimpulan awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid, sesuai pakta, serta 

konsisten saat penelitian ulang di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan, 

merupakan kesimpulan yang pakta dan dapat dipertanggung jawapkan. 

Kesimpulan dalam metode kualitatif, penulis harapkan dapat menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Tetapi bisa juga tidak, karena masalah 

yang dirumuskan dalam penelitian kualitatif tentu saja masih bersipat sementara 

dan akan berkembang pada saat penelitian di lapangan.  Harapan peneliti dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan temuan baru, yang 
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sebelumya belum perna diteliti.Kesimpulan yang digunakan masi bersiapat 

sementara, dan akan mengalami perubahan apabilah telah ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang akan mendukung pada pengumpulan data berikutnya.    

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Gambar1: Peta Kabupaten Enrekang 

Kabupaten Enrekang dengan ibu kota Enrekang   235 km, sebelah utara 

Makassar. Secara administratif terdiri dari sebelas Kecamatan, 12 Kelurahan dan 

96 Desa. Dengan luas wilayah 1,786,01 km , terletak pada kordinat antara 3
0 
14‟ 

36” sampai 03
0 
50‟ 00” Lintang Selatan 119

0
 40, 53” sampai 120

0
 06‟ 33” di bujur 

timur batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan disebelah Barat berbatasan 

dengan Kabupaten Pinrang. 

Kabupaten Enrekang pada umumnya mempuyai wilayah topografi yang 

bervariasi berupa pebukitan, sungai sertah lembah, dengan ketinggian 47-
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3.293 m dari permukaan laut, Kabupaten ini tidak memiliki wilayah pantai. 

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah yang mempuyai kedudukan 

tingkat II di  Provinsi sulawesi Selatan Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Enrekang 

terletak di Kecamatan Enrekang. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah 

1.786,01 km
2 

 dengan penduduk sebanyak  190. 579 jiwa ditinjau dari segi 

budaya, kamasyarakat Kabupaten Enrekang memiliki ciri khas tersendiri. Hal itu 

disebabkan karena kebudayaan Kabupaten Enrekang berada diantara kebudayaan 

Bugis, Tanah Toraja dan Mandar.  

Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten ini terbagi menjadi tiga 

bahasa dari tiga rumpun etnik yang berbeda. Diantaranya yaitu, bahasa Duri, 

Bahasa Enrekang dan Bahasa Maroangin pada Kecamatan Maiwa. Bahasa duri 

digunakan pada masyarakat Kecamatan Baraka, Alla, Malua, Buntu Batu, 

Masalle, Baroko dan Anggeraja, untuk bahasa Enrekang digunakan pada 

masyarakat Kecamatan Enrekang dan bahasa Maroangin dituturkan oleh 

penduduk di Kecamatan Maiwa.75 

1. Keadaan wilayah Bo’di Desa Perangian 

Bo‟di Desa Perangian terletak 44 km dari ibu kota Kabupaten 

Enrekang, atau 12 km dari Kecamatan Baraka. Kemudian luas wilayah   6,2 

km , dengan batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pandung Batu  

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Parinding 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Noni.  

                                            
75

Hamzir, Asisten 1, kantor bupati Enrekang, wawancara 01 Maret 2021  
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Wilayah Bo‟di Desa perangian mempuyai wilayah topografi 

pegunungan yang tebing dan lembah. Sebagian besar masyarakat Bo‟di Desa 

perangian memeluk agama Islam, serta sebagian besar pula masyarakatnya 

mempertahankan ajaran animisme yang dibawa oleh para leluhur salah satunya 

adalah tradisi Mandoangan.  

2. Iklim  

  Musim yang terjadi pada Desa Perangian hampir sama dengan musim yang 

ada pada daerah lainnya yang di daerah Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan 

musim kemarau. Dimana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli 

sedangkan musim kemarau terjadi di bulan Agustus-Oktober   

3. Kondisi Demografi Desa Perangian 

Tabel I. Pembagian wilayah dan jumlah penduduk 

No  Nama Dusun Jumlah Jiwa Kepala Keluarga 

1. Bo‟di I  364 81 

2. Bo‟di II 326 55 

3.  Baka  281 63 

4.  Tirowali  261 61 

 Jumlah 1.214 260 

Sumber Data: kantor Desa Perangian, 17 Februari 2021 

 Berdasarkan tabel diatas, pembagian wilayah Desa Perangian terbagi atas 

empat Dusun yaitu Dusun Bo‟di I dengan jumlah penduduk 364 Jiwa dan 81 

kepala keluarga, Dusun Bo‟di II dengan jumlah penduduk 326 dengan kepala 
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keluarga berjumlah 55 jiwa, Dusun Baka dengan jumlah penduduk 281 jiwa. 

Kepala keluarga berjumlah 63 Jiwa dan Dusun Tirowali dengan jumlah penduduk 

secara keseluruhan terdiri dari 261 Jiwa dengan jumlah kepala kelurga terdiri dari 

61 Jiwa.   

Tabel tingkat II. Tingkat pendidikan 

Tidak Tamat 

SD 

SD. SMP SMA Sarjana 

494 361 248 132 - 

Sumber Data: kantor Desa Perangian 

  Pendidikan merupakan terapan dari Ilmu atau disiplin lainya terutama 

filsafat, psikologi, sosiologi serta humanitas. Teori pendidikan dapat berkembang, 

namun perkembangan yang pertama dimulai pada sub-sub teori.76  

  Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan di Bo‟di Desa Perangian, 

tidak tamat sekolah dasar berjumlah 494 orang, sekolah dasar 361orang, sekolah 

menengah pertama 248 orang, dan sekolah menengah atas berjumlah 132 orang.  

                                            
76

Nur Hamiyah Dan Mohammad Jauhar, Pengantar manajemen Pendidikan  di Sekolah 

(Jakarta: Prestasi Pusta Karya, 2015), h. 20. 
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Tabel III. Jenis mata pencaharian Desa Perangian 

Sumber Data: kantor Desa Perangian, 17 Februari 2021 

Berdasarkan tabel di atas, mata pencaharian masyarakat Desa Perangian 

hampir 100% Petani. Di Dusun Bo‟di I, sebagian besar masyarakatnya 

bercocok tanam dengan tanaman jangka pendek seperti bawang merah. Di 

Dusun Bo‟di II, Dusun Baka dan Tirowali. Mayoritas masyarakatnya 

bercocok tanam dengan jangka panjang seperti cengkeh.     

Tabel IV Kepemilikan Ternak. 

No Jenis Binatang Ternak Jumlah  

1. Ayam  1.100 

2. Sapi  75 

3. Kerbau  3 

4. Kuda  1 

5. Kambing 32 

6. Bebek  103 

 Suber Data: kantor Desa Perangian, 17 Februari 2021 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1.  Petani/tambak 600 

2. Pegawai Negri 4 

3. Pedagang 3 

4. Sopir 5 
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Berdasarkan tabel di atas, selain bercocok tanam 70% masyarakatnya 

meluangkan waktunya untuk beternak seperti ayam, sapi, kerbau, kuda, 

kambing, dan bebek. 

4. Keadaan Sosial Budaya 

 Manusia sebagai makhluk sosial harus saling melakukan kerja sama 

atau dengan kata lain berkontribusi. Kondisi sosial pada masyarakat Bo‟di Desa 

Perangian terlihat baik. Masyarakat pada umumnya saling berkunjung satu sama 

lain hal tersebut dapat dilihat pada penyelenggaraan acara besar yang melibatkan 

masyarakat secara menyeluruh, kebudayaan secara sederhana dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan sebagai makhluk sosial yang 

digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi. 

Masyarakatnya saling memahami satu sama lain. pada masyarakat ini, sangat 

menjaga hubungan baik antara sesama manusia.  

5. Sarana dan Prasarana 

Tabel V Sarana dan Prasarana 

No. Jenis Sarana Dan Prasana Keterangan 

1. Kantor Desa  Rusak 

2. Pendidikan (Tk) 2 unit 

3. Pustu Permanen 1 unit 

4.  Posyandu  1 unit 

5. Masjid  2 buah 

6. Lapangan  1 unit 

                  Sumber Data: Kantor Desa Perangian, 17 Februari 2021 
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B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Mandoangan 

Bo‟di Desa Perangian adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten 

Enrekang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat meskipun sudah masuk di 

zaman modern, masyarakat Bo‟di Desa Perangian masih sering melakukan 

upacara ritual dari nenek moyang mereka. Salah satu ritual yang dilakukan ialah 

tradisi Mandoangan.  

Tradisi Mandoangan merupakan salah satu budaya atau kebiasaan 

masyarakat Kabupaten Enrekang khususnya di Bo‟di Desa Perangian. Kebisaan 

ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakatnya. Masyarakat 

yang melaksanakan tradisi ini, terlihat sangat kompak antara satu individu dengan 

individu lainnya, sehingga dalam pelaksanaan tradisi ini, dapat kita jumpai 

sekelompok masyarakat yang saling membantu antara satu dengan yang lainnya. 

masyarakat yang hidup di wilayah Bo‟di Desa Perangian sangat menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusian serta nilai-nilai para leluhur yang telah tertanam 

didalam jiwa masyarakatnya. Masyarakat Bo‟di merupakan salah satu diantara 

sekelompok masyarakat di Kabupaten Enrekang yang sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai kearifan lokal. 

Awal mulanya tradisi ini dilaksanakan oleh para leluhur dari beberapa 

tahun yang lalu yang timbul karena adanya keyakinan tersendiri oleh sekelompok 

masyarakatnya dalam hal beragama. Tradisi ini sempat hilang dan muncul 

kembali pada saat kematian salah satu masyarakat yang terkenal kaya namun tidak 

memiliki anak dan juga istri. Beliau meninggal dunia di usia sekitar 80 tahun. 

pada saat kematiannya para saudara dan juga kerabat sepakat untuk melaksanakan 
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riual Mandoangan dengan harapan agar orang yang telah meninggal memperoleh 

keselamatan di alam kubur dan diakhirat kelak. Pada pelaksanaan tradisi ini para 

keluarga orang yang telah meninggal wajib membawa beras ketan, beberapa ekor 

ayam serta kambing untu disajikan sesajian pada saat pelaksannan ritual 

Mandoangan. disamping itu para pemuda atau dalam artian masih kuat 

diharapkan membawa kayu bakar dan juga kapak atau parang yang nantinya 

digunakan memotong daging kambing serta ayam. 

Kerabat serta orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang yang 

telah meninggal, semuanya akan berkumpul di rumah duka untuk membantu 

keluarga mempersiapkan bahan-bahan ritual dan juga ikut serta dalam 

pelaksanakan ritual Mandoangan. setelah ritual Mandoangan selesai, maka semua 

orang yang hadir mengadakan Sumanduk (makan bersama) dan saling bercanda 

gurau dengan keluarga si mayat dengan tujuan menghibur keluarga si mayat agar 

tidak terlalu larut dalam kesedihan..77 

Tradisi Mandoangan seperti yang dijelaskan sebelunnya mulanya dibawa 

oleh para leluluhur dari beberapa tahun yang lalu, namun tradisi ini sempat hilang 

dan muncul kembali dikalangan masyarakat Bo‟di. Masyarakat Bo‟di Desa 

Perangian melaksanakan tradisi ini bertujuan untuk mendoakan keluarga atau 

kerabat yang telah meninggal dunia. Adapun tujuan pelaksanaan tradisi 

Mandoangan sebagai berikut: 

 

 

                                            
77
Muhammad Syarifuddin Sawedi (81 tahun) toko adat, wawancara, Bo‟di, 2 Maret 2021.    
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1. Untuk memperoleh keselamatan di alam kubur. 

2. Untuk memperoleh ampunan dan mendapatkan tempat yang terbaik disisi 

Allah swt. 

3. Untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. 

4. Untuk mempererat hubungan silaturrahmi.
78

 

Tradisi ini disebut Mandoangan yang berarti mendoakan, karena dalam 

pelaksanaan tradisi ini memiliki do‟a-do‟a yakni: 

1. Al- Fatihah untuk orang yang telah meninggal 

2. Membaca sholawat Nabi 

Menurut informan, tradisi yang ini juga memiliki pamali tersendiri. Salah 

satu pamalinya yakni jika ada orang yang meninggal segala kesibukan harus 

ditinggalkan untuk melayat, hal ini dinamakan masyarakatnya dengan sebutan 

pallin. Hal ini bukan hanya sekedar pamali tetapi juga mengajarkan kepada 

masyarakatnya agar memiliki kekompakan dalam hal ini.
79

 

Dari beberapa informan di atas yang menjelaskan asal mula munculnya 

tradisi Mandoangan yang dapat penulis pahami, tradisi ini muncul dibawa oleh 

nenek moyang dari beberpa tahun yang lalu, dikarenakan adanya keyakinan 

tersendiri dalam beragama dan pelaku kegiatan tradisi saat ini hanyalah patuh dan 

percaya kepada nenek moyang mereka, karena mereka mengangap bahwa sesuatu 

yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu adalah hal yang benar, dan harus 

diwariskan dari generasi ke genarasi. 

 

                                            
78
Haling (79 Tahun) petani, wawancara, Bo‟di 2 Maret 2021. 

79
Wawan. T (45 tahun) sopir, wawancara, Bo‟di 4 Maret 2021. 
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C. Proses Pelaksanaan Tradisi Mandoangan 

Mandoangan sama halnya dengan tradisi pada umunnya, yang memiliki 

proses dalam pelaksanaan ritualnya. Menurut informan, ada beberapa proses 

dalam pelaksanaan tradisi Mandoangan diantaranya sebagai berikut: 

1. Subakanlitak (Awal Kematian)  

 Kematian merupakan suatu yang pasti akan terjadi pada setiap insan yang 

bernyawa. Pada tradisi Mandoangan awal kematian seseorang disebut dengan 

Subakanlitak dimana seseorang yang telah dikubur akan dipotongkan ayam 

sebanyak 3 ekor yakni, ayam berwarna hitam, ayam berwarna putih dan ayam 

berwarna merah. 

2. Tallu Bonginna (Malam Ketiga) 

 Setelah malam ketiga terhitung dari hari pertama meninggalnya seseorang 

maka dilaksanakan ritual tallu bonginna, pada malam ketiga ini akan dipotong 

ayam sebanyak tujuh ekor. Selanjutnya pada hari ketiga menggunakan sesajian 

berupa seekor kambing berwarna hitam.  

3. Bongi Pittunna (Malam Ketujuh) 

 Menurut informan, setelah masuk malam ketujuh yang disebut bongi 

pitunna keluarga orang yang telah meninggal dunia kembali berkumpul bersama 

untuk mendoakan si mayat yang dipimpin oleh guru. adapun sesajen yang 

digunakan yaitu berupa 4 ekor ayam serta nasi ketan hitam, nasi ketan putih dan 

nasi ketan merah. rangkaian acara pada ritual malam ketujuh yakni sebagai 

berikut: 

a. Pembacaan surah Al-Fatihah 
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b. Saling berjabat tangan  

c. Sumalekka (merenungi kematian). 

d. Manggere manuk (pemotongan ayam) 

e. Sumanduk (makan bersama) 

4. Bongi kaseranna (Malam Ke sembilan) 

 Pelaksanaan ritual ini dilakukan pada malam kesembilan terhitung dari 

hari pertama meninggalnya seseorang. Dalam ritual ini memiliki beberapa tahap 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Metada dampang (meminta maaf), metada dampang dalam artian yang luas 

adalah permintaan maaf oleh pihak keluarga kepada seluruh masyarakat atas 

segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang yang telah meninggal. 

b. Membaca surah Al-Ikhlas 

c. Sitoe-toe (saling bergenggaman tangan).  

d. Bershalawat kepada Nabi Muhammad saw. 

e. Pembacaan untuk orang yang telah meninggal yang dipimpin oleh pangngulu 

(orang yang dituakan). 

f. Manggere beke sa manuk (pemotongan ayam beserta kambing). ayam empat 

ekor dan kambing satu ekor  

g. Sumanduk (makan bersama) 

5. Sangpulo kaseranna (Malam Ke-19) 

 Ritual malam ke 19 dilaksanakan apabila orang yang telah meninggal 

adalah orang dewasa atau pun orang tua. Dalam pelaksanaan ritual ini memiliki 

beberapa rangkaian yakni: 
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a. Sumalekka (duduk bersama) 

b. Membaca doa keselamatan 

c. Manggere manuk sola beke (pemotongan ayam beserta kambing) 

6. Duang Pulona (Malam Ke-20) 

 Duang pulona merupakan ritual yang wajib dihadiri oleh semua keluarga, 

dan guru doangan beserta toko adat. Dalam proses ini hewan yang akan 

dikurbankan berupa ayam berjumlah tiga ekor dan seekor kambing berwarna 

hitam dan nasi ketan beberapa warna. Ritual ini dilaksanakan sebagai penurunan 

roh, yang biasa disebut mangpalao, ritual ini dilakasanakan karna masyarakat 

percaya bahwa roh orang yang telah meninggal tetap berada di atas rumah 

sebelum dilakukannya ritual mangpalao. Pada proses kegitan ini awal mula yang 

dilakukan pembakaran dupa kemudian menggantung nasi ketan beberapa warna 

beserta ayam kampung. keluar terdekat mengumpulkan barang milik orang yang 

telah meninggal yang berada di atas rumah, seperti pakaian dan lain-lain 

diturunkan dari rumah orang yang telah meninggal, barang ini boleh diambil oleh 

orang yang bukan keluarga orang yang telah meninggal.: 

7. Allo patangpulomesa (Malam Ke- 41) 

Hal ini merupakan malam trakhir ritual yang dilakuan pada siang dan 

malam hari. Adapun sesajian dalam ritual ini berupa kambing dari semua keluarga 

terdekat yang masih hidup, selain kambing disiapkan pula tiga macam nasi ketan  

yakni nasi ketan putih, nasi ketan merah dan nasi ketan hitam.
80

 Adapun 

rangkaian acara sebagai berikut: 

                                            
80

Ambe wangka (76 tahun) guru doangan, wawancara, Bo‟di 8 Februari 2021 
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a. Pemotongan kambing dipagi hari  

b. membaca sholawat  

c. membaca surah Al-Fatihah 

d. Sumanduk (makan bersama). 

e. Mangkada Sukkuru (ucapan syukur), hal ini dilakukan untuk berterima kasih 

kepada masyarakat yang ikut serta membantu keluarga orang yang telah 

meninggal. 

D. Nilai-nilai Filosofis Menurut Persepsi Masyarakat yang Terkandung dalam 

Tradisi Mandoangan 

Mandoangan merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat 

Bo‟di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, kegiatan adat ini 

dilakukan masyarakatnya secara turun temurun dilakukan untuk mendoakan orang 

yang telah meninggal dunia. Setiap tradisi yang dilakukan masyarakat dalam 

suatu kelompok, tentu saja memiliki pandangan dan keyakinan tersendiri sehingga 

mendorong masyarakatnya untuk melakukan suatu  tradisi yang dipandang benar. 

masyarakat yang belum terkontaminasi dengan zaman modern, terkadang 

memiliki pemikiran-pemikiran spritual yang melekat di dalam dirinya. 

Menurut Ambe Hamka 

“Tradisi mandoangan merupakan tradisi adat yang kental yato 

napujaman tomatuanta mangka, mampamula nenek melako bapak, 

namane mellao omo lako anak. yate tradisi mandoanga tekdana tapa 

deen baang. Buda proses nalalui namane angge lako kita to pea undi 

dijadian. Capai nalakukan tau yate tradisi mandoangan saba deen 

pemahaman tertentu tomatuanta jolo, yamo disanga appa sulapa. 

yamoto appa sulapa, yamo issi kale yato pole litak, api, udara sola pole 
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udara.yang terdiri dari litak, api, , agin, dan wai. Yamo te appa saba nah 

dipujaman tek mandoangan”.81
   

Pendapat informan di atas menyatakan bahwa Mandoangan adalah tradisi 

yang kental yang dilakukan oleh para leluhur, mulai dari nenek turun ke bapak 

kemudian turun ke anak begitulah seterusnya hingga sampai pada sekarang ini, 

tradisi ini tidak muncul secara instan, melainkan muncul dikarenakan orang tua 

terdahulu memiliki pemahaman spritual, pemahaman spritual inilah penyebab 

munculnya keyakinan-keyakinan tersendiri dalam diri manusia.  

Manusia merupakan mahkluk yang dikaruniai Tuhan dengan akal. akal 

inilah yang menjadikan manusia memiliki pemahaman tersendiri terhadap segala 

sesutu. Dengan adanya akal manusia memiliki kebebasan untuk berpikir, Dari 

hasil pemikiran muncul persepsi atau pandangan tertentu mengenai suatu hal. 

Pada masyarakat Bo‟di terdapat tradisi Mandoangan  muncul dari hasil pemikiran 

dan pandangan masyarakatnya dalam hal beragama. Di dalam pelaksanaan tradisi 

Mandoangan dipimpin oleh petuah adat dengan berbagai rangkaian acara sebagai 

berikut: 

1. Subakanlitak 

  Subakanlitak  ini merupakan ritual yang dilakukan pada awal kematian 

seseorang yang diartikan sebagai membelih rumah atau dengan kata lain meminta 

izin kepada sang pemilik tanah yang akan ditempati orang yang telah meninggal, 

adapun sesajian yang digunakan pada pelaksanaan ritual ini berupa tiga ekor ayam 

dengan beberapa warna yakni, berwarna  hitam, putih, dan merah.  

Menurut Ambe Akkan     

“Subakan litak dipujaman yake ladibawami yato to pasalai lako 

kuburu‟na. tujuanna metada doangki lako punna litak supaya nah 

                                            
81
Ambe wangka (76 tahun) guru doangan, wawancara, Bo‟di 8 Februari 2021 
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terimai to to tau pasalai nah mupa salama unai laan kuburu, nah 

dangginah rimpi litak. Nakua tomatuanta jolo yato tau parallu issen 

kalena kah pole imbo sipammulanna to kale, yamo nah deen disanga 

appa sulapa yate appa sulapa artinna appa unsur, pertama yamo to pole 

litak, kedua yamoto pole api, ketiga yamoto pole agin dan yato ke appa 

yamoto pole wai, nah yamo tek appa unsur yamo nadikua appa sulapa. 

pole appa unsur nena yamote unsur litak nah dipujaman to disanga 

subakan litak, yato dilakukan sebelum ladi bawai totau pasalai lako 

kuburukna. Supaya dibeen unami kasalamatan laan kuburuk nah mupa 

nah terima unai litak danggi nah rimpi dau laan kuburukna. Intina tek 

subakan litak pole lako iya paham appa sulapa, yato pole wai, api, agin 

sola wai. Yamo te pole litak nah timbul to disanga subakan litak”.82 

Informan di atas menjelaskan bahwa awal kematian seseorang haruslah 

dilaksanakan ritual subakanlitak. Makna diadakanya ritual subakanlitak untuk 

membeli rumah atau dengan kata lain meminta izin kepada sang pemilik tanah 

yaitu Allah swt. Subakanlitak dilakukan dengan tujuan berdoa kepada yang 

mempunyai tanah dengan harapan agar orang yang telah meninggal terhindar dari 

jepitan tanah yang diinjak selama masih hidup dan juga agar memperoleh 

keselamatan di alam kubur. Mengenai hal ini, kata para leluhur terdahulu manusia 

harus mengetahui dari mana dia berasal. Maka dengan ini muncullah pemahaman 

Appa Sulapa (empat sisi) empat sisi yang dimaksud  yaitu tanah, api, udara dan 

air. Dari keempat sisi ini, tanah inilah yang dikaitkan dengan subakanlitak yang 

dilakukan sebelum dimasukkanya orang yang telah meninggal kedalam liang 

lahat, Dengan maksud berdoa sebagai sarana untuk meminta izin kepada pemilik 

tanah.   

  Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam tradisi 

Mandoangan terdapat pemahaman tertentu seperti paham subakanlitak. 

Masyarakat meyakini bahwa tanah adalah asal mula manusia dan akan kembali 

pada tanah  jika waktunya telah tiba. Subakanlitak dilakukan untuk meminta izin 

kepada sang pemilik tanah yang akan ditempati orang yang telah meninggal, 

                                            
82
Ambe Akkan (82), toko adat, wawancara Bo‟di Desa Perangian 12 februari 2021  
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masyarakat melakukan ritual ini dengan harapan orang yang telah meninggal 

diterimah dengan baik oleh sang pemilik tanah dan juga dengan harapan agar 

tanah yag dia pijakan kakinya di dunia tidak menjepit pada saat orang telah 

meninggal berada di alam kubur. Adapun sesajian yang digunakan berupa tiga 

ekor ayam dengan warna berbeda merupakan sarana untuk memanjatkan doa.  

2. Bongi Tallunna (Malam Ketiga) 

Ritual malam ketiga ini dipercayai sebagai malam untuk mendoakan 

kembali orang yang telah meninggal karena masyarakat mempercayai bahwa 

Mungkar dan Nakir akan datang pada malam ketiga untuk menghisab orang yang 

telah meninggal.  

Menurut Rusli                                                                    

“Yete teradisi mandoangan napujaman totau jolota nasaba deen 

keyakinan tertentu laan beragama. Laan tradisi mandoangan buda 

battuanna lanna nayamo nadipujaman. Napercayai totau jolota kah yake 

deen to pasalai geretan ri iya manuk sa beke maupun yato lekona nah 

mane mudoakanni mudah mudahan unamo nah diampuni dosana dan 

dipabelai lako pang callana Puangla ta‟ala selain didokanni, 

dipassanngitok ii temai keluargana danggi nah masse gaja penawanna 

nasalai joto mate”.
83

 

 Menurut informan di atas bahawa Tradisi Mandoangan dilakukan 

dikarenakan paham orang terdahulu. Orang terdahulu percaya bahwa jika ada 

orang yang meninggal, maka doakanlah kemudian kurbangkan hewan ternak 

karna Allah ta‟alah dan semoga orang yang telah meninggal dijauhkan dari siksa 

Allah swt. Pelaksanaan malam ketiga ini dilakukan karena Munkar dan Nakir 

akan datang untuk menghisab maka dengan itu dilaksanakanlah ritual tallu 

bonginna dengan tujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar 

terbebas dari siksa kubur..  

                                            
83

Rusli (45 tahun), petani, wawancara Bo,di Desa Perangian, 12 Februari 2021. 
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  Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Tradisi Mandoangan adalah 

paham para leluhur. Yang meyakini bahwa jikalau ada keluarga yang meninggal 

maka doakanlah dan kurbangkanlah hewan karena Allah ta‟alah dengan maksud 

agar orang yang telah meninggal dijaukan dari siksa Allah swt, dan diselamatkan 

dari siksa kubur.  

3. Bongi Pitunna (Malam Ke tujuh) 

   Acara bongi pitunna ini dilaksanakan pada malam hari kegiatan ini dihadiri 

oleh para keluarga dan kerabat terdekat adapun sesajen yang digunakan berupa 4 

ekor ayam serta beberapa warna nasi ketan, setelah sesajen ini siap guru doangan 

pun mendoakan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang ikut melaksanakan 

ritual ini. Acara bongi pitunna dilaksanakan bertujuan untuk kembali mendoakan 

orang yang telah meninggal agar mendapat ampunan dari Allah swt atas segala 

kesalahan dan dosanya. adapun sesajen yang digunakan pada acara ini merupakan 

sedekah dari keluarga korban.  

Menurut Ambe Sila  

“Yato laan tradisi mandoangan deen buda iya battuannan yato mesana 

didoakanni totau pasalai nah nampa toinan maballo jo aherana 

puanglataala yato keduanna didoakanni nah di pabelai lako api ranaka 

yato ketallu yamojo sikumpuluki disipakaroa-roa yato keappa yamojo 

supaya danggi di sikasiritan kelurgata yato kelima sikumpuluki nadi 

sicadokkoanan sola nasan”.84 

 Menurut informan di atas, didalam ritual ini memiliki beberapa maksud 

pelaksanaanya, yang pertama kita meminta kepada Allah swt. Agar orang yang 

telah meninggal mendapat tempat yang terbaik di akhirat, dan yang  kedua agar 

dijauhkan dari api neraka adapun tujuan lain yaitu sebagai tempat silaturahmi bagi 

                                            
84
Ambe Sila (67 tahun), masyarakat, wawancara Bo‟di Desa Perangian, 15 Februari 2021 
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para masyarakat dan mengajarkan masyarakat untuk saling membantu satu sama 

lain. Di dalam tradisi ini terdapat nilai-nilai kebersamaan, yang terbentuk dalam 

sicadokkoan yang berarti duduk bersama.  

 Dari hasil wawancara, peneliti memahami bahwa tradisi Mandoangan selain 

dari pada mendokan orang yang telah meninggal, tradisi ini juga mengandung 

nilai-niai kemanusiaan yang mengajarkan bahwa manusia itu sama, antara kaya 

dan miskin semuanya sama-sama berasal dari tanah, hal ini ditemukan pada saat 

sicadokkoan (duduk bersama). Menurut peneliti hal inilah yang harus 

dipertahankan oleh masyarakat.  

Menurut Ambe Lisna  

“Yato laan tradisi mandoangan deen bongi-bongi tertentu dini doakanni 

to tau pasalai susinna tallu bonginna, bongi pitunna, bongi kaseranna, 

bongi sangpulu pitunna, bongi sangpulo kaseranna, bongi duanpulona 

dan bongi patangpulu mesanna. Yamote disanga marundun bonginna 

dini doakanni totau pasalaimi. Yete nakatappai to jolota kah marundun 

boginna inannata doakanni totau pasalai”.85 

 Menurut informan di atas bahwa, di dalam tradisi Mandoangan memiliki 

malam-malam tertentu untuk mendoakan orang yang telah meninggal seperti, 

malam ketiga, malam ketujuh, malam kesembilan, malam, malam  ke-19, malam 

ke-20 dan malam ke-41. Hal ini dinamakan marundun bonginna (mengkuti 

malamnya), tempat yang diyakini para leluhur, untuk mendoakan orang telah 

meninggal. 

 Terkait dengan pandangan Ambe Lisna penulis menyimpulkan bahwa, 

didalam tradisi Mandoangan terkandung nilai-nilai spritual yang dibawa oleh para 

leluhur sehingga muncul pandangan marundun bonginna (mengikuti malamnya) 

                                            
85
Ambe Lisna (63 tahun), Kepala Dusun, wawancara Bo‟di Desa Perangian, 15 Februari 

2021 
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yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai malam yang terbaik untuk 

mendoakan orang yang telah meninggal dunia. 

4. Bongi Kaseranna  

 Ritual malam ke sembilan ini dilaksanakan masyarakat untuk kembali 

mendoakan orang yang telah meninggal karena masyarakatnya percaya bahwa 

pada malam kesembilan orang yang telah meninggal kembali didatangi oleh 

malaikat Munkar dan Nakir maka dengan itu diadakanlah ritual bongi kaseranna 

untuk mengirimkan doa kepada orang yang telah meninggal dengan harapan agar 

orang yang telah meninggal memperoleh keselamatan dan dibebaskan dari siksa 

kubur. 

5. Sangpulo Kaseranna 

 Masyarakat melaksanakan ritual sangpulo kaseranna untuk memperigati 

hari kematian keluarga atau kerabat yang telah meninggal adapun sesajen yang 

digunakan berupa ayam sesuai kemampuan keluarga orang yang telah meninggal 

serta seekor kambing dan beberapa warna nasi ketan. Makna pelaksanaan acara 

ini yaitu untuk mengingat kematian kerabat atau keluarga dan tak lupa 

mendoakannya adapun sesajian yang digunakan merupakan sedekah dari keluarga 

orang yang telah meninggal kepada masyarakat yang hadir. 

Menurut Indo Ake  

“Yato laan tradisi mandoangan deen napunnai battuanan  tertentu 

nayamo nah dipujaman, nasaba eda nah dilakukan ke eda tujuanna. yate 

laan tek tradisi deen keyakinan tertentu susinnah yake bongi duang 

pulonami totau pasalai diadakanmi ritual bongi duangpulona, yate 

bongi duang pulona wajip naundi‟i keluarga topasalai sola guru 

doangan sola panggulunta. Deenpun binatang digere yamoto beke 

malatong.”.
86
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Indo Ake (91 tahun), Ibu rumah tangga, wawancara Bo‟di Desa Perangian, 18 Februari 

2021  
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 Menurut informan di atas, pelaksanaan acara sangpulo kaseranna 

merupakan malam untuk kembali mendoakan orang yang telah meninggal agar 

memperoleh ampunan dan dibebaskan dari siksa kubur. Pada pelaksanaan acara 

ini keluarga dan kerabat orang yang telah meninggal mengirimkan doa-doa 

kepada orang telah meninggal agar memperoleh ketenangan dan ampunan atas 

segala dosa-dosanya dan terhindar dari siksa api neraka.  

 Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa acara 

sangpulo kaseranna dilakukan masyarakat Karena masyarakatnya mempunyai 

pemahaman appa sulapa yang berarti empat sisi yakni yakni tanah, api, udara dan 

air dari keempat sisi ini unsur apilah yang menimbulkan pemikiran pada 

masyarakat untuk melaksanakan ritual bongi sampulo kaseranna dengan tujuan 

untuk memohon ampunan kepada Tuhan karena dialah yang menciptakan api 

yang ada didunia dan diakhirat dan hanya tuhanlah yang mampu menyelamatkan 

manusia dari siksa api neraka. 

6.  Duang Pulona 

Ritual duang pulona dilakukan masyarakatnya untuk menurunkan roh 

orang yang telah meninggal dari atas rumahnya. Hal ini dilakukan karena mereka 

percaya bahwa sebelum diadakannya ritual malam ke-20 roh atau arwah orang 

yang telah meninggal masih tetap berada di atas rumahnya. 

Menurut Taha 

 duang pulona dipujaman nasaba anna edapa nah diadakan tek bongi duang 

pulona jao bang unapi iya arwana tomate jaon jo bolah dan carana nah 

mellao jo arwah yamotek diadakanni bongi duang pulona nah didoakan 

nah pole lako inanna yato sesajen dipake dikua nah mellao jonjo bola nah 

pole lako inanna selain jo dipalo nasn ii tomangka nah pake jomai bola nah 

mane didoakanni nah masannang jo inan barunnah.
87
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Taha (70 tahun), Petani,wawancara Bo’di Desa perangian, 18 Februari 2021 
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 Menurut informan di atas, pelaksanaan ritual duang pulona merupakan 

ritual untuk menurunkan arwah orang yang telah meninggal dari atas rumah hal 

ini juga disebut pallin (penurunan roh). Pada pelaksanaan ritual ini hal yang 

pertama dilakukan ialah  menurunkan semua barang yang pernah dipakai oleh 

orang yang telah meninggal harapannya agar arwah orang yang telah meninggal 

ikut turun dari rumah bersama dengan barang yang pernah dipakai, setelah itu 

guru doangan membakar dupa lalu mendoakan arwah orang yang telah meninggal 

agar kembali ke alamnya, sesajen yang digunakan berupa seekor kambing hitam 

sebagai cara untuk mendoakan arwah agar iya kembali ke alamnya tak lupa pula 

membaca doang dambang yang berarti doa keselamatan dengan harapan semua 

keluarga dan kerabat yang masih hidup memperoleh keselamatan dunia akhirat. 

 Dari hasil wawancara penulis kepada informan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa duang pulona merupakan ritual penurunan roh, hal ini dilakukan karena 

masyarakatnya percaya bahwa orang yang telah meninggal arwahnya masih 

berada di atas rumah sebelum diadakan ritual duang pulona sebagai bentuk 

kepercayaan masyarakatnya untuk menurungkan roh dari atas rumah. Adapun 

sesajen yang digunkan merukan kepercayaan masyarakat untuk mendoakan roh 

orang yang telah meninggal. 

7. Allo Patangpulomesa  

 Ritual hari ke-41 dilaksanakan karena masyarakatnya mempunyai 

pandangan bahwa 41 hari sebelum diciptakannya manusia rahasia Tuhan sudah 

ada dan 41 hari sebelum meninggalnya seseorang rahasia Tuhan sudah keluar dari 

dirinya. 

 Menurut tuan guru Sulaiman 

“Yato laan  Mandoangan deen diadakan patangpulo mesa allona nasaba 

edapa  dipadeen totau totau patangpulo mesana deen memangmi rasianna 

tuhan na sebelum lapasalai totau patangpulo mesa allona messun memangmi 

rahasianna puanglataala jomai kalena. Yamote nah dipujaman ritual 

patangpulo mesa allona supaya diingaranni allao deenna rahasia puanglatala 

nah allo messunna rahasia puanglatala jomai kalena totau. Deenpun 

binatang digere tujuanna sebagai rasa sukkuruta lako puanlatala sa 

napanjadimi to disanga tau laan linona. Nasaba yake tanggia puanglatala 
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padenni totau sola linona eda oriki laan tek lino. Saba puanglataala mandara 

tobisa panjadi manusia”.88
  

 Menurut informan di atas dalam tradisi Mandoangan terdapat ritaul malam 

ke-41sebagai puncak acara tradisi ini, mengapa dilaksanakan ritual malam ke-41, 

dikarenakan 41 sebelum diciptakannya manusia rahasia Tuhan sudah ada, dan 41 

hari sebelum meninggalnya seseorang rahasia Tuhan sudah keluar dari dirinya. 

Adapun tujuannya dilaksanakannya ritual patangpulomesa supaya mengingatkan 

kepada kita hari adanya rahasia Tuhan dan hari keluarnya rahasia Tuhan dalam 

diri manusia. Dalam ritual ini adapun hewan yang dikurbankan berupa kambing 

dari semua keluarga orang yang telah meninggal bertujuan sebagai ungkapan rasa 

syukur kita kepada Allah swt. 

 Dari hasil wawancara di atas, kita dapat  menyimpulkan bahwa pada tradisi 

Mandoangan terdapat beberapa makna yang terkandung didalamnya salah satunya 

terdapat pada malam ke-41 terhitung dari hari pertama meninggalnya seseorang. 

Masyarakatnya meyakini bahwa 41 hari sebelum diciptakannya manusia rahasia 

Tuhan suda ada dan 41 sebelum meninggalnya seseorang rahasia Tuhan sudah 

keluar dari dirinya. Menurut peneliti hal ini yang dipahami dan diyakini 

masyarakat sehingga timbul ritual allo patangpulomesa. Adapun hewan yang 

dikurbankan, adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan 

manusia. 

                                            
88

Tuan Guru Sulaimen (85 tahun), pemuka adat,  wawancara Bo‟dia Desa Perangian, 19 

Februari 2021 



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang berjudul ”Persepsi Masyasrakat 

terhadap tradisi Mandoangan  di Dusun Bo‟di Kabupaten Enrekang (Sebuah 

Tinjauan Filosofis)”. Tradisi Mandoangan merupakan tradisi yang masih bertahan 

hingga saat ini pada masyarakat di Dusun Bo‟di Desa Perangian. Adapun arti 

Mandoangan dalam Bahasa Indonesia ialah berdoa. Adapun tujuan pelaksanaan 

tradisi ini yakni, mendoakan orang yang telah meninggal agar memperoleh 

keselamatan dan mendapatkan tempat terbaik disisi Allah swt. 

1. Menurut masyarakat asal mula tradisi Mandoangan, dibawa oleh para leluhur 

dari beberapa tahun yang lalu, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi 

hingga sampai pada saat ini. Tradisi ini sempat hilang dan muncul kembali, 

pada saat kematian salah satu masyarakat yang terkenal kaya namun tidak 

memiliki anak dan juga istri. Beliau meninggal dunia di usia sekitar 80 tahun. 

pada saat kematiannya para saudara dan juga kerabat sepakat untuk 

menjalankan kembali budaya yang pernah dibawa oleh para leluhur beberapa 

tahun yang lalu. 

2. Proses pelaksanaan tradisi Mandoangan terdapat pada malam-malam tertentu 

seperti yang disebut masyarakatnya marundun bongi yang berarti mengikuti 

malam-malam kematian seseorang. Anggapan  masyaratnya bahwa mengikuti 

malam-malam kematian seseorang terdapat pada malam ketiga, malam 

ketujuh, malam kesembilan, malam ke-19, malam ke-20 dan malam ke-41. 

Proses pelaksanaan tradisi ini dimulai dari subakanlitak yaitu rituwal yang 

dilakukan sebelum orang yang telah meninggal dibawa ke liang lahat. Kedua 

yaitu pada malam ketiga terhitung dari hari pertama.  
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3. Nilai-nilai filosofis menurut persepsi masyarakat yang terkandung dalam 

tradisi Mandoangan salah diantaranya adalah subakanlitak. Menurut 

masyarakat ritual subakanlitak dalam tradisi Mandoangan  dihubungkan 

dengan falsafah appa sulapa yang berarti empat sisi yakni tanah, api, udara 

dan air. Dari keempat sisi ini, tanah inilah yang dimaknai sebagai 

subakanlitak yang berarti meminta izin kepada pemilik tanah sebelum orang 

yang telah meninggal dimasukkan ke dalam liang lahat. Hal yang menarik 

dalam tradisi ini terdapat pada ritual malam ke 41. Menurut masyarakat 41 

hari sebelum manusia diciptakan rahasia Tuhan sudah ada dan 41 hari 

sebelum meninggalnya seseorang rahasia Tuhan sudah keluar. Ini alasan 

mengapa masyarakat melaksanakan ritual patangpulumesa. 

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan pada hasil kesimpulan maka peneliti mengemukakan implikasi 

sebagai berikut 

1. Diharapkan kepada tokoh agama agar memberi pemahaman yang baik atau 

nilai-nilai aqidah kepada masyarakat agar tradisi yang dijalankan tidak 

bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberi nilai-nilai aqidah kepada 

masyarakat khususnya orang-orang yang melaksanakan tradisi Mandoangan 

dengan harapan agar masyarakat mampu memahami hal-hal yang 

bertentangan dengan ajaran agama Islam.  
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DAFTAR INFORMAN 

NO NAMA UMUR JABATAN 

1. Hamzir 49 tahun Asisten 1 Kantor Bupati Enrekang 

2. Haling 79 tahun Petani  

3. Wawan  45 tahun Sopir  

4. Ambe Wangka 76 tahun Guru Doangan 

5. Ambe Akkan 82 tahun Toko Masyarakat 

6. Rusli  45 tahun Petani  

7. Ambe Sila 67 tahun Masyarakat  

8. Ambe Lisna 63 tahun Kepada Dusun 

9. Indo Ake 91 tahun Ibu rumah tangga 

10 Taha 70 Tahun Petani 

11. Tuan Guru Sulaiman 85 tahun Pemuka adat 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

LAMPIRAN 

Gambar 1. Informan 1, bapak wawan T (45 tahun), wawancara, Bo‟di  2021 

Gambar 2 Informan 2, Ambe Wangka (76 tahun) wawancara, Bo‟di 2021 
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Gambar 3 Informan 3, Ambe Lisna (63 tahun) wancara, Bo‟di 2021 

 

Gambar 4, Imforman 4, bapak Hamzir (49 tahun) wawancara kantor Bupati 

Enrekang 2021 
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Gambar 5 Makan Bersama dirumah duka, Bo‟di Desa perangian. 

 

Gambar 5  persiapan pelaksanaan ritual tradisi “mandoanagan”. Bo‟di, 2021



 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Abd. Mutahir, lebih akrab disapa dengan Reza 

merupakan anak kedua dari pasangan ayah Rusli dan 

ibu Wahida yang lahir di Lapasi-pasi Kolaka Utara 

Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Februari 1999. 

Penulis menempuh pendidikan Formal pertama kali 

SDN 1 Latawaro dan melanjutkan pendidikan di SMP 

2 Ranteangin yang sekarang berubah menjadi SMPN 2 Ranteangin. Pada 2014 

penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kolaka dengan mengambil jurusan 

Arsitektur. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan (S1) di Universitas Islam 

Negeri (UIN) dengan mengambil jurusan Aqidah Filsafat Islam pada Fakultas 

Ushuluddin Filsafat dan Politik pada tahun 2017. 

Motto hidup, do‟a dan usaha adalah kunci kesuksesan bagi setiap insan. 


