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ABSTRAK 

Nama  :  Hartanti 

NIM    :  30200113021 

Judul : Tradisi Songka Bala di Kampung Sanirang Kel. Biraeng Kec. 

Minasate’ne Kab. Pangkep (Perspektif Filsafat). 

 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Tradisi 

Songka Bala ditengah Masyarakat? Dari pokok permasalahan tersebut selanjutnya 

diuraikan peneliti menjadi tiga sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana proses tradisi 

Songka Bala dalam masyarakat kampung Sanirang Kel. Biraeng Kec. Minasate’ne 

Kab. Pangkep?, 2) Bagaimana nilai tradisi Songka Bala dalam Perspektif Islam 

dan Filsafat?, dan 3) Bagaimana pengaruh tradisi Songka Bala ditengah 

masyarakat kampung Sanirang Kel. Biraeng Kec. Minasate’ne Kab. Pangkep? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

Kualitatif dengan menggunakan pendekatan, yaitu: Pendekatan Filosofis, dan  

Pendekatan fenomenologis. Adapun sumber data penelitian ialah menggunakan 

data primer yaitu data yang diambil dari penelitian langsung dilapangan dari para 

narasumber baik yang terlibat langsung maupun tidak dalam tradisi Songka Bala, 

dan data sekunder yang diambil dari pengumpulan data melalui buku-buku dan 

karangan-karangan ilmiah lainnya.  

Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut: 1) Keberadaan tradisi 

Songka Bala ini memang sudah mulai terkikis dengan adanya pengaruh internal 

maupun eksternal. Tetapi tradisi Songka Bala ini masih tetap dipertahankan 

keberadaannya dengan tetap melaksanakan tradisi ini yang sudah dilakukan sejak 

zaman nenek moyang mereka, walaupun sudah banyak masyarakat dikampung 

tersebut yang sudah tidak melakukan tradisi Songka Bala, masyarakat yang 

melaksanakan pun tetap menghargai kepercayaan mereka, masyarakat yang 

melakukan tradisi songka bala juga sudah menanamkan nilai saling menghargai 

dan menghormati, yang dimana mereka menganggap tradisi ini juga bertujuan 

untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan diakhirat. 2) Menurut masyarakat, 

tokoh pemerintahan, dan toko pemuda, tradisi ini perlu dilestarikan karna sudah 

menjadi kebiasaan tahunan masyarakat Kab. Pangkep yang masih melaksanakan 

tradisi seperti ini, dan juga sebagai warisan tradisi kebudayaan lokal. Nilai tradisi 

Songka Bala ini dalam perspektif Islam yaitu, dapat menumbuhkan tali 

silaturrahmi, bersama-sama berdoa untuk keselamatan dan kebaikan bersama, 

serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) ada baiknya kita membicarakan 

bagaimana nilai-nilai lokal ini masih tertanam pada diri setiap anak bangsa dan 

kelak akan menjadi penguat atau identitas yang memiliki keanekaragaman 

kekayaan tradisi budaya lokal. 2) ketika aspek tradisi budaya lokal mendukung 

kebijakan ekonomi di tataran praktis, maka akan membuat efektivitas kebijakan 

menjadi lebih tinggi. 3) Bagaimana tradisi ini tetap dipertahankan namun tetap 

berada dalam koridor ajaran islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Manusia dan tradisi kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak 

terpisahkan, sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu 

sendiri. Sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang 

dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Sama 

halnya dengan Tradisi, pewarisan tradisi manusia, tidak selalu terjadi secara 

vertikal atau kepada anak-cucu mereka, melainkan dapat pula secara horizontal 

yaitu manusia yang satu dapat belajar tradisi dari manusia lainnya. Berbagai 

pengalaman makhluk manusia dalam tradisinya, diteruskan dan dikomunikasikan 

kepada generasi berikutnya oleh individu lain.  Berbagai gagasannya dapat 

dikomunikasikannya kepada orang lain karena ia mampu mengembangkan 

gagasan-gagasannya itu dalam bentuk lambang-lambang vokal berupa Bahasa, 

baik lisan maupun tertulis. 

Tradisi yang berkembang mengenal ruang dan tempat tumbuh 

kembangnya, dengan mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan. 

Manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekaligus, ia hanya dapat 

pindah ke ruang lain pada masa lain. Pergerakan ini telah berakibat pada 

persebaran warisan leluhur, dari masa ke masa, dan dari satu tempat ke tempat 

lain. Sebagai akibatnya di berbagai tempat dan waktu yang berlainan, 

dimungkinkan adanya unsur-unsur persamaan disamping perbedaan-perbedaan. 

Oleh karena itu di luar masanya, suatu tradisi dapat di pandang ketinggalan 

zaman, dan di luar tempatnya dipandang asing atau janggal. 

Hary Poerwanto di dalam bukunya, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam 

Perspektif Antropologi menuliskan bahwa, Pada tahun 1871 E.B. Tylor 

 

1 
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mengemukakan warisan leluhur sebagai, ‘’keseluruhan yang kompleks meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai 

kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat’’. Hal tersebut dipandang perlu karena bentuk kepercayaan 

masyarakat amat beragam; sementara itu pengetahuan mengenai warisan leluhur 

juga terus berkembang. 
1
 

Muhammad Ramli dalam bukunya, Kearifan Lokal Dalam Implementasi 
Kebijakan Publik (Perspektif local wisdom masyarakat bugis), 
mengatakan bahwa, Sketsa kehidupan dengan penuh kearifan dalam 
menata kehidupan masyarakat dan pemerintahan terdapat dalam kehidupan 
masyarakat dan pemerintahan terdapat dalam berbagai macam Lontara 
orang dahulu yang memuat nilai kearifan dari berbagai aspek kehidupan 
yang tentunya sangat relevan dalam mewarnai perilaku birokrasi dalam era 
reformasi dengan konsep good governance (pemerintahan yang baik) yang 
nampaknya sudah dipraktekkan orang Bugis-Makassar masa lampau. 

Kearifan lokal masyarakat Bugis-Makassar merupakan pegangan hidup 
orang Bugis-Makassar yang menjadi alat kontrol dalam melaksanakan 
aktivitas sehingga tetap eksis, walaupun berhadapan dengan pencaturan 
perubahan akibat globalisasi yang melanda semua aspek pemerintahan dan 
kemasyarakatan. Perkembangan masyarakat yang semakin cepat, tentunya 
berbanding lurus dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan 
pembangunan yang menjadi sarana untuk mengantar masyarakat menuju 
pada tingkat kesejahteraan yang memadai.

2
 

Jika melihat manusia dahulu dan penyembahan alam, tidak sulit untuk 

menyadari mengapa manusia dahulu beralih ke unsur-unsur besar alam, sebagai 

makhluk yang bisa membantunya, dan karena itu, harus dipelihara. Semakin jauh 

kita menengok peradaban, semakin kecil perlindungan yang dimiliki manusia 

terhadap cuaca, semakin besar kehidupan dan kenyamanannya  tergantung pada 

tindakan matahari, angin, hujan. Jika, menurut kebiasaan pemikiran awal, ia 

menganggap makhluk ini hidup seperti dirinya dan dibimbing oleh perasaan dan 

motif yang mirip dengan dirinya sendiri, ia akan selalu ingin membuka 

                                                           
1
Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),  h. 50-52. 
2
Muhammad Ramli, Kearifan Lokal Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Perspektif 

local wisdom masyarakat bugis), (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 119-141. 
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komunikasi dengan mereka. Pandangan sederhana itu, bahwa mereka makhluk 

hidup dengan perasaan seperti dirinya sendiri, sudah cukup untuk jadi pegangan.
3
 

Allan Menzies bukunya yang berjudul, History of Religion, terjemahan M. 

Amat Asnawi, Sejarah kepercayaan dan agama-agama besar dunia. Mengatakan, 

Dalam kecemasannya akan makanan atau kehangatan, dia akan berpikir tentang 

makhluk yang telah mengamatinya, memiliki kekuatan untuk memberi dia 

kenyamanan ini, tentang hujan yang ia lihat mampu membuat makanan tumbuh, 

tentang matahari yang kehangatannya ia rasakan. Badai adalah makhluk yang 

memiliki kekuatan untuk mengakhiri kemarau panjang, angin bisa mematahkan 

pohon, bisa mengeringkan tanah basah, atau bisa membawa hujan. Langit adalah 

di atas semua, dan bumi adalah pendukung dan penghasil yang subur bagi semua, 

darinya semua kehidupan berasal. Bulan serta matahari merupakan kekuatan yang 

ramah bahkan, dalam iklim tertentu, lebih ramah. Api adalah makhluk hidup yang 

pasti, pada siapa banyak ha tergantung, dan begitu juga danau besar atau laut. 

Inilah yang oleh M. Reville disebut penyembahan pada alam besar. 

Pada awalnya hanya makhluk alam itu sendiri, yang dipahami sebagai 
hidup, yang dipuja, bukan roh atau orang atau orang yang diduga tinggal di 
dalamnya. Tentang ini, banyak bukti terdapat dalam agama-agama besar. 
Seperti, Jupiter adalah langit, dewa Yunani Helios adalah matahari, dan 
dewi Selene adalah bulan. Di Cina langit sendiri disembah sampai hari ini. 
Orang-orang Babel menyembah bintang. Para dewa Veda merupakan 
elemen utama. Dari kehidupan liar contoh-contoh tentang keadaan materi 
awal ini juga dapat dikutip. Orang Samoyede sujud pada Matahari setiap 
pagi dan setiap sore sambil mengatakan . ‘’Ketika engkau bangun  aku 
juga bangun, ketika engkau beristirahat aku juga beristirahat.’’ Bagi Ojib 
ways api adalah makhluk ilahi, untuk dihibur dengan baik, padanya orang 
tidak boleh bebas berbuat. Di setiap negeri ditemukan manusia yang 
menyembah bumi sebagai dewa besar, memanggilnya dengan namanya 
sendiri dan melayani dia dengan upacara yang sesuai.

4
 

                                                           
3
Allan Menzies, History of Religion, terj. M. Amat Asnawi, Sejarah kepercayaan dan 

agama-agama besar dunia, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2015), h. 30-31. 
4
 Allan Menzies, h. 31-32. 
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Begitupun dengan penyembahan leluhur, jika di dunia di luar dirinya 

manusia menemukan sejumlah objek yang bisa dijadikan dewa, pengalaman 

domestik memaksanya untuk mempertimbangkan makhluk tertentu dari jenis 

yang berbeda, yang tentang itu dunia luar tidak bisa bercerita apa-apa kepadanya. 

Penyembahan nenek moyang, tersebar di hampir sepanjang zaman kuno. 

Agama pertama yang ada di dunia menjadikan kekuatan langit sebagai 

objek-objeknya. Benda-benda yang disembah diketahui sebelum agama dimulai; 

ilusi pemikiran awal telah menetap pada kekuatan langit sebelum kekuatan itu 

disembah, pada objek luar pikiran telah menganugerahkan karakter makhluk yang 

hidup dan bertindak yang selanjutnya dipakai. Transformasi ini, bukan semata 

pertimbangan logika dan bukan hanya pertimbangan utilitarian. Tapi agama baru 

dimulai ketika manusia menetapkan dirinya untuk menyembah makhluk-makhluk 

ini, dan untuk ini ia didorong oleh kebutuhan materialnya.  

Agama dimulai pada suatu makhluk pada suatu makhluk yang tanpa 

agama dan moralitas. Kebutuhan akan makanan adalah motif yang membawa 

perubahan itu, karena manusia dahulu yang egois murni melihat bahwa kekuatan 

alam dapat membantu atau menghalangi dia dalam dalam usahanya mencari 

nafkah, matahari dapat mengatur tanamannya tumbuh atau dapat memabakarnya, 

dan badai bisa menghidupkan kembali tanaman itu. Kebahagiaanya tergantung 

pada kekuatan ini, dan ia berusaha untuk menjalin hubungan dengan mereka.  

Dia berusaha untuk mendapatkan kekuatan langit sebagai sekutu yang 

mampu mewujudkan atau menggagalkan tujuan-tujuannya, ia membuat 

keinginannya diketahui olehnya dengan memanggilnya, dan dia menawarkan 

hadiah untuk itu, dia memuja kekuatan langit, dan agama pun dimulai. Ibadah 

memberikan kepada kekuatan ini, meskipun mereka sudah diketahui sebelumya, 

kepastian dan kenyataan yang tidak mereka sebelumnya. Dalam buku Allan 
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Menzies, History of Religion Vont Hartmann, cenderung melacak semua bentuk 

penyembahan pada kekuatan ini, yang telah berlaku di belahan-belahan bumi yang 

paling berbeda, ke pusat asli yang sama, sementara pada saat yang sama ia 

menyatakan bahwa bahkan jika semua contoh ibadah ini tidak dapat disebut 

sebagai asal usul yang sama, ia pasti muncul dengan cara ini, di mana manusia 

dari alam yang sama berdiam, kebutuhan psikologis dalam perkembangan ini 

menjelaskan munculnya agama yang sama di negeri-negeri yang berbeda dan di 

antara ras-ras yang berbeda.
5
 

Kearifan lokal masyarakat Bugis-Makassar tidak dapat dilepaskan dengan 

kepercayaan primitive. Pater Schmidt menjelaskan bahwa adanya kepercayaan 

primitive akan Yang Maha Tinggi barangkali berkaitan dengan suatu perwahyuan 

primordial (uroffenbarung) pada awal mula dari segala sesuatu, ketika Tuhan 

mewahyukan diri kepada manusia. Mariasusai Dhavamony dalam bukunya, 

Phenomenology of Religion. Menuliskan bahwa W. Koppres melanjutkan karya 

Pater Schmidt untuk  membawa jauh bukti-bukti atau konfirmasi adanya 

monoteisme primitive. Paul Radin, dalam Primitive Man as Philosopher, telah 

membicarakan kecenderungan orang-orang primitive. Ia menyatakan dalam 

bukunya:  

‘’Memang benar, monoteisme eksplisit sangat jarang ditemukan pada 
orang-orang primitive, akan tetapi boleh jadi hal tersebut bukan sesuatu 
yang tidak umum, sebagaimana kiranya ditunjukkan oleh fakta yang 
dibaca secara harfiah.’’ 

Meskipun ia tidak menerima monoteisme primitive dari Pater Schmidt 

sebagai suatu teori asal-usul agama, namun bersama para pengikutnya ia telah 

melakukan suatu pelayanan bagi sejarah agama-agama dengan membendung 

pengaruh teori animisme dan memperlihatkan kehebatan hipotesis non-animistis 

mengenai asal-usul agama. Ia juga telah memperlihatkan adanya kepercayaan 

                                                           
5
Allan Menzies, h. 32-49. 
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akan dewa maha tinggi di antara orang-orang primitive, suatu fakta yang sering 

kali diabaikan oleh para pembelajar agama. Dalam hampir semua agama 

primitive, pasti didapatkan ide tentang maha tinggi, dewa tertinggi. Bahkan 

seringkali dewa tertinggi ini dipandang sebagai Sang Pencipta, yang di samping 

telah menetapkan aturan-aturan mengenai hubungan antara manusia, juga maha 

tahu.Perlu kita ketahui dua bentuk yang berbeda dari kepercayaan dan praktik 

berkenaan dengan leluhur, yang oleh beberapa orang sering dicampur adukkan. 

Pemujaan leluhur dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan sikap, kepercayaan 

dan praktik berhubungan dengan pendewaan orang-orang yang sudah meninggal 

dalam suatu komunitas, khususnya dalam hubungan kekeluargaan.
6
 

Menurut Durkheim yang dikutip langsung dari buku Syamsuddin 
Abdullah, Agama Dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama, bahwa 
ia tertarik kepada unsur-unsur solidaritas masyarakat. Dia mencari prinsip 
yang mempertalihkan anggota masyarakat. Emile Durkheim menyatakan 
agama harus mempunyai fungsi. Agama bukan ilusi, tetapi merupakan 
fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan sosial. 
Semua konsep dasar yang dihubungkan dengan agama seperti Dewa, Jiwa, 
Nafas dan totem berasal dari pengalaman manusia terhadap keagungan 
golongan sosial. Prinsip ini ditemukan oleh Emile Durkheim pada waktu 
dia mempelajari masyarakat Aborigin Australia, karena dasar agama 
terdapat dalam totemism. Bagi Emil Durkheim, agama memainkan 
peranan yang fungsional, karena agama adalah prinsip solidaritas 
masyarakat. Dengan demikian Emile Durkheim adalah pelopor 
Fungsionalisme dalam antropologi.

7
 

Kepercayaan manusia terhadap tradisi berfungsi sebagai pedoman tertinggi 

bagi kelakuan  manusia. Kebiasaan itu demikian kuatnya meresap dan berakar di 

dalam jiwa masyarakat, sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu yang 

singkat. Kebiasaan dan kepercayaan di dalam masyarakat menyangkut masalah-

masalah pokok bagi kehidupan manusia.
8
 

                                                           
6
Mariasusai Dhavamony, Phenomenology of Religion, terj. Kelompok Studi Agama 

‘’Driyarkara’’, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 78-79. 
7
Syamsuddin Abdullah, Agama Dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama, (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 31. 

 8
Rohiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-quran Dan Hadist, (Jakarta 

Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 38-39. 
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Munandar Sulaeman dalam bukunya yang berjdul Ranah-ranah 
Kebudayaan. Mengatakan, Variasi-variasi pengalaman kemanusiaan yang 
dikombinasikan dengan kebutuhan untuk suatu kepercayaan dunia akan 
menghasilkan banyak variasi (tak terbatas) dalam pandangan hidup 
Lenski. Masyarakat sekarang berbeda dengan masyarakat yang telah lalu, 
masyarakat dahulu cenderung didominasi oleh pandangan hidup tertentu. 
Masyarakat modern, dalam berbagai hal, tetap menciptakan adanya konflik 
pandangan-pandangan untuk pengabdian dirinya. Untuk suatu masyarakat 
industri, pandangan hidup bukan merupakan sumber integrasi, 
sebagaimana halnya untuk masyarakat dahulu. 

9
 

Tradisi harus dibebaskan dari pikiran memperlawankan antara tradisi 

modern dan tradisi asli, tradisi harus ditaruh sebagai tradisi yang didukung dan 

dikembangkan oleh masyarakat tradisional. Tradisi yang dalam hal ini bisa 

berarti. Pertama, masyarakat mendukung yang bertradisi lisan dengan ekspresi 

spontannya menjadi sumber perhatian tradisi. Misalnya, tradisi rakyat prima 

tradisi tulisan. Kedua, tradisi berarti seni rakyat yang berfungsi untuk upacara 

keagamaan, kesukuan serta fungsi-fungsi lokal ritual lainnya yang amat 

berlekatan dengan adat etnik religiusitas rakyat setempat.
10

 

Tradisi masyarakat dapat dilihat dari, cara-cara hidup dari anggota 

masyarakat, termasuk pola-pola hidup mereka, cara berpikir, perasaan, perbuatan, 

tingkah laku. Juga merupakan suatu sistem nilai (value) dan arti (meanings) yang 

dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Sekelompok orang atau masyarakat 

memiliki ide bersama mengenai apa yang benar atau salah, apa yang baik atau 

yang buruk, mereka juga memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan cara-cara 

mengerjakan sesuatu. Manusia tidak lahir dengan tradisi seperti halnya dengan 

lebah, dimana lebah dilahirkan dengan tingkah laku sosial yang bersifat naluri 

(instink). Sebagai gantinya manusia belajar tingkah laku, kebiasaan, dan 

                                                           
9
Munandar Sulaeman, Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar, (Bandung: PT Refika 

Aditama,2001), h. 97-98. 
10

Mudji Sutrisno, Ranah-ranah kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.110.  
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kepercayaan dari masyarakat dengan cara menyelidiki dan diajar oleh anggota 

masyarakat yang lain.
11

 

Dalam buku Gervaise menulis tentang tradisi orang Makassar yang 
beranggapan bahwa langit tak pernah mengenal awal mula, tempat mentari 
dan rembulan berkuasa dan hidup damai berdampingan, sampai pada suatu 
ketika mereka bertengkar. Mentari pun mengejar rembulan untuk 
menyiksanya; akibat luka, sesaat sedang melarikan diri, rembulan 
melahirkan bumi, yang jatuh secara kebetulan dalam keadaan yang kita 
temukan seperti sekarang ini. 

Akhirnya, dicantumkan pula disitu bahwa ‘’Orang- orang Makassar’’ 
mempunyai kebiasaan mengadakan kurban persembahan untuk mentari 
dan rembulan, karena mereka merasa berutang budi, akan seluruh 
kekayaan, bahkan seluruh keberadaan mereka sendiri, sampai pada 
kesuburan, berkat kesuburan yang membahagiakan oleh pengaruh mereka; 
yang mereka juga dengan penuh kesungguhan dalam bangunan-bangunan 
yang dihiasi dengan lambing matahari dan bulan terbuat biasanya dari 
emas, dari perak, dari tembaga atau dari tanah bakar, yang diberi warna 
emas sesuai dengan cita rasa mereka.

12
 

Masyarakat Kabupaten Pangkep pada dasarnya memiliki banyak bentuk 

budaya lokal yang melahirkan berbagai macam tradisi yang merupakan ciri khas 

dan memiliki karakter yang unik, jika dengan arif pula mengkaji dan 

menjelajahinya, maka tradisi budaya persembahan leluhur tersebut akan terasa 

sebagai suatu keelokan anugerah yang maha kuasa dibalik kekuatan yang dimiliki, 

dan juga sebagai penyaring masuknya budaya asing. Kehidupan sosial memang 

merupakan suatu fenomena unik dan menarik untuk kita telusuri. Sebuah 

fanatisme alamiah pun terkadang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disingkat Pangkep 

merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tradisi kebudayaan lokal yang 

menarik untuk ditelusuri  lebih dalam, dalam sebuah pranata sosial yang 

                                                           
11

Rustam E. Tamburaka, Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah, SejarahFilsafat 

& Iptek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 123. 
12

Gilbert Hamonic, Nenek Moyang Orang Bugis, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), 

h.21-23. 
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berkembang dari banyak suku bangsa dan sekaligus budaya yang terdapat 

didaerah ini. 
13

 

Salah satu Tradisi di Kabupaten Pangkep yang harus dilestarikan ialah, 

Tradisi Songka Bala ini merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat 

dikabupaten Pangkep tepatnya dikampung Sanirang untuk terhindar dari mara 

bahaya yang sudah dilakukan secara turun temurun. Sebagaimana dalam QS An-

Nisa/4:79 

                        

                    
Terjemahya :  

Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan 
keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. 
Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) 
manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi Saksi.

14
 

Ayat ini menegaskan sisi upaya manusia yang berkaitan dengan sebab dan 

akibat. Hukum-hukum alam dan kemasyarakatan cukup banyak dan beraneka 

ragam. Dampak baik dan buruk untuk setiap gerak dan tindakan telah ditetapkan 

Allah swt melalui hukum-hukum tersebut. Manusia diberi kemampuan memilah 

dan memilih, dan masing-masing akan mendapatkan hasil pilihan. Allah swt 

sendiri melalui perintah dan larangan-Nya menghendaki, bahkan 

menganjurkan,agar manusia meraih kebaikan dan nikmat-Nya. Karena itu, 

ditegaskan-Nya bahwa, apa saja nikmat yang engkau peroleh, wahai Muhammad 

dan semua manusia, adalah dari Allah,yakni dia yang mewujudkan anugerahnya-

Nya dan apa saja bencana yang menimpamu engkau wahai Muhammad dan siapa 

saja selainmu, maka bencana itu dari kesalahan dirimu sendiri karena kami 

mengutusmu tidak lain hanya menjadi Rasul untuk menyampaikan tuntunan-

                                                           
13

Syamsu Alam Nyonri, Pangkep dalam kearifan Budaya Lokal, (Makassar: Pustaka 

Refleksi,2009), h. xi. 
14

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya,(Bandung: 

Diponegoro,2009). 
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tuntunan Allah swt kepada  manusia, kapan dan di mana pun mereka berada. 

Kami mengutusmu hanya menjadi rasul, bukan seorang yang dapat menentukan 

baik dan buruk sesuatu sehingga bukan karena terjadinya bencana atau keburukan 

pada masamu kemudian dijadikan bukti bahwa engkau bukan rasul. Kalaulah 

mereka menduga demikian, biarkan saja. Dan cukuplah Allah swt menjadi saksi 

atas kebenaranmu.
15

 

Tradisi ini juga bertujuan untuk persembahan kepada Matahari dan Bulan, 

dimana Matahari dan Bulan yang menerangi kita hidup di dunia dan dengan 

harapan kelak di akhirat nanti akan diterangi juga, tradisi ini dilakukan sekali 

setahun tepatnya 10 Ramadhan. Tradisi yang berkembang ditengah masyarakat ini 

juga dipengaruhi oleh faktor geografis dimana disekeliling masyarakat terdapat 

hamparan persawahan dan juga pegunungan, ini juga merupakan salah satu tujuan 

dari tradisi tersebut dengan harapan hasil dari pertanian dan peternakan yang lebih 

baik. Dimana setiap sesajian yang disiapkan pada saat melakukan tradisi tersebut 

memiliki makna tersendiri.  

Tradisi Songka bala, pernah diberhentikan selama 10 tahun lamanya 

karena adanya pengaruh dari masyarakat, kemudian dilaksanakan kembali dan 

mulai diturunkan ke cucu generasi selanjutnya, keberadaan tradisi Songka Bala 

patut menjadi perhatian karena keberadaannya yang kembali eksis ditengah 

masyarakat yang tidak semua masyarakat setempat melaksanakannya dan sempat 

diberhentikan selama 10 tahun lamanya. Hal inilah yang menjadi perhatian 

penulis untuk diangkat menjadi judul penelitian lapangan, guna menambah 

wawasan kebudayaan leluhur yang masih banyak yang perlu diteliti dan 

melestarikan kebudayaan ditengah masyarakat globlisasi. 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 630-631. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Skripsi ini berjudul ‘’Tradisi Songka Bala di Kampung Sanirang 

Kelurahan Biraeng, kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkep (Perspektif 

Filsafat)’’. Fokus penelitian ini adalah keberadaan Tradisi Songka Bala, yang 

tetap eksis ditengah masyarakat. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka 

penulis akan memberikan Deskripsi Fokus sebagai berikut: 

a. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya secara turun-temurun. Kebiasaan yang diwariskan mencakup 

berbagai nilai budaya, yang meliputi adat-istiadat, sistem kemasyarakatan, 

sistem pengetahuan, Bahasa, kesenian, sistem kepercayaan, dan 

sebagainya.  

b. Songka Bala adalah suatu upacara yang dilaksanakan berdasarkan sistem 

kepercayaan masyarakat tertentu untuk menangkal bencana yang akan 

menimpa atau merugikan manusia. Bencana itu dapat berupa penyakit, 

kemarau panjang, gempa, banjir, hama, topang, dan sebagainya. Upacara 

Tolak bala merupakan wujud tanggapan aktif masyarakat atas sejumlah 

pengalaman menghadapi berbagai gejala atau peristiwa itu. Mereka yakin 

dibalik semua peristiwa itu ada kekuatan gaib, makhluk halus,serta roh 

jahat dan roh baik. Untuk menanggapi hal itu, untuk menanggapi hal itu, 

mereka memberikan sesajen, mengadakan kenduri, dan membaca doa 

atau mantra. 

c. Eksistensi (bidang filsafat) adalah mengartikan eksistensi sebagai adanya 

segala sesuatu atau dalam arti sempit adanya pribadi atau individu. Dalam 
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beberapa tulisan tokoh eksistensialisme, istilah ini tidak terbatas pada 

adanya pribadi atau individu. Contohnya, tulisan Husserl. Di sini istilah 

Eksistensi berarti adanya segala sesuatu, namun ada tokoh 

eksistensialisme yang membatasi arti istilah itu, misalnya Kierkegaard. 

Eksistensi tulisan Kierkegaard hanya dikhususkan bagi manusia. 

Biasanya, eksistensi selalu dilawankan dengan esensi. 

d. Intervensi, campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, 

golongan, negara, dan sebagainya). 

e. Konsensus, kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai 

pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan 

suara. 

f. Permisif, bersifat terbuka (serba membolehkan; suka mengizinkan): 

masyarakat kita kini sudah lebih, terhadap hal-hal yang dahulu dianggap 

tabu. 

g. Determinisme, Paham yang menganggap setiap kejadian atau tindakan, 

baik yang menyangkut jasmani maupun rohani, merupakan konsekuensi 

kejadian sebelumnya dan ada di luar kemauan. 

h. Masyarakat dapat dipahami melalui bermacam pengertian. Secara umum 

masyarakat diartikan sebagai kelompok manusia yang anggotanya satu 

sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal –balik. Dalam 

interaksi tersebut terdaapat nilai-nilai sosial tertentu, yang menjadi 

pedoman untuk bertingkah laku bagi anggota masyarakat. Dengan 

demikian, anggota suatu masyarakat biasanya memiliki kebiasaan, tradisi, 

sikap, dan perasaan tertentu yang sama, dan seluruhnya menciptakan ciri 

tersendiri bagi masyarakat tersebut.
16
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 KBBI Online, http://kbbi.web.id. diakses pada 27 Februari 11:49. 
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i. Kampung Sanirang terletak di Kelurahan Biraeng, Kecamatan. 

Minasate’ne, Kabupaten Pangkep, yang dikenal sebagai kawasan ‘’Tiga 

Dimensi’’ yakni dataran rendah, dataran tinngi (Pegunungan), dan 

wilayah kepulauan. Kabupaten ini memiliki banyak keanekaragaman 

budaya lokal yang merupakan ciri khas dan memiliki karakter unik berciri 

khas dan memiliki karakter unik berciri etnis Bugis dan Makassar. 

C.  Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, penulis menetapkan permasalahan pokok yang menjadi 

obyek kajian dalam penelitian ini, yakni ‘’Bagaimana keberadaan Tradisi Songka 

Bala ditengah masyarakat’’. Untuk memudahkan pembahasannya, penulis 

menguraikan tiga sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses tradisi Songka Bala dalam masyarakat kampung 

Sanirang Kabupaten Pangkep? 

2. Bagaimana nilai tradisi Songka Bala dalam perspektif Islam dan 

Filsafat? 

3. Bagaimana pengaruh tradisi Songka Bala ditengah masyarakat 

dikampung Sanirang Kabupaten Pangkep? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang Tradisi Songka Bala ini setelah ditelusuri, penulis belum 

menemukan peneliti sebelumnya yang membahas tentang pembahasan ini. Namun 

terdapat beberapa rujukan yang memiliki kaitan dengan pembahasan penulis 

seperti beberapa referensi buku-buku (Tentang Tradisi kebudayaan, kepercayaan 

leluhur, dan mengenai kota pangkep dan tradisi kebudayaannya), dan referensi 

karya ilmiah (Skripri) yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  inspirasi  dalam 

menuangkan ide-ide dan gagasan dalam penelitian ini. Sebagai bahan referensi 

yang berkaitan, yang digunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi. 
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1. Dr. Juraid Abdul Latief, M. Hum., dalam bukunya Manusia, Filsafat, 

dan Sejarah, yang mengatakan bahwa Alam memerlukan 

kebudayaan, dalam pemberdayaan alam, makna alam justru dalam 

konteks intervensi kebudayaan. Intervensi ini tidak berhenti pada 

taraf interpretasi terhadap simbol. Intervensi berlanjut sampai pada 

lingkup kreativitas, artinya tenaga kebudayaan memegang peranan 

penting kunci dalam mentransformasi makna alam yang pada wujud 

tertentu bersifat statis yang menjadi wujud-wujud yang dinamis.
17

 

2. Al Makin, dalam bukunya keragaman dan perbedaan (Budaya dan 

agama dalam lintas sejarah manusia), yang mengatakan bahwa 

banyak peninggalan-peninggalan masa lalu yangdapat diproyeksikan 

ke masa depan. Dan bisa membantu kita untuk menerangkan 

bagaimana sebetulnya fondasi masa lalu itu berguna untuk manusia 

saat ini.
18

 

3. Skripsi yang berjudul, Urgensi Budaya Sipakatau Masyarakat Desa 

Pa’rasangang Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 

(Perspektif Filsafat), Oleh  Muh. Riswan, Skripsi ini membahas 

tentang bagaimana pemahaman dan pengaplikasian budaya pada 

masyarakat yang ditinjau dalam perspektif filsafat. Dengan tujuan 

untuk mengetahui seperti apakah budaya itu, sehingga menjadi 

kebudayaan pada masyarakat tersebut. Serta dapat mengetahui respon 

dan reaksi masyarakat dan pemerintah setempat dalam menampilkan 

pesonifikasi masyarakat yang memahami budayanya. Kemudian 

peneliti menemukan dan mendeskripsikan bahwa budaya pada 
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Juraid Abdul Latief, Manusia, Filsafat, dan Sejarah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 

h. 35. 
18

 Al Makin, Keragaman dan Perbedaan (Budaya agama dalam lintas sejarah manusia) 

(Yogyakarta: Suka Press, 2016), h. 3. 
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masyarakat tersebut sangat berpengaruh secara signifikan dalam 

kehidupan bermasyarakat karena budaya tersebut sangat menjunjung 

tinggi nilai kemanusiaan atau sering disebut dalam bahasa 

Makassarnya Appatau Rupatau (memanusiakan manusia), yang lebih 

luas bermakna memandang setiap manusia sebagai insan yang 

memiliki hak asasi sama dengan yang lainnya, tidak dapat dibeda-

bedakabn dipandang dari garis keturunan, suku, ras dan berbagai 

macam atribut yang melekat pada masyarakat, dengan demikian 

budaya yang diteliti tersebut sangat perlu diaplikasikan dalam 

kehidupan bermasyarakat.
19

 

4. Skripsi yang berjudul, Mappalili oleh Pa’bissu di kelurahan 

Bontomate’ne kecamatan Segeri kabupaten Pangkep,Oleh Fajriani G, 

Skripsi ini membahas tentang suatu ritual yang lahir ditengah- tengah 

dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat yang berlatar belakang 

suku bangsa bugis dan makassar. Dimana upacara tersebut 

merupakan upacara yang dilakukan setiap tahun pada musim 

penghujan yaitu pada bulan November. Kemudian peneliti mendapat 

hasil penelitian dimana pada pada upacara ini tercipta rasa solidaritas 

yang cukup tinggi dalam persiapan upacara tersebut. Para masyarakat 

dan tokoh agama memandang bahwa upacara mappalili adalah 

sekedar melestarikan budaya yang ada sejak dulu, para masyarakat 

hanya mengikuti kelestarian budaya semata setelah masyarakat 

setempat telah menerima ajaran agama Islam. Dalam prosesi upacara 

                                                           
19

 Muh. Riswan : Skripsi, Urgensi Budaya Sipakatau Masyarakat Desa Pa’rasangang 

Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (perspektif filsafat), UIN Alauddin Makassar, 

2014. 
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tersebut ada juga yang ikut serta dalam kegiatan ini, namun ada juga 

sebagian yang hanya tinggal menunggu waktu menanam saja. 
20

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan  

a. Menulusuri kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Songka Bala. 

b. Mengetahui dan mengulas kembali kebudayaan leluhur Kabupaten 

Pangkep yang kurang menjadi perhatian masyarakat. 

c. Mengetahui dampak tradisi Songka Bala bagi masyarakat setempat. 

d. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Songka Bala dan 

kaitannya dengan ajaran Islam, dan Filsafat. 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritis:  

1) Diharapkan dengan hasil penelitian tradisi Songka Bala ini dapat 

menambah pengetahuan keilmuan tentang kebudayaan leluhur dan 

kaitannya dengan ajaran Islam dan Filsafat. 

2) Diharapkan dapat  menambah referensi tradisi kebudayaan Songka Bala 

yang sudah lama ada dan berkembang hampir diseluruh pelosok 

Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis: 

1) Diharapkan dengan hasil penelitian ini, generasi muda mudi bisa lebih 

memperhatikan kebudayaan leluhur yang menjadi warisan kita untuk 

lebih menjaga dan melestarikan sebagai budaya warisan leluhur yang 

bernilai positif bagi masyarakat. 

                                                           
20

 Fajriani G, Skripsi Upacara Mappalili oleh Pa’bissu di Kelurahan Bontomate’ne 

Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, UIN Alauddin Makassar, 2015. 



17 
 

2) Diharapkan dapat menambah penemuan-penemuan warisan leluhur 

yang sudah hampir tak terlihat oleh masyarakat. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Sekilas tentang Kampung Sanirang Kelurahan Biraeng Kecamatan 

Minasate’ne Kabupaten Pangkep 

1. Geografis  

a. Letak dan Luas Wilayah  

Kelurahan biraeng merupakan salah satu dari 8 (delapan) Desa / Kelurahan 

di Wilayah Kecamatan Minasatene, yang terletak disebelah selatan dari kota 

Kecamatan. Kelurahan Biraeng mempunyai luas wilayah ± 8,24 KM
2
 dengan 

batas-batas : 

 UTARA : Kelurahan Minasatene 

 TIMUR : Kelurahan Bontoa 

 SELATAN : Kelurahan Bonto Kio 

 BARAT : Kelurahan Pa’doang- doangan 

b. Iklim : Tropis  

2. Demografis 

a. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

1) Jumlah penduduk 

Kelurahan Biraeng mempunyai jumlah penduduk sekitar 4.704 Jiwa ( 

1.358 KK ), yang tersebar di 6 (enam) ORW dengan perincian sebagaimana tabel: 

NO NAMA ORW KK Jumlah Penduduk Menurut Jenis 

Kelamin 

Lk Pr Total 

1 2 3 4 5 6 

1 ORW. 01 

BIRAENG 

247 440 440 916 

2 ORW. 02 

BONTO PUCA 

265 265 460 901 

3 ORW. 03 

BELAE 

200 200 322 671 

17 
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b. Mata pencaharian  

Kelurahan Biraeng merupakan Desa / kelurahan Pertanian, karena 

Penduduk Kelurahan Biraeng sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani ( 

sekitar 80 % ). 

c. Tanah dan Penggunaannya  

1) Lahan Pertanian    : ± 415.68 Ha 

2) Lahan Perkebunan   : ± 86.82 Ha 

3) Areal Pemukiman   : ± 121.50 Ha 

4) Areal Tambak   : ± 1.00 Ha 

5) Lain-lain    : ± 85.00 Ha  

d. Sarana dan Prasarana 

1) Kantor Kelurahan   : 1 buah 

2) Jalan Kecamatan   : 2.5 KM 

3) Jalan Kelurahan   : 20 KM 

4) Masjid    : 7 buah 

5) Polindes    : 1 buah 

6) Posyandu    : 2 buah 

7) PDAM ( sumber air bersih) : 1 buah 

8) Pendidikan 

8.1  PAUD    : 1 buah 

8.2  TK Negeri   : 1 buah 

4 ORW. 04 

BONTO 

TAJJORO 

142 142 240 514 

5 ORW.05 

LIPUNGAN 

347 347 600 1.183 

6 ORW. 06 

BIRAO 

157 157 256 519 

JUMLAH 1.358 2.318 2.386 4.704 

    4.705 
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8.3  Sekolah Dasar  : 2 buah 

8.4  SLTP / Sederajat  : 2 buah 

8.5  SLTA / Sederajat   : 2 buah 

e. Pendidikan  

NO Nama Sekolah Jumlah Siswa  Jumlah 

Guru 

Ket  

Lk Pr Total 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PAUD AN 

NURIA  

11 15 26 3 Bangunan 

tersendiri 

belum ada, 

masih 

menumpang 

dirumah warga 

2 TK NEGERI     Gedungnya 

masih 1 (satu) 

atapnya masih 

bergabung 

dengan SDN 

49 BELAE 

3 SDN 49 BELAE 31 22 53 9 Sukarela 5 

Orang  

4 SDN 59 REYA 24 26 50 9 Sukarela 6 

Orang  

5 SMP  NEG. 1 

MINASATENE 

281 257 538 55 Guru PNS 39 

Orang 

Guru Honorer 

16 Orang 

Pegawai PNS 

7 Orang 

Pegawai 

Honorer 10 

Orang 

6 SMK NEG. 1 

MINASATENE 

255 117 372 41 Guru PNS 25 

Orang 

Guru Honorer 

7 Orang 

Pegawai 

Honorer 6 

Orang 

 PESANTREN 

IMMIM PUTRI 

a. SLTP 

 

  

 

175 

 

 

 

175 
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Guru PNS 8 

Orang 
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b. SLTA  

 

 

109 109 19 Guru Honore 

11 Orang 

 

Guru PNS 8 

Orang 

Guru Honorer 

11 Orang 

Guru 

Kepesantrenan 

15 Orang 

 

B. Pengertian Tradisi  

1. Pengertian Tradisi Songka Bala 

Tradisi Songka Bala atau Tolak Bala adalah suatu upacara yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem kepercayaan masyarakat tertentu untuk 

menangkal bencana yang akan menimpa atau merugikan manusia. Bencana itu 

dapat berupa penyakit, kemarau panjang, gempa, banjir, hama, topang, dan 

sebagainya. Upacara Tolak bala merupakan wujud tanggapan aktif masyarakat 

atas sejumlah pengalaman menghadapi berbagai gejala atau peristiwa itu. Mereka 

yakin dibalik semua peristiwa itu ada kekuatan gaib, makhluk halus, serta roh 

jahat dan roh baik. Untuk menanggapi hal itu, mereka memberikan sesajen, dan 

membaca doa atau mantra, selain itu songka bala juga menurut masyarakat 

dikampung Sanirang juga bertujuan untuk persembahan kepada matahari dan 

bulan, dengan alasan matahari dan bulan yang menerangi kita di dunia, dan 

harapannya akan diterangi pula di akhirat kelak. Sebagaimana dalam  Q.S 

Al-Baqarah/02:286 
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Terjemahnya:  

‘’Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 
berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa 
atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami 
apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah 
Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah 
kami terhadap kaum yang kafir."

21
 

Ayat ini menjelaskan bahwa ‘’mereka sadar bahwa Allah swt tidak 

mungkin membebani mereka beban yang tidak dapat dipikul, tetapi tidak tertutup 

kemungkinan menerima tugas yang sulit dipikul. Dan kandungan permohonan 

yang diulang bertujuan untuk mengokohkan permohonan, bukankah kita sering 

mengulang-ulang permohonan? Memang, di sini  redaksinya dibedakan agar 

memberi kesan lebih dalam. Kendati demikian, sementara ulama 

membedakannya. Permohonan pertama berkaitan dengan tugas yang dibebankan 

jangan sampai melalmpaui kemampuan yang wajar, sedangkan permohonan yang 

kedua, menyangkut sanksi yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap tugas itu 

dan dengan demikian, seakan-akan mereka memohon, ‘’jangan bebankan kami 

beban yang berat karena kami tak mampu memikulnya, dan bila demikian, kami 

terancam mendapat siksa-Mu, padahal kami tak kuat menanggung siksa.’’ 

Akhirnya, orang-orang mukmin ini menutup doa mereka dengan bermohon, 
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‘’maafkanlah kami, yakni hapus dosa-dosa kami, lindungi kami, yakni tutup aib 

kami dengan tidak menghukum kami akibat pelanggaran, dan rahmati kami 

dengan aneka rahmat melebihi penghapusan dosa dan penutupan aib. Engkau 

adalah pelindung kami. karena itu menangkan kami  dan dengan argumentasi dan 

dengan kekuatan fisik menghadapi orang-orang kafir.
22

 

2. Peranan Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Tradisi  

Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ia memerlukan orang orang lain, yang 

tampak terutama di masa awal dan akhir dari kehidupan, atau menurut daur hidup 

manusia (life cycle), yaitu seseorang dari mulai ada sampai tidak ada atau dari 

lahir sampai mati. Keberadaan setiap orang dalam masyarakatnya itu selalu 

menjadi pemikiran tidak saja bagi orang dari masyarakatnya itu sendiri, tetapi 

juga oleh para pemikir sosial dan filsuf. Sebutan Aristoteles terhadap manusia 

yang biasa bermasyarakat itu ialah, zoon politicon, bahwa binatang atau makhluk 

yang bernegara tiada lain adalah menunjukkan manusia dan manusiawinya.
23

 

Manusia merupakan makhluk sosial. Apakah kita suka atau tidak, hampir 

semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. 

Sedikit sekali yang kita lakukan benar-benar soliter dan sangat jarang kesempatan 

kita benar-benar hanya sendirian. Jadi, mengenai bagaimana kita dapat 

berinteraksi satu sama lain, dan apa yang terjadi ketika kita berinteraksi, adalah 

salah satu ikhwal paling mendasar yang menarik dalam kehidupan manusia.
24

 

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai budaya adalah pencipta dari 

sebuah tradisi kebudayaan. Tradisi Kebudayaan adalah ekspresi eksistensi 

manusia di dunia. Kadar akal dan budi manusia berbeda-beda satu dengan 
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lainnya, demikian pula masyarakat satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai 

makhluk berbudaya, berkemampuan untuk menciptakan kebaikan, kebenaran dan 

tanggung jawab, tapi juga sebaliknya manusia bisa berbuat menciptakan 

keburukan, pengingkaran kebaikan, dan tidak bertanggung jawab. Berdasarkan 

hal tersebut, agar budaya masuk menjadi tingkatan nasional maka kebudayaan 

tersebut harus memiliki paduan bagi seluruh lapisan kebudayaan lokal bangsa 

Indonesia, yang tentunya mencerminkan semua aspek kehidupan bangsa. 

Tradisi kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Dan 

pada buku yang sama, Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski 

mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan 

oleh tradisi kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah itu 

disebut cultural-determinism (determinisme budaya). Herkovits memandang 

tradisi kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke 

generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic, tradisi 

kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, 

serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan artistik yang menjadi ciri 

khas suatu masyarakat. Tradisi kebudayaan merupakan keseluruhan yang 

kompleks yang di dalamnya terkandung penegetahuan, kepercayaan, kesenian, 

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

seseorang sebagai anggota masyarakat. 

Terlihat jelas bahwa manusia dalam tradisi kebudayaan itu memiliki peran 

yang sangat integratif. Pasalnya, manusia dan tradisi kebudayaan merupakan 

suatu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang 

paling sempurna secara turun temurun. Semua itu terjadi karena antara manusia 

dan tradisi kebudayaan terjalin hubungan yang sangat erat, karena menjadi 

menusia tidak lain merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri.  
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Tradisi kebudayaan digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan 

masalah-masalahnya, atau yang biasa disebut sebagai way of life, pedoman hidup 

yang digunakan setiap individu dalam bertingkah laku. E. B. Taylor, pada buku 

Ani Sri Rahayu ISBD juga secara defenitif memaknai tradisi kebudayaan sebagai 

keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta 

kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai bagian dari 

anggota masyarakat. 

Masyarakat majemuk seperti Indonesia bukan hanya beraneka ragam suku 

bangsa dan kebudayaan suku bangsanya secara horizontal, tetapi juga secara 

vertikal. Tanpa disadari oleh banyak orang Indonesia, sebenarnya dalam 

masyarakat Indonesia terdapat golongan mayoritas dan minoritas, sebagaimana 

yang terwujud dalam tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap mereka dalam 

berbagai interaksi, baik interaksi secara individual maupun sebaliknya. Sebagai 

bangsa yang memiliki keragaman etnik, agama, dan budaya yang luar biasa, 

Indonesia sering kali dijadikan ajang pemantauan penerapan ide-ide pluralisme 

dan multikulturalisme dapat dilangsungkan. Persentuhan ragam budaya dan 

agama antar kelompok masyarakat yang telah berlangsung sejak lama ini juga 

telah melahirkan ragam konflik dan konsensus yang terjadi. 

Penduduk yang menghuni wilayah Nusantara dapat dikelompokkan ke 

dalam berbagai bentuk pengelompokan sosial yang didasari oleh sistem 

penggolongan sosial lain berdasarkan satu atau lebih unsur tertentu yang diperoleh 

secara askriptif (warisan), seperti tradisi kebudayaan sebagai kearifan lokal, dan 

sebagainya. Pada hakikatnya, masing-masing kesatuan sosial tersebut hidup 

dengan mengacu pada kebudayaan atau subkebudayaan masing-masing. Yang 

saling berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan lengkap dengan aturan-aturan 

hukumnya sendiri, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan hukum adat. 
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Masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis antara lain ditandai oleh 

keragaman suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Indonesia sebagaimana kita 

ketahui telah memiliki keragaman suku bangsa yang begitu banyak, terdiri dari 

berbagai suku bangsa, mulai dari Sabang hingga Merauke. 

Konsep keragaman mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu, 

keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, 

heterogen bahkan tidak bisa disamakan. Keragaman di Indonesia dengan berbagai 

dinamika sosial budaya, sebenarnya terlihat jelas pada aspek-aspek geografis, 

etnik, sosio-kultural dan agama, serta kepercayaan. 

Indonesia merupakan negara yang plural. Dan merupakan tempat bagi 

berkembangnya kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan beragama yang dianut 

oleh warga negara Indonesia. Permasalahan suku bangsa dan kesatuan-kesatuan 

nasional di Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa suatu negara yang 

multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk menginvestasikan 

perananan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya. Gagasan 

tentang kebudayaan nasional Indonesia yang menyangkut kesadaran dan identitas 

sebagai suatu bangsa telah dirancang saat bangsa kita belum  merdeka. 

Keragaman tentunya hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal itu  karena 

keragaman merupakan suatu keniscayaan yang ada di masyarakat. Keragaman 

juga sering kali disandingkan dengan kesetaraan, karena semua etnik memiliki 

posisi yang sama pentingnya dihadapan bangsa. 

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk yang ditandai dengan 

banyaknya etnik, suku, agama, bahasa, budaya adat istiadat, hingga gender. Disisi 

lain agama masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, 

masyarakat yang anggotanya memilki latar belakang tradisi kebudayaan dan 
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agama yang beragam. Karena kemajemukan itu, Indonesia sering dikatakan 

sebagai negara yang multietnik dan multiagama. 

Indonesia yang kita jumpai saat ini adalah negara-bangsa (nation-state) 

yang telah melampaui proses panjang sejarah.  Realitas historis juga menunjukkan 

bahwa sejak dahulu, di Nusantara telah berdiri berbagai kerajaan/ kesultanan 

dengan latar belakang etnik dan tradisi kebudayaan yang majemuk. 

Keragaman tradisi kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia merupakan 

kekayaan yang harus kita lestarikan bersama. Namun, dalam upaya melakukan 

pelestarian keragaman tradisi kebudayaan bukanlah suatu perkara mudah. 

Pasalnya, kita tidak bisa menghindari bahwa keragaman yang ada akan 

menimbulkan kemajemukan, dan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam 

suku bangsa dan agama, dan perbedaan lainnya disebut dengan masyarakat 

majemuk.
25

 

3. Keterkaitan Agama dan Tradisi dalam Masyarakat 

Keragaman kultural tampil dalam masyarakat beragama dan keragaman 

kultural  tersebut menyebar secara geografis dan dilintasi periode sejarah manusia 

yang berbeda-beda. Islam yang berkembang di Indonesia dengan kurung waktu 

ketika kebudayaan-kebudayaan besar mempengaruhi telah berubah. Perbedaan- 

perbedaan kultural di dalam sebuah masyarakat sangat sering terjadi. 

Kepercayaan lokal di Nusantara kadangkala mempunyai tokoh, 

kadangkala tidak, didalam sebuah praktek tradisi lokal yang turun temurun telah 

dilakukan oleh masyarakat tertentu, kadangkala masyarakat tidak 

mempertanyakan kapan dimulai suatu praktek tradisi lokal yang sudah turun 

temurun dilakukan. Masyarakat hanya mempraktekkan yang sudah berjalan dalam 
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tradisi tanpa mempertanyakan siapa yang mengajari dan memulai atau mencari 

dalil yang tercantum di Buku Suci apa. 

Seiring dengan jalannya waktu, agama (walaupun dari Tuhan), karena 

manusia yang memeluknya menjadi beragam dari segi kepentingan, karena 

mengalami perkembangan berupa sekte atau mazhab. Hampir semua agama di 

dunia ini, akan melahirkan golongan atau kelompok dalam agama. Ketidakpuasan 

manusia terhadap institusi akan melahirkan inisiasi untuk mendirikan kelompok 

baru yang mewadahi aspirasi, atau kritik terhadap institusi yang sudah mapan 

karena ketidakpercayaan; ini juga melahirkan kelompok baru. 

Kelompok keagamaan lain pun tak luput dari mazhab, sekte, dominasi, 

aliran, dan kelompok. Semua itu bersifat manusiawi, dan wajar. Tak satupun suatu 

agama yang bertahan berabad- abad dan melewati tradisi dan budaya manusia 

yang bermacam hanya melahirkan kelompok yang tunggal. Semua mengalami 

pernterjemahan, penyesuaian, kontekstualisasi, dan modifikasi sesuai dengan 

budaya, tradisi, dan masyarakat setempat.
26

 

Nilai dasar dari sebuah tradisi budaya nusantara ialah religiutas dan 

spiritualitas, religiutas adalah hal yang berkaitan dengan nilai kerohanian 

seseorang yang bersumber pada values dan believes yang dianut oleh seseorang 

atau masyarakat. Religiutas juga terkait dengan ritual-ritual tertentu, pelaksana 

doktrin yang diyakini merupakan bagian integral manusia untuk berhubungan atau 

berbaik-baik dengan pencipta atau tata cara manusia mengabdi kepada Tuhannya. 

Pada perkembangannya, religiutas tidak hanya berhubungan dengan 

bentuk ritual dalam hal pelaksanaan kewajiban asasi manusia kepada Tuhan, tapi 

sudah masuk pada behaviour manusia dengan diri mereka sendiri, hubungan 
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manusia dengan manusia lain dan kemanusiaan, serta kewajiban manusia dengan 

lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. 

Di Nusantara, bentuk religiutas yang paling mudah diamati ialah 

pelaksanaan ibadah pokok atau tata cara utama yang dapat diamati berkaitan 

dengan penyembahan atau ritual keagamaan. Dalam berbagai kebinekaan tradisi 

keudayaan luhur Nusantara, bentuk religiutas awalnya erat kaitannya dengan 

penyembahan terhadap alam gaib melalui sarana alam. Seperti gua, langit, dan 

alam lainnya. Namun, setelah itu berkembang melalui sarana lain, termasuk arca-

arca buatan manusia dan berbagai macam cara ritual doa, ritual tari-tarian, dan 

ritual lain yang jumlahnya ratusan karena terkait tradisi lokal dan kebiasaan-

kebiasaan turun-temurun dan pemahaman serta pengetahuan manusia di 

lingkungan tertentu. 

Dan spiritualitas adalah hal transenden atau hal yang berkaitan dengan hal 

yang gaib. Spiritualitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan hal yang suci, 

supranatural, dan hal-hal yang berkaitan dengan rohaniah atau roh. Nilai-nilai 

spiritualitas bisa dilakukan bahkan pada orang yang mengaku tidak beragama. 

Spiritualitas dan religiutas itu sama-sama dekat dan berhubungan dengan 

agama, dapat pula dikatakan bahwa spirirtualitas itu lebih luas, lebih halus, lebih 

terbuka, dan tak harus formal terlihat sebagaimana religiutas yang lebih bersandar 

pada tata aturan tertentu, ibadah-ibadah tertentu dalam agama-agama besar.
27

 

Fungsi agama dalam masyarakat ada tiga aspek penting yang perlu 

dipelajari, yaitu tradisi kebudayaan, sistem sosial, dan kepribadian. Ketiga aspek 

tersebut merupakan kompleks fenomena sosial yang pengaruhnya dapat diamati 

dalam perilaku manusia, sehingga timbul pertanyaan, sejauh mana fungsi lembaga 

agama dalam memelihara sistem, apakah lembaga agama terhadap tradisi 
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kebudayaan sebagai suatu sistem, dan sejauh manakah agama dalam 

mempertahankan keseimbangan pribadi melakukan fungsinya. Manusia 

mementaskan dan memolakan kegiatannya menurut norma yang berlaku umum, 

peranan serta statusnya.
28

 

Teori fungsional melihat sebuah tradisi kebudayaan pengertiannya ialah, 

bahwa sebuah tradisi kebudayaan itu berwujud suatu kompleks dari ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sistem sosial yang terdiri dari 

aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul 

satu dengan yang lain, setiap saat mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat 

tata kelakuan, bersifat kongkret terjadi di sekeliling. Dalam hal ini tradisi 

kebudayaan menentukan situasi dan kondisi bertindak, mengatur dengan sistem 

sosial berada dalam batasan sarana dan tujuan, yang dibenarkan dan yang 

dilarang. Kemudian agama dengan referensi transendensi merupakam aspek 

penting dalam fenomena tradisi kebudayaan sehingga sehingga timbul pertanyaan, 

apakah posisi lembaga agama terhadap tradisi kebudayaan merupakan suatu 

sistem. 

Manusia yang mempunyai tradisi budaya menganut berbagai nilai, 

gagasan, dan orientasi yang terpola mempengaruhi perilaku, bertindak dalam 

konteks terlembaga dalam lembaga situasi, diamana peranan dipaksakan oleh 

sanksi positif dan negatif, memolakan penampilannya, tetapi yang bertindak, 

berpikir dan merasa ada individu.
29

 

Kemudian, Tuhan bermanifestasi bukan hanya pada ciptaan fisik, yakni 

fisik alam dan manusia, melainkan juga pada ciptaan-ciptaan non-fisiknya, 

termasuk hukum-hukum alam, hukum-hukum kemanusiaan (psikologi, sosiologi, 
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sejarah, politik, dan sebagainya), termasuk budaya. Beragam budaya yang ada, 

dengan segala keunikannya, adalah lokus-lokus unik dari manifestasi-Nya. 

Dengan kata lain, budaya adalah juga tanda-tanda (ayat) Tuhan, tanda-tanda yang 

membawa kebenaran ketuhanan. Maka, sebagaimana mempelajari diri manusia 

dan alam semesta dapat memberi kita pengetahuan dan kedekatan dengan Tuhan, 

maka belajar dan menghayati budaya merupakan sumber pengetahuan dan 

penghayatan terhadap agama itu sendiri. Sebuah kaidah menyatakan, al-tsabit bi 

al-‘urf ka al-tsabit bi al-nash (sesuatu yang ditetapkan berdasar tradisi ‘’sama 

belaka kedudukannya’’ dengan sesuatu yang ditetapkan berdasar al-Qur’an-

Hadist). Kaidah fikih lain menyatakan, al- adah muhakkamah (adat biasa 

dijadikan sumber hukum). 

 
Demikian penting kedudukan tradisi dalam Islam, maka ushul fikih 
memberi  mandat pada tradisi untuk men-takhshish lafal umum yang 
belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya dalam al-Qur’an dan Hadist. 
Itulah yang disebut dengan takhshish bi al-urf. Dalam kaitan itu, 
Jalaluddin al-Suyuthi dalam al-Asybah wa al-Nazha’ir berkata, ‘’kullu ma 
warada bihi al-syar’u wa la dhabitha lahu fihi wa la fi al-lughah yurja’u 
fihi ila al-‘urf (sesuatu yang datang dari Allah swt dan Rasul-Nya secara 
mutlak-tanpa batasan-kriteria,baik dalam aspek syariat maupun dalam 
aspek bahasa, maka sesuatu itu harus dikembalikan pada tradisi).

30
 

Ini, menunjukkan betapa Islam sangat menghargai kreasi-kreasi 

kebudayaan masyarakat. Sejauh tradisi itu tak menodai prinsip-prinsip 

kemanusiaan, maka ia bisa tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika tradisi itu 

mengandung unsur yang mencederai martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan 

untuk melestarikan. Dengan demikian, hanya tradisi yang menghormati nilai-nilai 

kemanusiaan yang perlu dipertahankan.
31

 

Itulah petunjuk pelaksanaan Islam Nusantara dalam menyikapi tradisi-
budaya masyarakat. Itu sebabnya dalam beberapa kasus para ulama 
menggunakan strategi kebudayaan dalam mendakwahkan Islam.  Di Pulau 
Jawa misalnya, ada Sunan Kalijaga menggunakan Wayang Kulit sebagai 
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media dakwah. Ia memasukkan kalimat Syahadat dalam dunia 
pewayangan. Doa-doa, mantera-mantera, jampi-jampi yang biasanya 
berbahasa Jawa ditutupnya dengan bacaan dua kalimat Syahadat. Dengan 
cara ini, kalimat Syahadat menjelma di hampir semua mantera-mantera 
yang populer di masyarakat.

32
 

Alih-alih menghancurkan tradisi, tak jarang para ulama mengakomodasi 

budaya yang sedang berjalan di masyarakat. Tradisi Sesajen yang sudah 

berlangsung lama dibiarkan berjalan untuk selanjutnya diberi makna baru. Sesajen 

tak lagi dimaknai pemberian untuk dewa melainkan sebagai bentuk kepedulian 

kepada sesama. Begitu juga Tradisi nyadran dengan mengalirkan satu kerbau ke 

Pantai Jawa tak dihancurkan, melainkan diubahnya hanya dengan membuang 

kepala Kerbau atau kepala Sapi ke laut. Nyadran tak lagi dimaknai sebagi 

persembahan pada dewa, melainkan sebagai wujud Syukur kepada Allah swt. 

Hasil bumi yang terhidang dalam upacara tak ikut dilarungkan ke laut, tapi dibagi 

ke penduduk, begitu pula dengan tradisi lokal Songka Bala ini, sebelum 

pelaksanaan ritual Songka Bala dilakukan masyarakat tersebut membagikan 

makanan ke masyarakat, dengan alasan jika makanan yang dibagikan, merupakan 

makanan yang disajikan pada saat Songka bala dilaksanakan dibagikan kepada 

masyarakat, masyarakat menolak memakannya dengan alasan dan pandangan 

yang berbeda-beda.  

Ini kearifan dan cara ulama dalam memanifestasikan islam sehingga umat 

islam tetap bisa berislam tanpa tercerabut dari akar tradisi mereka sendiri. Cukup 

jelas bahwa memisahkan Islam dari tradisi masyarakat bukan solusi. Islam 

seharusnya berdialektika dengan kebudayaan asalkan tak sampai mengubah pokok 

ajaran Islam. 
33

 

Dengan demikian, ajaran Islam dan Tradisi masyarakat mestinya tak perlu 

dipertentangkan, sebab keduanya bisa saling mempersyaratkan. Jika tradisi 
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membutuhkan ajaran Islam agar tradisi tersebut tak menghancurkan nilai-nilai 

kemanusiaan, maka Islam juga membutuhkan Tradisi karena Tradisi merupakan 

ladang tempat berlabuhnya ajaran Islam. Karena itu, seorang mujtahid harus orang 

yang mengerti Tradisi masyarakat. Imam Syihab al-Din al-Qanafi dalam kitab al-

Furuq menasihati para ahli fiqih yang hendak memberikan fatwa: 

‘’ Janganlah anda terpaku pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab 
sepanjang umurmu. Jika datang kepadamu seorang laki-laki dari luar 
daerah untuk meminta fatwa, maka jangan terapkan sebuah hukum menurut 
tradisi yang berlaku di daerahmu. Tanyakanlah kepadanya tentang tradisi 
yang berjalan di daerahnya, lalu berilah fatwa berdasarkan tradisi di 
daerahnya, bukan berdasarkan tradisi yang ada di daerahmu dan bukan 
berdasarkan keputusan yang tercantum dalam kitab-kitabmu. Ini adalah 
kebenaran yang nyata. Sungguh, terpaku pada teks semata merupakan 
kesesatan yang nyata selamanya. Itu menunjukkan ketidaktahuan untuk 
menangkap maksud-maksud para ulama salaf-terdahulu’’.

34
 

Kita tahu bahwa wilayah Nusantara ini memiliki sejumlah kekhususan 

yang berbeda dengan kekhususan geografis, kekhususan sosial-politik sampai 

pada kekhususan tradisi peradaban. Keunikan-keunikan ini tentu menjadi 

pertimbangan para ulama ketika hendak menjalankan Islam di Nusantara. 

Keunikan-keunikan itu pula pada perkembangannya membentuk warna Islam 

Nusantara berbeda dengan warna Islam di Timur Tengah. Walau berbeda, 

Nusantara tak boleh dianggap lebih rendah ketimbah Saudi Arabia misalnya. 

Dengan ini, maka Nusantara tak perlu diarabkan sebagaimana Arab tak perlu 

dinusantarakan. Namun, masing-masing bisa saling belajar menyangkut 

kekurangan dan kelebihan dalam mendakwahkan Islam. 

Ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam memandang hubungan 

agama dan budaya, hubungan antara keberagaman dan kebudayaan. Pertama, 

melihat agama sebagai menghargai budaya sebagai sumber kearifan. Dalam Islam, 
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kebangsaan dan etnisitas-yang menjadi lokus budaya-dilihat secara positif sebagai 

sumber kearifan (wisdom). Sebagaimana dalam QS Al-Hujuraat/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 diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.

35
 

Ayat diatas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan 

kesamaan derajat kemanusiaan manusia tidak wajar seseorang berbangga dan 

merasa diri lebih tinggi dari pada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, 

atau warna kulit dan selainnya tetapi antara jenis kelamin mereka.
36

 

Kedua, melihat budaya sebagai tradisi warisan hikmah ketuhanan yang 

diturunkan lewat Nabi-nabi yang pernah diutus Tuhan sepanjang sejarah umat 

manusia. ‘’Bagi tiap-tiap umat seorang Rasul.’’ QS Yunus/10:47  

                    

          

Terjemahnya: 
Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila Telah datang Rasul 
mereka, diberikanlah Keputusan antara mereka  dengan adil dan mereka 
(sedikitpun) tidak dianiaya.

37
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sementara sebuah sabda Nabi bahwa jumlah seluruh nabi yang pernah 
diutus Tuhan adalah tak kurang dari 124.000 orang. Dari sinilah sebagian 
ahli menyatakan bahwa sesungguhnya peninggalan budaya, selama bisa 
dibuktikan tak bertentangan dengan aturan agama yang pasti keberadaan 
dan pemahamannya sedikit atau banyak adalah peninggalan Nabi. Dengan 
demikian, bukan saja ia boleh dianut, budaya memiliki tempat yang absah, 
kalau tidak memiliki nilai kesakralan tertentu. 

Sebagai konsekuensinya, orang Indonesia Muslim bukan hanya dapat 

memeluk, melainkan wajib memelihara Tradisi-Budaya Indonesia. Yang dimana 

Tradisi-Budaya yang dimaksud disini, seperti yang telah disebutkan oleh Sutan 

Takdir Alisjahbana yang pernah mengupas Tradisi-Budaya Nusantara, yang ia 

sebut memiliki tiga lapisan. Pertama, lapisan Tradisi-Budaya asli Indonesia yang 

lebih kurang masih mistis. Kedua, lapisan Tradisi-Budaya Islam yang, menurut 

Alisjahbana, telah membawa bersamanya rasionalisme keagamaan dan ilmu 

pengetahuan. 

Namun, ada juga yang mungkin agak lepas perhatian Alisjahbana adalah 
Tradisi-Budaya Islam mayoritas bangsa Indonesia sesungguhnya tidak 
semodernis itu, yakni dalam makna asli istilah ‘’modern’’ itu sendiri. 
Lepas dari masuknya pengaruh (terbatas) modernisasi di akhir abad 19 
hingga paruh pertanma abad 20, lapisan Islam pun sesungguhnya masih 
banyak dikuasai oleh spiritualisme, bahkan panteisme (monistik) yang 
menekankan kebersatuan manusia dengan alam selebihnya dan Tuhan. 

Akhirnya, beberapa yang perlu disertakan disini. Pertama, tanpa 

mengabaikan budaya rasionalitastik dan keilmuan, yang dalam terminologi Van 

Peursen disebut sebagai melampaui tahap ontologis menuju fungsional, 

sesungguhnya spiritualisme panteistik yang berorientasi pada etika dan 

keselarasan alam-semesta (tahap mistis) inilah yang menjadi kekuatan Tradisi-

Budaya Nusantara. Ketiga tahap Tradisi-Kebudayaan itu memang tak seharusnya 

dilihat sebagai perkembangan yang saling mengeksklusi. Apalagi bersifat historis 

belaka, melainkan sebagai tiga unsur yang tak pernah kehilangan relevansinya 

dalam membentuk setiap tradisi di dalam kebudayaan. Ini penting bukan saja agar 

kita dapat tetap memiliki kuda-kuda yang kuat dalam ‘’menyaring’’ terpaan 

hegemoni budaya yang eksesif, juga demi memiliki bekal indigenous yang dapat 
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dikontribusikan pada pembentukan tradisi budaya kemanusiaan yang progresif 

(berkemajuan). Kedua, dengan menggagas Islam Indonesia demikian, tentu saja 

kita tak sedang berpikir tentang suatu kebudayaan chauvanistik dalam isolasi. 

Justru sebaliknya, kita meyakini kewajiban kita dalam berkontribusi terhadap 

tradisi kebudayaan Islam yang lebih universal, pada khususnya. Serta peradaban 

dunia, pada umumnya. Yaitu, dengan menawarkan sumber alternatif pembentukan 

tradisi kebudayaan sesuai kekayaan khazanah tradisi dalam kebudayaan kita dan 

keyakinan kita padanya. 

Terakhir, seperti telah disinggung di awal tulisan, dengan mempromosikan 

keakraban Islam dengan tradisi budaya lokal, tak berarti kita kehilangan 

penglihatan akan adanya kemungkinan ingkongruensi ajaran qathi’i dengan 

unsur-unsur tradisi budaya lokal dalam perkembangannya hingga saat ini. Budaya 

lokal bisa merupakan bagian dari tajalliy Tuhan, atau warisan keagamaan Nabi-

nabi terdahulu. Pada saat yang sama, bukan tak mungkin ia adalah penyimpangan 

dari ajaran keagamaan. Maka di sini sikap kritis-dialogis perlu dikembangkan 

agar keakraban agama dan tradisi budaya lokal, sebaliknya dari mendistorsi ajaran 

Islam, bisa justru memperkuat akarnya dalam masyarakat.
38

 

Terkait dengan adopsi ajaran tradisi pra-Islam, jika melihat kasus 

berdirinya Islam di Indonesia, tampaknya teori ini juga dipakai oleh para 

pendakwah serta penyebar Islam ketika dibawa masuk ke Indonesia. 

Berkembangnya penyebaran dengan dakwah Islam tersebut, menurut Bambang 

Pranowo, tidak terlepas dari berbagai tradisi yang ada di wilayah tersebut. Tradisi- 

tradisi yang ada berinteraksi dengan Islam yang datang, ataupun sebaliknya, Islam 

berinteraksi dengan tradisi yang ada di Indonesia. Dalam menyampaikan 

dakwahnya, para Pendakwah dan Penyebar Islam lainnya menggunakan teori 
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akomodasi dan akulturasi tradisi kebudayaan. Snouck Hurgronje menggambarkan 

pola akulturasi islam dengan teori Receptio, sebuah teori yang menunjukkan 

bahwa Islam sebagai agama atau hukum normatif umat Islam dapat diterima di 

kalangan masyarakat, jika tidak bertentangan dengan tradisi budaya lokal. Islam 

muncul di tengah-tengah masyarakat melalui peetemuannya  dengan tradisi 

budaya lokal, yang mengartikan bahwa Islam tidak tampil dengan muka Islam 

seluruhnya, melainkan dipoles dengan tradisi budaya lokal setempat. Proses 

analisis Mark R. Woodward dalam buku Sa’dullah Affandy, Menyoal Status 

Agama-agama Pra-Islam, bahwa Islam berusaha dengan menyeimbangkan antara 

dimensi hukum dan mistik.
39

 

 Dalam hal ini Nurcholish Madjid menegaskan bahwa unsur-unsur tradisi 
budaya lokal yang diadopsi menjadi sumber hukum Islam sekurang-
kurangnya tidak bertentangan dengan Islam. Setiap masyarakat Islam 
mempunyai masa jahiliahnya sendiri yang sebanding dengan apa yang 
terjadi dengan bangsa Arab. Terkait adopsi tradisi budaya lokal tersebut, 
terdapat timbal-balik antara Islam dan tradisi budaya lokal yang diakui 
dalam suatu kaedah Ushul Fikih bahwa ‘’Adat itu dihukumkan’’ (al-‘Adah 
muhakkamah). Secara lengkapnya, ‘’al-‘Adah syari’ah muhakkamah’’ 
yang bermakna bahwa adat dan kearifan lokal suatu tradisi masyarakat 
dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

40
 

Keberlangsungan ajaran Islam di suatu daerah bergantung pada bagaimana 

pendakwah dapat berasimilasi dengan tradisi budaya setempat. Sikap puritanisasi 

yang menjaga jarak antara Islam dan kearifan lokal justru menghambat 

berkembangnya Islam sendiri dan Islam akan menjadi asing bahkan dimusuhi oleh 

komunitasnya sendiri. Islam sejatinya permisif dengan tradisi selama tradisi itu 

tidak bertentangan dengan syariat. Setidaknya perlu strategi yang dapat diterima 

masyarakat, bisa melalui teknik kombinasi serta racikan antara tradisi dan ajaran 

islam.
41
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Agama dan tradisi kebudayaan, keduanya merupakan suatu konsep. 

Tergantung dari sudut mana kita memahaminya. Disini dapat kita ambil contoh, 

dengan mengibaratkan bahwa agama dan tradisi kebudayaan sebagai wadah dan 

isi. Kebudayaan adalah suatu wadah, sedangkan agama adalah isinya. Sehingga, 

keduanya sebagai benda-benda hasil tindakan. 

Agama, tradisi kebudayaan, dan masyarakat jelas tidak akan berdiri 

sendiri, ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat dalam dialektikanya, 

selaras dalam menciptakan ataupun kemudian saling menegasikan. Proses 

dialektika yang berjalan menurut Berger, dialami agama dengan tiga bentuk. 

Pertama, energi eksternalisasi yang dimiliki individu dalam bermasyarakat 

kemudian membentuk sebuah bentuk. Kedua, Objektivasi atas kreasi manusia dan 

akhirnya berputar kembali dalam bentuk. Ketiga, dengan arus informasi yang 

menginternalisasi ke dalam individu-individu. Dalam dialektika ini, bukan berarti 

stagnan. Hasil eksternalisasi yang terobjektivitas selalu mengalami 

perkembangan, manusia tidak pernah puuas atas hasil yang telah dicapai. 

Dalam pandangan yang idealis atau perspektif, manusia memiliki 

pengandaian yang normatif yang selalu tidak berhenti dengan satu ciptaan. 

Ketidakterjebakan manusia dalam imanensi dan selalu berhadapan dengan 

keabsurdan membuat manusia dan agama yang juga berada dialektika ini akhirnya 

bersifat dinamis. Begitu juga tradisi budaya, proses dialektika yang dialami 

bersama agama tidaklah jauh berbeda bahkan sama. Tiga bentuk; eksternalisasi, 

objektivitasi dan internalisasi juga merupakan proses bagaimana tradisi budaya 

terbentuk dan bagaimana ia berhubungan dengan Agama. 

Adapun fluiditas (kelenturan) tradisi-agama terlihat saat tradisi budaya 

ataupun agama dianggap sebagian manusia terlahir di dunia mau tidak mau harus 

menerima warisan sebuah ide-ide, sistem tingkah laku, dan artefak yang 
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sebelumnya telah ada. Berbeda dengan ketika tradisi budaya ataupun agama 

dimaknai sebagai proses, keduanya dipandang dalam bentuk kontinyuitas 

perekembangan, kebangkitanm dan keruntuhan suatu tradisi kebudayaan. Tradisi 

kebudayaan dan agama sebagai proses adalah realitas yang tidak terhenti satu 

jejak saja.  

Agama  sebagai suatu sistem sosial di dalamnya merangkum suatu 

kompleks pola kelakuan lahir dan batin yang ditaati penganut-penganutnya. 

Dengan cara itu para pemeluk agama baik secara individu maupun bersama 

melakukan dengan ‘’Yang Suci’’ dan dengan saudara-saudara seiman. Mereka 

mengungkapkan pikirannya, isi hatinya dan perasaannya kepada Tuhan menurut 

pola-pola tertentu. Agama terkena proses sosial dan institusional dan 

menggunakan mekanisme kerja yang berlaku.  

Para ahli yang telah mengadakan pengamatan mengenai aneka tradisi 

kebudayaan berbagai bangsa sampai pada kesimpulan, bahwa agama merupakan 

unsur inti yang paling mendasar dari tradisi kebudayaan manusia, baik ditinjau 

dari segi positif maupun negatif. Masyarakat adalah suatu fenomena sosial yang 

terkena arus perubahan terus-menerus yang dapat dibagi menjadi dua kategori: 

kekuatan batin (rohani) dan kekuatan lahir (jasmani).
42

 

C. Perspektif Filsafat 

1. Mistisisme Yang Terdapat Dalam Tradisi 

Jarak antara manusia dan alam semesta tersebut sama sekali tidak dapat 

ditemukan pada watak penalaran mistis. Dalam mistis manusia lebur ke dalam 

alam semesta. Tinggallah dua kemungkinan dalam hal ini, yakni manusia 

menyerap atau diserap oleh daya-daya alam. Dengan demikian, tradisi dan 

kebudayaan kemudian digiring kepada etika yang mengunggulkan sikap dan 
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tindakan menguasai. Konsep kekuasaan dalam mistis memiliki corak yang 

berbeda dengan pemahamannya dalam ilmu pengetahuan. Ignas Kleden melihat 

mistis-magis sebagai bersifat estetis, namun kiranya lebih tepat memahaminya 

termasuk soal kekuasaan sebagai bersifat emotif. Hal ini tampak pada persepsi 

dan praktik-praktiknya, seperti ditulis Cassirer, ‘’Hanya jika mengalami 

ketegangan emosional yang luar biasa, maka manusia mencari bantuan upacara 

mistis-magis’’. 

Barangkali memang harus dicatat bahwa kepercayaan dan praktik mistis-

magis secara hakiki bercorak sosial. Sangat jarang atau bahkan tidak ada mistis-

magis yang sejak awal keberangkatannya bercorak individual atau personal, dan 

justru pada corak itulah muncul beberapa kerepotan sosial. 

Mistis-magis-putih dalam segi filsafatnya selalu dekat dengan Tuhan, 

sehingga dukungan Ilahi sangat menentukan. Hal ini berjalan sejak kenabian 

disebut mukjizat dan selain nabi disebut karomah, sedanhkan mistis-magis-hitam 

bersandar dan bergantung pada kekuatan setan dan roh jahat. 

Jiwa-jiwa yang memiliki kemampuan magis dapat digolongkan menjadi 

tiga. Pertama, mereka memiliki kekuatan mental atau hikmah. Disebabkan jiwa 

mereka telah menyatu dengan jiwa setan atau roh jahat. Para filosof menyebut 

mereka ini sebagai ahli sihir dan kekuatan mereka luar biasa. Kedua, mereka yang 

melakukan pengaruh magisnya dengan menggunakan watak benda-benda atau 

elemen yang ada di dalamnya, baik benda angkasa atau benda yang ada di bumi. 

Inilah yang disebut jimat-jimat yang biasa disimbolkan dalam bentuk benda-

benda material atau rajah.
43

 

Masyarakat pedesaan berhubungan kuat dengan alam, disebabkan oleh 

lokasi geografi di daerah desa. Mereka sulit ‘’mengontrol’’ kenyataan alam yang 
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dihadapinya, padahal bagi petani realitas alam ini sangat vital dalam menunjang 

kehidupannya. Penduduk yang tinggal di desa akan banyak ditentukan oleh 

kepercayaan-kepercayaan dan hukum-hukum alam, seperti dalam pola berpikir 

dan falsafah hidupnya.
44

 

Tafsiran pertama yang dilakukan manusia terhadap alam mengemukakan 

bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib atau supranatural, yang bersifat 

lebih tinggi ataupun lebih berkuasa dari pada alam yang nyata. Animisme, 

merupakan kepercayaan  berdasarkan super-naturalisme bahwa, pada benda-benda 

dan tempat tertentu terdapat roh-roh gaib. Dengan demikian dalam 

supernaturalisme terdapat wujud; bersifat gaib atau supernatural, bersifat lebih 

tinggi, dan wujud yang lebih kuasa, dibandingkan dengan alam nyata. 

2. Nilai Yang Terkandung Pada Tradisi Dalam Perspektif Filsafat 

Filsafat berarti cara kerja dengan berpikir yang melihat segala sesuatu 

dengan perhatian dan penuh minat, atau berpikir tentang segala sesuatu yang 

disadarinya. Keingintahuan itu merupakan hakikat diri dalam kemestaan yang 

ingin menyimak kehadiran diri dengan kemestaan itu, yang dengan demikian 

karakteristik berpikir filsafat itu memiliki karakteristik tertentu. Dalam pengertian 

umum pada kehidupan sehari-hari, apabila seseorang itu berfilsafat adalah 

diartikan berangan-angan tanpa alasan tertentu karena menerawang jauh dari 

kenyataan. Pertanyaan yang teliti karena mengandung perhatian dan minat yang 

didasarkan kepada pemikiran tertentu, dengan demikian jawaban yang diberikan 

untuk pertanyaan tersebut haruslah dikemukakan menurut cara berpikir yang 

tertentu pula.
45
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Manusia memiliki dan hidup dengan tradisi kebudayaannya, dan tradisi 

kebudayaannya itu memberi  kemampuan kepada dirinya untuk hidup bersama 

dan bermasyarakat, mampu menyimpan pengetahuan perolehan dari proses 

kehidupannya, memiliki pengetahuan untuk bekal kehidupannya, mampu 

mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaannya, 

mengetahui hal benar dan salah, yang baik dan buruk, yang indah dan jelek 

melalui nilai-nilai, norma dan estetika, terus menerus dipaksa proses kehidupan, 

sosial dan lingkungan fisik, manusia adalah satu-satunya yang mengembangkan 

pengetahuan secara sungguh-sungguh dalam mengatasi kebutuhan akan 

kelangsungan hidup, manusia mengembangkan tradisi kebudayaan, memberi 

makna pada kehidupannya manusia ‘memanusiakan’ diri dalam hidupnya, atau 

pada hakikatnya memiliki tujuan tertentu yang tinngi bukan sekedar kelangsungan 

hidup belaka, atau untuk mengembangkan pengetahuan, dan pengetahuan tersebut 

mendorong manusia menjadi makhluk yang khas di muka bumi. 

Dalam perkembangannnya, ada dua pandangan tentang alam pertama,  

Pandangan yang memosisikan alam sebagai sesuatu yang statis dan tidak berubah. 

Pandangan ini dikenal dengan pandangan metafisis. Materialisme metafisis, 

misalnya memandang bahwa seluruh fenomena alam sejak beribu-ribu tahun yang 

lalu tidak berbeda serta suatu fenomena alam dengan fenomena alam lainnya tidak 

memiliki hubungan sama sekali dan masing-masing berdiri sendiri. Kedua, 

pandangan yang memosisikan alam sebagai sesuatu dan fenomena yang selalu 

berubah. Pandangan ini dikenal dengan pandangan dialektis. 

Dalam pemikiran Ibn Khaldun ia diposisikan dalam pandangan kedua. Ia 

menaruh perhatian terhadap perubahan terus-menerus yang dialami makhluk 

hidup. Ia bertentangan dengan sebagian pandangan klasik dan pertengahan yang 

meyakini bahwa setiap spesies makhluk hidup bersifat tetap atau tidak berubah. 
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Ibn Khaldun menyadari bahwa setiap makhluk hidup mempunyai karakteristik 

yang berbeda, yang dihasilkan oleh perubahan dan perkembangan. Menurutnya, 

beragam spesies yang ada bermula dari satu dan bentuknya juga baru terwujud 

setelah melalui rantai perkembangan yang panjang. Teori perkembangan spesies 

ini berlaku untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. 

Dengan berulang-ulangnya daur ini berlangsung perbedaan tersebut 

tampak makin jelas. Bahwa, bila melakukan suatu kebiasaan lokal, maka 

masyarakat sesudahnya akan menggunakan tradisi orang-orang sebelum mereka. 

Mereka banyak menimba dari tradisi itu dan tidak akan melupakan tradisi 

generasi mereka. 

Secara eksplisit, kutipan diatas membahas perkembangan mental, tradisi, 

dan kebiasaan. Secara implisit, membicarakan perkembangan materi karena 

perkembangan materi (kebudayaan dalam bentuk material) berakar dari 

perkembangan mental, tradisi, dan kebiasaan (kebudayaan dalam bentuk ideal). 

Secara implisit  juga, Ibn Khaldun menyiratkan adanya gerak ke depan dan tidak 

pesimitis, yaitu fenomena sosial dan sejarah umat manusia selalu diwarnai oleh 

adanya perkembangan dan kemajuan universal. Sekalipun tetap diwarnai oleh 

adanya kemunduran dan kehancuran dari setiap generasinya, tetap ada garis linear 

kemajuan di belakang kemunduran dan kehancuran antar generasi tersebut. 

Dengan demikian, harus dibedakan antar-perkembangan negara (ad-daulah) dan 

perkembangan masyarakat manusia sebagai keseluruhan
46

. 

Dan dalam penelitian ini peneliti mengaitkan tradisi ini dengan dengan 

kepercayaan batin Thales yaitu Animisme, yang mempercayai bahwa bukan 

hanya yang hidup saja yang mempunyai jiwa, tetapi juga benda mati mempunyai 
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jiwa. Kemudian Aristoteles menamakan pendapat Thales ini dengan nama 

hylezoisme.47 

Berikut ini beberapa nilai yang terdapat dalam tradisi kebudayaan 

masyarakat yang memiliki keterkaitam satu dengan yang lainnya: 

1. Nilai Ketuhanan 

Lestarinya ritus-ritus tradisi, adat, dan agama dalam masyarakat sebagai 

fakta religius menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan telah melekat kuat, dan 

melengkapi kehidupan masyarakat. Setiap acara sebuah tradisi, adat, 

maupun agama, selalu mengedepankan unsur ritual. Hal ini pun sering 

tampak pada acara- acara perkawinan, pemerintahan, dan sosial. 

Kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan, yang dalam perspektif adat 

umumnya tercermin pada semua tradisi hidup masyarakat, entah tradisi 

ritual adat maupun agama.  

Tuhan selalu menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dan tidak akan 

terlupakan dalam setiap acara ritual adat, tradisi, maupun agama. Setiap 

tradisi adat dan agama selalu menyebutkan nama Tuhan sesuai 

kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan 

sangat penting dan menjadi sentral dari seluruh aktivitas kehidupan sehari- 

hari. 

Pengkultusan tempat- tempat tertentu yang keramat pada masyrakat 

tradisi, adat (pusaran leluhur dan pembawa agama) yang selalu dilakukan 

dengan ritual-ritual tertentu, menunjukkan betapa tingginya tingkat 

religiutas masyarakat, dan mencerminkan sikap peenghargaan terhadap 

Tuhan. Kepercayaan alam adanya Tuhan sebagai pencipta, sekaligus 

penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang telah menyebarkan agama, 
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mengharuskan masyarakat, selaku umat ciptaan Tuhan, harus tunduk dan 

sulit menjalankan perintah Tuhan. Salah satu bentuk dari sikap tunduk dan 

taat adalah melaksanakan ritual dan menjauhkan larangan Tuhan. 

Manusia menyadari kedudukan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Kaelan 

pada tahun 2002 menyebutkan. Tuhan merupakan asal segala sesuatu, 

termasuk manusia. Hal ini berarti bagi masyarakat bahwa Tuhan dan 

manusia memiliki hubungan yang sifatnya langsung dan vertikal, sehingga 

nilai- nilai yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan 

Tuhan hanya terdapat dalam wahyu dan melalui praktik menjalankan 

tradisi, adat, dan agama. Seorang masyarakat dapat dikatakan sebagai 

manusia yang religius manakala yang bersangkutan taat menjalankan 

ajaran- ajaran agama dan memelihara tradisi- tradisi. Agama, dalam hal 

ini, dijadikan sebagai sumber pencerahan kehidupan manusia, sehingga 

terhadap nilai ketuhanan membuat posisi nilai ini pada hirarki nilai tinggi. 

Pemicu nilai ketuhanan atau nilai religiutas adalah estetika, yakni 

kekaguman akan  satu-dan perkembangan nilai ketuhanan yang religius 

pada konteks masyarakat. Nilai estetika, yang dimaksudkan di sini, 

bukanlah satu-satunya faktor pendorong bertumbuhnya nilai ketuhanan. 

Ada faktor lain yang umumnya menjadi motivasi kuatnya penerapan nilai 

ketuhanan atau relgius di masyarakat, yakni pengaruh mitos. Mitos dan 

sejarah masyarakat juga dapat menjadi pemicu sikap pemujaan dan 

penyembahan kepada Tuhan. Sikap tersebut melahirkan nilai-nilai religius, 

sekaligus nilai ketuhanan dalam diri setiap manusia masyarakat. 

Manusia menyadari hal tersebut, dan berkeyakinan bahwa Tuhan itu 

ditemui ketika melewati sisi estetika dan kekaguman terhadap berbagai 

peristiwa yang manusia alami di alam semesta.  
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2. Nilai Kemanusiaan  

Masyarakat dapat terintegrasi secara baik bila mengedepankan nilai-nilai 

kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, nilai-nilai 

kemanusiaan dapat berkembang dengan baik dalam komunitas 

masyarakat, dan sekitarnya apabila masing-masing anggota masyarakat 

dapat saling memperhatikan sesama anggota, sekaligus membangun relasi 

sosial secara berkesinambungan. Nilai-nila kemanusiaan, dengan 

sendirinya, dapat bertumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat 

secara universal dalam relasi sosial yang berkelanjutan tersebut. Junjungan 

yang tinggi pada upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan merupakan 

faktor yang selalu melekat dalam diri setiap manusia. Hal ini selalu 

ditanamkan melalui tradisi kebudayaan masyarakat, sehingga dapat 

menjadi gaya hidup yang baru untuk komunitas masyarakat. Lebih dari itu, 

bukan hal yang mustahil apabila menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan dalam suatu masyarakat, dapat menjadikan humanitas atau 

kemanusiaan sebagai manusia mencintai kemanusiaan dalam komunitas 

masyarakat, 

Humanitas menjadi sentral dalam setiap tradisi kebudayaan masyarakat 

yang memfokuskan perhatian pada nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut 

berkaitan erat dengan nilai-nilai etik dan moral, serta norma-norma yang 

selalu dijaga dan diwujudkan dalam kondisi multikulturalisme yang ada di 

tengah masyarakat luas. Tujuannya, membuat rekonsiliasi dan perdamaian 

antarmanusia, antarsuku, dan antaragama dapat tercipta. 

3. Nilai Sosialitas Masyarakat 

Solidaritas juga merupakan aplikasi nyata dari filosofi hidup masyrakat. 

Solidaritas merupakan bagian dari wujud penerapan nilai-nilai sosial pada 



47 
 

masyarakat. Penerapan nilai-nilai sosialitas ini berlangsung dari satu 

generasi ke generasi berikutnya, dan mulai sejak lahir. Artinya, kelahiran 

manusia memang merupakan suatu proses manusiawi, dimana manusia 

lahir demi menuju keunikannya sebagai person. Karna suatu ketika 

manusia harus bertindak sendiri, memilih sendiri, memutuskan sendiri, 

bertanggung jawab sendiri atas segala tindakannya. Kelahiran manusia 

harus dilanjutkan dalam sebuah pendidikan, sehingga keluarga berperan 

penting dalam seluruh perkembangan kepribadian seorang anggota 

masyarakat. 

Manusia lahir dan berkembang dalam suatu dunia tradisi kebudayaan. 

Dunia tersebut adalah ciptaan generasi-generasi terdahulu atau leluhur. 

Manusia juga belajar berbicara dalam suatu dunia tradisi kebudayaan. 

Manusia, secara sosial, selalu berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa. Bahasa sangat erat hubungannya dengan berpikir. Hubungan 

keduanya sama seperti hubungan jiwa dengan badan. Ketika nilai-nilai 

sosial masyarakat terjalin melalui suatu komunitas yang intens.  

Manusia dapat mengenal dirinya karena hubungan dengan sesama anggota 

maupun dengan manusia lain di luar komunitas paham yang demikian 

membuat masyarakat mengetahui dan memahami keberadaannya sebagai 

orang bersaudara secara intern (ke dalam) maupun ekstern (ke luar) yang 

menghargai nilai-nilai sosial dalam hidup bersama. 

4. Nilai Persaudaraan 

Terlihat bahwa betapa pentingya masyarakat menerjemahkan nilai-nilai 

persaudaraan sejati yang lebih multikultural, dengan bermodalkan tradisi 

budaya. Nilai-nilai hidup yang manusiawi tersebut merupakan bentuk 

nyata suatu etika kehidupan dengan prinsip universal.  
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Nilai-nilai persaudaraan sejati masyarakat harus dapat mengungkap 

keberadaan masyarakat beserta tradisi budayanya, sehingga mampu 

mendamaikan dan menyelamatkan kondisi tersebut, dan ini harus benar-

benar dirasakan oleh setiap umat manusia. Alasannya, persaudaraan sejati 

yang sejati adalah memanusiakan manusia, tanpa memandang latar 

belakang agama, ras, suku. Memanusiakan manusia, bagi masyarakat yang 

berbudaya, membutuhkan komitmen dan tekad yang tidak pernah berhenti 

atau pun berakhir. Kapan dan dimana pun, memanusiakan manusia mesti 

menjadi prinsip utama bagi setiap manusia, sebab itulah persaudaraan 

sejati yang benar-benar sejati, dan inilah salah satu bentuk hidup 

masyarakat yang sehat. 

5. Nilai Kerukunan 

Fridolin Ukur, memandang bahwa penerapan nilai-nilai kerukunan melalui 

keluarga diyakini efektif untuk diterapkan dalam suatu komunitas 

masyarakat. Membina dan meningkatkan kerukunan hidup, baik internal 

maupun eksternal, merupakan salah satu dasar yang sangat penting dan 

disitulah tampak asas kekeluargaan. Alasannya, sejak dahulu kekeluargaan 

merupakan asas hidup yang sangat penting dalam masyarakat, di mana 

dengan mengamalkan asas kekeluargaan, rasa solidaritas akan lebih 

berkembang, dan itu harus dimulai dari dalam keluarga. Ada pembagian 

tugas dan kerja yang seimbang dalam keluarga, dan ini memungkinkan 

untuk terciptanya keinginan menjaga keselarasan dan keharmonisan hidup 

dalam keluarga. Asas kekeluargaan, dengan sendirinya menuntut ada 

upaya bersama demi kepentingan bersama. Prinsip-prinsip inilah yang 

dapat dikembangkan dalam hubungan yang lebih luas. 
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Menurut Fridolin Ukur, tampak menjadi pegangan dalam penerapan nilai-

nilai kerukunan di masyarakat. Seluruh tradisi adat, budaya, dan agama 

dalam masyarakat harus dilihat sebagai wujud penerapan filosofi hidup 

orang bersaudara. Tradisi- tradisi adat dan budaya, dengan sendirinya 

menempatkan unsur kekeluargaan sebagai ‘’mesin’’ dalam memobilisasi 

penerapan nilai-nilai kerukunan pada konteks masyarakat.
48
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Salah satu jalan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan jalan 

melakukan penelitian. Dalam penelitian, para peneliti menggunakan berbagai 

metode sistematis sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan yang maksimal 

serta dapat diterima kebenarannya.  

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian Field Research, yaitu penelitian 

lapangan, kegiatan penelitian ini dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, dan 

dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap tradisi suatu 

masyarakat. 

B. Pendekatan penelitian 

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun 

skripsi ini, terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan Filosofis sebuah pendekatan yang bersifat filosofis dengan 

tujuan untuk mengungkapkan makna sesungguhnya dan nilai yang 

terkandung dalam tradisi songka bala dikampung sanirang Kelurahan 

Biraeng Kecamatan Minasate’ne Kabupaten Pangkep. 

b. Pendekatan Fenomenologis yaitu pendekatan yang bertujuan untuk 

mengungkap dan memahami keadaan masyarakat dengan melihat 

gejala-gejala atau kejadian yang Nampak di masyarakat di kampung 

Sanirang Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten 

Pangkep. 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan sekunder: 

1. Data primer, yaitu data yang diambil dari penelitian langsung 

dilapangan dari para narasumber yaitu, Tokoh masyarakat, 

Masyarakat setempat, dan pihak-pihak lain. Baik yang terlibat 

langsung maupun tidak dalam Tradisi Songka bala tersebut. 

2. Data sekunder, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan 

karangan-karangan ilmiah lainnya untuk memperoleh suatu 

pegangan mengenai latar belakang teori yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah sesuatu yang diperoleh melalui 

suatu pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode 

tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat 

menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi merupakan pengamatan dan catatan yang dilakukan peneliti 

secara sistmatik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Dan dimana penelitian ini dilakukan secara obsevasi langsung terhadap 

objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 

peneliti berada langsung ditempat obyek yang ditelitinya. 

2. Wawancara merupakan usaha peneliti mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk dijawab secara 

lisan pula. Ciri utamanya adalah bertatap muka langsung (face to face), 

antara pencari informasi dengan sumber informasi.  

48 
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3. Dokumentasi adalah cara peneliti mengumpulkan data melalui karya 

tulis baik itu berupa arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil/ hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

peneyelidikan. Oleh karena itu dalam setiap penelitian tidak pernah 

dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi 

kepustakaan ini menjadi sangat penting.
49

 

E. Instrument Penelitian 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif tidak hanya disatu sisi saja. 

Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir 

data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian 

istrument atau alat peneliti di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari 

keseluruhan proses penelitian. Namun, instrument penelitian dsini dimaksudkan 

sebagai alat pengumpul data. Dimana alat pengumpul data yang digunakan 

peneliti ialah sebagai berikut: 

1. Alat tulis menulis, digunakan untuk mencatat apa yang diteliti dan di 

dapatkan dilapangan. 

2. Kamera Handphone, digunakan mengambil gambar yang ada 

dilapangan, pada saat peneliti melakukan penelitian dan melakukan 

wawancara. 

3. Perekam suara Handphone, digunakan untuk merekam suara 

Narasumber, pada saat peneliti melakukan Wawancara, selain 

menggunakan alat tulis menulis. Peneliti juga menggunakan perekam 

suara Handphone. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen, adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data secara induktif. 

Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, 

proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang 

terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan 

peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, 

analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat 

keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. 

Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang 

mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, analisis demikian dapat 

memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. 

Proses dan komponen-komponen analisis data yaitu, sebagai berikut : 

1. Mencatat apa yang dihasilkan dilapangan, agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri, 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, dan mengklasifikasikan, 

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data agar mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum dan kesimpulan.
50
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif itu sendiri sejak awal pada 

dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data di sisni 

dinamakan keabasahan data, dimana teknik pemeriksaannya ialah sebagai berikut 

: 

1. Keikutsertaan, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut dapat dilakukan dalam waktu 

singkat, dan juga perpanjangan keikutsertaan penelitian. Perpanjangan 

keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai 

kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

2. Ketekunan pengamatan, ketekunan pengamatan berarti mencari secara 

konsisten interpretasi dengan berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. 

3. Triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu lain. Di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triagulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

4. Pengecekan Anggota, pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam 

proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat 

kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, 

kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat 

yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan 

reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang 

telah diorganisasikan oleh peneliti. 

5. Uraian Rinci, teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil 

penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat 
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mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian 

diselenggarakan. Jelas laporan itu hatus mengacu pada fokus penelitian. 

Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu yang 

dibutuhkan ole pembaca agar ia dapat memahami temuan-temuan yang 

diperoleh. Temuan itu sendiri tentunya bukan bagian dari uraian rinci, 

melainkan penafsirannya yang dilakukan dalam bentuk uraian dengan 

segala macam pertanggung jawaban berdasarkan kejadian-kejadian 

nyata.
51
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Songka Bala 

Songka Bala merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk menghindarkan 

dari mara bahaya, tradisi ini dilaksanakan di Kampung Sanirang Kelurahan 

Biraeng Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, tradisi ini perlahan sudah 

mulai terkikis dikampung tersebut dengan adanya banyak pengaruh dari diluar, 

walaupun demikian tradisi ini masih tetap dilaksanakan oleh seorang  Nenek yang 

bernama Sanabong yang berusia 85 Tahun yang juga diikuti oleh anak, cucu, serta 

masyarakat sekitar yang masih mengikuti tradisi songka bala ini. Tradisi ini sudah 

lama dan sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dan 

dilaksanakan setiap bulan 9, karna waktu tersebut memang sudah dari dulu 

ditentukan pada saat masih nenek moyang masyarakat setempat yang 

melaksanakan tradisi tresebut.  

Tradisi songka bala ini sempat diberhentikan oleh masyarakat yang 

melaksanakannya karna adanya anggapan dari beberapa masyarakat bahwa tradisi 

dilakukan karna hanya ingin membuat acara makan saja. Jadi tradisi ini sempat 

diberhentikan selama 3 tahun, dan kemudian dilaksanakan kembali karna seorang 

Nenek yang merupakan pelaksana dari tradisi songka bala ini merasakan 

keanehan, keanehan itu dirasakan pada saat beliau ke masjid untuk menunaikan 

shakat jumat, pada saat ia ke masjid ia merasakan badannya berubah menjadi 

besar, tanpa sepengatahuan orang sekitarnya. Dan setelah shalat jumat dan beliau 

tiba-tiba sujud ke empat penjuru karna merasakan keanehan tiba-tiba badannya 

berubah menjadi besar dan mendengar ada bisikan yang membisikkan beliau 

bahwa ‘’apa yang pernah kamu lakukan, harus kamu lakukan kembali meskipun 

tidak semua masyarakat yang melakukannya’’. kemudian orang disekelilingnya 
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pun bertanya-tanya ada apa dengan beliau, beliau pun kemudian dituntun oleh 

masyarakat setempat dan sempat ditanya apa yang terjadi dengan beliau, tetapi 

beliau tidak memberitahukan bisikan apa yang ia dengar. tiga bulan kemudian 

setelah kejadian aneh yang ia rasakan di masjid, kejadian aneh kembali terjadi. 

kejadian aneh ini cucu yang berumur 7 pada waktu itu, beliau sendiri yang 

mengalami kemasukan makhluk halus yang beliau anggap itu adalah malaikat 

selama 7 hari 7 malam. 

Setelah kejadian aneh tersebut beliau kembali melaksanakan tradisi songka 

bala yang sempat ia berhentikan. Pada saat itu sampai sekarang tradisi tersebut 

dilakukan pada saat 10 Ramadhan dengan alasan pada waktu itu semua anak 

cucunya berkumpul dikampung dan bisa menghadiri tradisi songka bala tersebut 

dan masyarakat yang masih melakukan tradisi songka bala juga berkumpul. 

Adapun yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan tradisi songka bala yaitu 

sebagai berikut:  

1. Kaddo Massingkulu: Makanan ini terbuat dari beras yang dicampur dengan 

santan dan garam kemudian dimasak setengah matang, kemudian dibungkus 

dengan daun pisang, dengan bentuk segitiga. Kaddo Massingkulu ini 

nantinya disajikan untuk roh halus yang menurut masyarakat tersebut yang 

punya kampung, dan juga untuk dibagikan untuk masyarakat disekitarnya.  

2. Tekolo: Makanan ini juga terbuat dari beras yang dicampur dengan santan 

dan garam, tetapi tekolo ini dibungkus dengan daun pandan, dan berbentuk 

4 sudut. Juga dipersembahkan untuk yang punya kampung kampung. 

3. Pisang: Pisang ini disajikan pada saat tradisi songka bala dilaksanakan. 

Disajikan buat awalli yang katanya tinggal di gunung bawa karaeng dan 

gunung bulu saraung. 
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4. Onde-onde, dan kue-kue yang lainnya: Disajikan sebagai pelengkap untuk 

dilaksanakannnya tradisi songka bala ini. Yang kemudian juga akan 

dibagikan ke masyarakat sekitar. 

Tradisi ini dilaksanakan pada sore hari yaitu pada saat menjelang Maghrib 

dan buka puasa. Dan dilaksanakan pada 9 Ramadhan karna perhitungannya jika 

sudah memasuki waktu Maghrib berarti sudah memasuki 10 Ramadhan. Sebelum 

tradisi songka bala ini dilaksanakan masyarakat yang mengikuti dan berpartisipasi 

datang kerumah Nenek Sanabong membawa beras dan bahan makanan lainnya 

untuk pelaksanaan tradisi songka bala tersebut.  

Kemudian menjelang pelaksanaan tradisi songka bala anak, cucu, dan 

masyarakat yang mengikuti tradisi Songka bala ini berkumpul dirumah nenek 

yang melaksanakan tradisi ini. Mereka berkumpul untuk membuat, dan 

mempersiapkan apa-apa saja yang disajikan. Dan setelah semua yang telah dibuat 

dan dipersiapkan telah siap, terlebih dahulu makanan yang ingin dibagikan ke 

masyarakat sekitar yang tidak hadir dipisah sebelum dibaca-bacai, dan kemudian 

dibagikan ke masyarakat sekitar, dengan alasan adanya masyarakat yang tidak 

ingin memakan makanan yang sudah dibaca-bacai. Kemudian makanan tersebut 

disajikan diruang tengah rumah tersebut. Kemudian anak, cucunya berkumpul 

untuk bersama-sama ma baca-baca, anak-anak yang berusia 5-17 tahun pun 

disuruh berkumpul untuk turut serta ma baca-baca, bacaan yang mereka baca pun 

tidak jauh dari bacaan al-Quran dan bacaan yang lainnya pula dengan harapan 

dijauhkan dari bala dan mengharapkan mendapat kebaikan.  

B. Nilai Tradisi Songka Bala dalam Perspektif Islam dan Filsafat 

Seperti yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tradisi 

ini bertujuan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak segala mara bahaya, dan 

melalui perantara yang di yakini oleh masyarakat setempat, dimana perantara 
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tersebutlah yang di yakini oleh masyarakat setempat sebagai perantara untuk 

menyampaikan do’a-do’a yang dibaca pada saat Songka bala ini dilakukan kepada 

yang Maha Kuasa, dimana do’a-do’a yang dibaca ini tidak lepas dari ayat-ayat Al-

Qur’an. Nilai yang terkandung pada tradisi Songka Bala dalam Perspektif Islam 

yaitu, dapat menjalin Silaturrahmi dengan berkumpul dan saling membantu.  

Dimana masyarakat meyakini dengan berkumpul bersama dan berdoa 

bersama dalam tradisi Songka bala Tuhan menjama do’a mereka, menjauhkan dari 

bala dikampung tersebut, pada keluarga, dan diri  mereka sendiri, serta mendapat 

kebaikan. Dan adanya aqidah yang tercermin pada masyarakat melakukan tradisi 

tersebut, dari rasa syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, ini dapat 

dilihat dari masyarakat yang membawa bahan makanan dari hasil usaha, 

pertanian, dan sebagainya. yang kemudian diolah menjadi makanan untuk 

pelaksanaan tradisi Songka bala tersebut dan juga akan dibagikan kepada 

masyarakat setempat. 

Sebagaimana dalam QS Ar rum/ 25:38 

                     

                  
Terjemahnya:  

Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian 
(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah 
yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan 
mereka Itulah orang-orang beruntung.

52
 

Ayat diatas menjelaskan, maka berikanlah kepada kerabat, kepada famili 

yang terdekat (akan haknya) yaitu dengan menyantuninya dan menghubungkan 

silaturrahmi dengannya (demikian pula kepada fakir miskin dan ibnu sabil) orang 

yang sedang musafir, yaitu dengan memberikan sedekah kepada mereka, perintah 

ini ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. Dan sebagai umatnya diharuskan 
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mengikuti jejaknya. (itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari 

keridhaan Allah swt) yakni pahalanya sebagai imbalan dari apa yang telah mereka 

kerjakan (dan mereka itulah orang-orang yang beruntung) yaitu orang-orang yang 

memperoleh keberuntungan.
53

 

Dan kaitannya dengan persembahan kepada alam dan roh halus yang 

masih dipercayai oleh masyarakat kampung yang masih melakukan tradisi ini, 

seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa, memang tidak 

bisa di pungkiri orang-orang Bugis-Makassar dahulu, mempunyai kebiasaan, 

mengadakan kurban, persembahan untuk mentari dan rembulan dikarenakan 

mereka merasa berutang budi, akan seluruh kekayaan alam yang dimiliki, bahkan 

seluruh keberadaan mereka sendiri, salah satunya dapat dilihat dari kesuburan 

tanaman perkebunan yang mereka miliki. Namun disinilah tugas para tokoh 

budayawan dan tokoh agama untuk menghimpun seluruh komunitas masyarakat 

yang masih melakukan tradisi seperti ini agar memberikan pencerahan agar tradisi 

seperti ini  tetap berjalan namun tetap berada dalam koridor ajaran islam. 

Sebagaimana dalam QS An-nisa/ 04:117 

                     

             
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta 
apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang 
disembah); "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau 
mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yang benar)?".

54
 

Ayat ini menjelaskan, tidaklah apa yang mereka seru atau yang disembah 

oleh orang-orang musyrik (selain dari pada-Nya) maksudnya selain dari Allah 

swt. (hanyalah berhala-hala) yakni berhala-hala betina seperti Lata, Uzza dan 

Manat (dan tidaklah) apa yang mereka seru, yang mereka sembah dengan 
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beribadah kepadanya itu (kecuali setan yang durhaka) disebabkan ketaatan mereka 

dalam hal beribadah kepada setan atau iblis itu.
55

 

Kemudian, nilai yang terkandung dalam tradisi Songka bala dalam 

Perspektif Filsafat. Di dalam pembahasan moralitas, ada istilah kewajiban moral. 

Kewajiban itu sesungguhnya bisa berasal dari dalam dan dari luar. Dalam 

kaitannya pada pembahasan ini, peneliti akan membahas filsafat etika/ moral. 

Filsafat moral, yang juga disebut etika, berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos 

(bentuk jamaknya ta etha = adat istiadat) dan dapat disamakan pengertiannya 

dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos (bentuk jamaknya mores) yang 

juga berarti adat istiadat. Dalam pengertian ini, etika dipahami sebagai ajaran 

yang berisi peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan tentang baik-

buruknya perilaku manusia. Etika juga berisi nilai-nilai prinsip-prinsip moral yang 

harus dijadikan pegangan dalam setiap perbuatan. Dengan demikian, etika dapat 

merupakan kriteria atau tolak ukur suatu perbuatan tersebut dikatakan baik atau 

buruk.  

Moral yang berarti kesepakatan, etika yaitu ilmu tentang moral, etis hasil 

dari etika. Jadi dalam tradisi ini ada Moralitas yang terbangun, dimana Moralitas 

itu merupakan kesepakatan komunal. Ada argumen yang terbangun bagaimana 

kita berlaku etis. Dan dalam Etika Islam sistem kepercayaan bukan dipahami 

sebagai tradisi ada landasan hukum Al Quran dan Sunnah, moral yang terbangun 

dalamnya. 

Ibn Miskawaih mengatakan, moral atau akhlak adalah suatu sikap mental 

yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berfikir dan pertimbangan. 

Sikap mental ini terbagi ke dalam dua kategori ada yang berasal dari watak dan 

ada pula yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Pemikiran filsafat etika Ibn 
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Miskawaih banyak dipengaruhi pemikiran filsafat Plato, Aristoteles, dan Galienes, 

Ibn Miskawaih kemudian berusaha mengkompromikan pemikiran ketiga tokoh 

tersebut dengan ajaran-ajaran Islam.
56

 

Dan apa yang dilakukan sekelompok komunal ini seperti menyiapkan 

sesajen dan melakukan penyembahan ini merupakan kesepakatan komunal. Dan 

jika ada yang berargumen mengaitkannya dengan keyakinan umat masyarakat itu 

merupakan argumen teologis. Dalam etika kesepakatan komunal itu tidak terikat 

dengan sesuatu yang diluarnya. Misalnya juga kesepakatan komunal di Pangkep 

tidak ada kaitannya dengan terminologi orang-orang Barat, misalnya Eropa. Jadi 

ini sebuah tradisi yang tidak bersentuhan langsung dengan hal-hal yang modern 

tetapi ia bersentuhan dengan alam. Relasi dengan alam, matahari dan bulan ini 

relasinya dengan alam. Jadi kesepakatan komunal tersebut diluar dari argumen-

argumen teologis, di dalam etika terlepas ia beragama atau tidak ini sebuah 

kesepakatan komunal. 

C. Pengaruh Tradisi Songka Bala Ditengah Masyarakat 

Apabila keberadaan eksistensi masyarakat riil, tentu masyarakat 

mempunyai hukum dan adatnya, sudah tentu masyarakat mempunyai hukum dan 

adatnya, tetapi apabila elemen hukum dan adatnya hanya berhubungan dengan 

sistem kausatif (sebab-akibat) dan efek mekanis yang dimunculkan elemen-

elemennya itu terhadap satu sama lain, maka masyarakat tidaklah mempunyai 

karakter kehidupannya.  

Pakar muslim pertama yang memiliki pandangan bahwa ada hukum dan 

adat yang mengatur masyarakat dan membedakan hukum dan adat ini dari hukum, 

adat individu, dan konsekuensinya berpandangan bahwa masyarakat mempunyai 

personalitas, karakter, dan realitas. Adalah Abdurrahman bin Khaldun dari 
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Tunisia. Dalam karya masyhurnya, Mukaddimah sejarah, Ibnu Khaldun 

mengupas masalah  

ini secara terperinci. Pakar modern pertama yang berpendapat bahwa 

adatlah yang mengatur komunitas adalah filsuf Prancis abad ke-18, Montesquieo. 

Tentangnya, Raymond Aron berkata:  

‘’Tujuannya adalah menjelaskan sejarah. Dia berusaha memahami 
kebenaran sejarah. Dia melihat kebenaran sejarah. Dia melihat 
kebenaran sejarah berbentuk keragaman moral, adat pikiran, hukum dan 
lembaga, serta keragamaan yang nyaris tidak ada batasnya. Persisnya, 
telaahnya diawali dari keragaman yang tampaknya membingungkan ini. 
Tujuan telaah ini seharusnya mengganti keragaman yang 
membingungkan ini dengan tatanan konseptual.’’ 

Pokok pernyataan ini adalah dibalik begitu banyaknya bentuk fenomena sosial 

yang tampaknya satu sama lain berlawanan, dapat dilihat adanya kesatuan 

sehingga ragam fenomena itu diidentifikasi sebagai penjelmaan kesatuan itu. 

Demikian juga seluruh fenomena dan peristiwa sosial yang sama asal-usulnya 

adalah berasal dari rangkaian sebab yang sama. 
57

 

Manusia memiliki dan hidup dengan tradisi kebudayaannya, dan tradisi 

kebudayaannya itu memberi itu memberi kemampuan kepada dirinya untuk; 

hidup bersama dan bermasyarakat, mampu menyimpan pengetahuan perolehan 

dari proses kehidupannya, memiliki pengetahuan untuk bekal kehidupannya, 

mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaannya, 

mengetahuinhal benar dan salah, yang baik dan buruk, yang indah dan jelek 

melalui nilai-nilai, norma dan estetika, terus menerus dipaksa proses kehiduapan, 

sosial dan lingkungan fisik, manusia adalah satu-satunya yang mengembangkan 

pngetahuan secara sungguh-sungguh dalam mengatasi kebutuhan akan 

kelangsungan hidup, manusia mengembangkan tradisi kebudayaan, memberi 

makna pada kehidupannya manusia ‘memanusiakan’ diri dalam hidupnya, atau 
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pada hakikatnya memiliki tujuan tertentu yang tinngi bukan sekedar kelangsungan 

hidup belaka, atau untuk mengembangkan pengetahuan, dan penegtahuan tersebut 

mendorong manusia menjadi makhluk yang khas di muka bumi. 

Manusia itu tak henti-hentinya berada dalam keterpesonaan dan 

kekaguman memandang alam, keadaan itu menimbulkan upaya penerawangan 

yang mendalam akan apa hakekat yang sebenarnya tentang kenyataan yang 

diterawang tersebut. Telaah filsafat metafisika tersebut adalah landasan bagi 

pemikiran filsafat, dan termasuk pemikiran ilmiah. Dengan demikian apakah 

hakekat kenyataan itu, maka telaah filsafat itu memberikan tafsiran terhadap alam. 

Tafsiran pertama yang dilakukan manusia terhadap alam mengemukakan bahwa 

terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib atau supranatural, yang bersifat lebih 

tinggi ataupun lebih berkuasa dari pada alam yang nyata. Animisme, merupakan 

kepercayaan  berdasarkan super-naturalisme bahwa, pada benda-benda dan tempat 

tertentu terdapat roh-roh gaib. Dengan demikian dalam supernaturalisme terdapat 

wujud; bersifat gaib atau supernatural, bersifat lebih tinggi, dan wujud yang lebih 

kuasa, dibandingkan dengan alam nyata.
58

 

‘’Tradisi seperti ini memang perlu dilestarikan, karna sudah menjadi turun 

temurun. walaupun sudah banyak terkikis dengan kulturasi budaya yang lain. 

karna ini akan menjadi dosa sosial bagi kita jika kita tidak melaksanakannya. 

Seperti saya sendiri, walaupun saya sudah modernis tetapi keluarga saya seperti 

tante saya menganggap kita durhaka terhadap nenek moyang kita, jika kita tidak 

melaksanakannya.  

Apalagi jika masyarakat yang sudah turun temurun melaksanakannya, jika 

tidak dilaksanakan kita dianggap durhaka karna tidak melaksanakan tradisi turun 

temurun ini yang sudah dilaksanakan dari sejak nenek moyang kita. Kalau 
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berbicara tentang tradisi dan islam ini, saya kira ini sangat berpengaruh dengan 

islam karna yang laksanakan ini merupakan orang Islam dan yang dipake pun 

merupakan doa-doa dalam al-Quran seperti Al-fatiha, berarti boleh dikatakan jika 

ia menyandingakan tradisi ini dengan agama. Cuman saat ini sudah banyak tokoh-

tokoh agama yang masuk dan ada yang menerima dan ada juga yang tidak 

menerima tradisi yang seperti ini. Dan ini juga merupakan syiar mengajak 

masyarakat untuk melestarikan tradisi kebudayaan nenek moyang kita.’’
59

 

‘’Kalau dari tinjauan Islamnya tradisi ini tidak usah dilaksanakan karna 

ada beberapa pandangan bahwa itu tidak islami kalau kita mempunyai 

kepercayaan selain kepada Allah swt, itu jika memandang dari sudut pandang 

islam, tapi jika kita memandang dari sudut budaya tradisi ini perlu dijaga dan 

dilestarikan. Karna itu adalah salah satu warisan tradisi dari nenek moyang kita 

yang masih perlu dijaga dan dilestarikan.  

Seperti di pulau sendiri juga banyak tradisi yang masih dilakukan seperti 

untuk  mencari telur ikan, masyarakat disana itu harus menerunkan telur di dalam 

lautan, ini juga tentunya menjadi pertanyaan untuk kita yang tidak 

mengetahuinya, untuk apa dilakukan hal seperti itu. Dan masyarakat disana pun 

beranggapan kalau ini semua tidak lepas dari aktifitas manusia. Mereka 

mengganggap ini sebagai bentuk salam bahwa kami datang untuk mencari sesuatu 

di dalam laut ini.’’
60

 

‘’Songka bala Tradisi ini memang sering dilaksanakan setiap tahun dan 

biasa dilakasanakan menjelang musim hujan  karna biasanya terjadi angin 

kencang atau semacamnya yang sering terjadi di kab. Pangkep. tradisi songka bala 

ini disetiap tempat di kab. Pangkep biasanya mempunyai nama yang berbeda-beda 

ada juga yang menamakannya sappo wanua dalam bahasa bugisnya.  tradisi 
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seperti ini di kab. Pangkep sudah temurun dilaksanakan oleh masyarakat setempat 

dan dirangkaikan  dengan kegiatannya serta menyiapkan makanannya.  

Dan semua warga diminta berkontribusi berpartisipasi untuk membawa 

makanan dan lain sebagainya dan dibawa ke rumah toko masyarakat, dan pada 

malamnya ada semacam upacara mungkin disinilah toko masyarakat tersebut itu 

berdoa dan berharap bisa menghidarkan bala tersebut. ada doa dari toko 

masyarakatnya dan doanya pun saya tidak paham betul doanya berbentuk apa, apa 

itu berbentuk doa dalam al-Quran atau bagaimana. Saya melihat apa yang menjadi 

tradisi ini sepanjang itu tidak bertentangan dengan Islam itu tidak apa-apa 

dilestraikan, karna tradisi ini, saya kira tidak jauh dari kegiatan tahunan kita ini 

seperti mappalili, mappasili. Saya pikir ini tidak apa-apa sepanjang tidak 

menggiring kita ke jalan yang salah.  

Disini Tokoh atau budayawan bisa menghimpun para komunitas ini atau 

masyarakat yang masih melakukan tradisi-tradisi seperti ini sambil memberikan 

pencerahan dan pembaharuan kalaupun sekarang masih banyak yang melakukan 

baca-baca itu mungkin niatnya kepada Allah juga. Jadi ini saya tidak perlu 

dihilangkan dan perlu dilestarikan untu anak  cucu kita. 

Dan saya kira nenek ini sudah memiliki pengetahuan bahwa baca-baca ini 

sebenarnya pro dan kontra. Sehingga dia menghargai orang-orang yang mungkin 

tidak ingin memakan makanan yang sudah dibaca-bacai. Dan memang ini harus 

disesuaikan dengan masyarakat setempat. Kalau tentang makanan yang dibaca-

baca memang semua makanan itu tidak dibaca-bacai, dan sepanjang itu tidak 

keluar dari ajaran islam. Dan perbedaan itu adalah rahmat dan sepanjang dan 

selama tradisi songka bala ini tidak bertentangan dengan ajaran islam kita dukung 

untuk dilestarikan.’’
61
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‘’Tradisi ini setiap tahun dilaksanakan dan biasanya masyarakat 

dikampung ikut berpasrtisipasi dalam tradisi ini, seperti membawakan beras, dan 

bahan makanan lainnya untuk ritual songka bala ini, dan menurut saya ini baik 

dan perlu untuk dilestarikan.’’
62

 

‘’Tradisi ini memang sudah setiap tahun dilaksanakan dan memang ini 

sudah menjadi kebiasaan. Dan masyarakat yang melaksanakan tradisi ini 

dikampung ini juga sering membantu. Dan kalau dari diri saya sendiri Tradisi ini 

juga tidak bisa saya hentikan karna ini sudah turun temurun dilakukan oleh 

masyarakat yang melaksanakannya. dan saya sempat bertanya juga ke masyarakat 

bagaimana jika tradisi ini dihentikan, tetapi nenek yang setiap tahun melakukan 

tradisi ini mengatakan tradisi ini tidak bisa dihentikan karna tradisi ini sudah turun 

temurun dilakukan.’’
63

 

‘’Pendapat saya tentang tradisi songka bala menurut saya tidak usah 

dilaksanakan, tetapi meminta saja pada Tuhan. Karna pada zaman Nabi pun tidak 

ada yang namanya tradisi songka bala yang ada kita berdoa saja kepada Tuhan, 

ataupun ada mimpi-mimpi buruk, kita berdoa saja kepada Tuhan meminta 

petunjuk. Tradisi ini memang sudah turun temurun dilakukan setiap tahunnya 

yang menyediakan kue-kue dan makanan lainnya, walaupun masyarakat yang ikut 

berpartisipasi ini dipaksakan tetapi menurut saya ini jangan dikaitan dengan 

agama, jadi intinya kita berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk-Nya.’’
64

 

‘’Tradisi pada masyarakat ini saya kira tidak bisa dihentikan karna ini 

sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat, dan selama tradisi ini tidak 
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mengganggu kepercayaan yang lain. Tradisi ini bisa dipertahankan dan dapat 

menjadi warisan tradisi kebudayaan lokal yang baik untuk dilestarikan.’’
65
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan yaitu, sebagai berikut : 

Songka Bala merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk menghindarkan 

dari mara bahaya, tradisi ini dilaksanakan di Kampung Sanirang Kelurahan 

Biraeng Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, tradisi ini perlahan sudah 

mulai terkikis dikampung tersebut dengan adanya banyak pengaruh dari diluar, 

walaupun demikian tradisi ini masih tetap dilaksanakan oleh seorang  Nenek yang 

bernama Sanabong yang berusia 85 Tahun yang juga diikuti oleh anak, cucu, serta 

masyarakat sekitar yang masih mengikuti tradisi songka bala ini. Tradisi ini sudah 

lama dan sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dan 

dilaksanakan setiap bulan 9, karna waktu tersebut memang sudah dari dulu 

ditentukan pada saat masih nenek moyang masyarakat setempat yang 

melaksanakan tradisi tresebut.  

Masyarakat meyakini dengan berkumpul bersama dan berdoa bersama 

dalam tradisi Songka bala Tuhan menjama do’a mereka, menjauhkan dari bala 

dikampung tersebut, pada keluarga, dan diri  mereka sendiri, serta mendapat 

kebaikan. Dan adanya aqidah yang tercermin pada masyarakat melakukan tradisi 

tersebut, dari rasa syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, ini dapat 

dilihat dari masyarakat yang membawa bahan makanan dari hasil usaha, 

pertanian, dan sebagainya. yang kemudian diolah menjadi makanan untuk 

pelaksanaan tradisi Songka bala tersebut dan juga akan dibagikan kepada 

masyarakat setempat. Namun disinilah tugas para tokoh budayawan dan tokoh 

agama untuk menghimpun seluruh komunitas masyarakat yang masih melakukan 
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tradisi seperti ini agar memberikan pencerahan agar tradisi seperti ini  tetap 

berjalan namun tetap berada dalam koridor ajaran islam. Kemudian, nilai yang 

terkandung dalam tradisi Songka bala dalam Perspektif Filsafat. Di dalam 

pembahasan moralitas, ada istilah kewajiban moral. Kewajiban itu sesungguhnya 

bisa berasal dari dalam dan dari luar. Etika juga berisi nilai-nilai prinsip-prinsip 

moral yang harus dijadikan pegangan dalam setiap perbuatan. Dengan demikian, 

etika dapat merupakan kriteria atau tolak ukur suatu perbuatan tersebut dikatakan 

baik atau buruk. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat 

menarik implikasi dari penelitian tersebut, sebagai berikut: 

1. Saat ini masyarakat tengah mengalami perubahan disebabkan nilai-nilai 

global yang telah masuk disemua aspek kehidupan dan semakin cepat 

memarjinalkan nilai-nilai lokal yang sarat akan kebajikan (local wisdom). 

Dan ada baiknya kita membicarakan bagaimana nilai-nilai lokal ini masih 

tertanam pada diri setiap anak bangsa dan kelak akan menjadi penguat atau 

identitas yang memiliki keanekaragaman kekayaan tradisi budaya lokal. 

2. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa secara garis besar kegunaan dan 

manfaat mempelajari filsafat salah satunya yaitu, kegunaan secara praktis. 

Bahwa orang berfilsafat dapat dibuktikan dalam kehidupan kesehariannya. 

Pentingnya tradisi lokal bagi maju dan berkembangnya perekenomian 

sesungguhnya bukan ide baru. Pada awal pemikiran tentang ekonomi, 

aspek faktor tradisi budaya lokal juga dianggap sangat penting bagi 

perekonomian suatu tempat. Max Weber juga mengatakan bahwa salah 

satu komponen penting dalam tradisi budaya lokal masyarakat, yaitu nilai-

nilai religiotas, berperan penting bagi akumulasi kapital. Dan dimana 
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Kelurahan Biraeng yang menjadi tempat penelitian peneliti merupakan 

salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Pangkep. Disini selain 

mempunyai potensi wisata alam,  masyarakat juga dapat memperkenalkan 

tradisi lokal yang ada dikampung tersebut kepada wisatawan yang 

berkunjung pada saat itu, dan juga dapat menguatkan identitas kita sebagai 

bangsa yang memiliki keanekaragaman kekayaan tradisi budaya lokal. Hal 

ini tidak bermaksud membuat kebijakan dan regulasi untuk memajukan 

perekonomian atas dasar faktor-faktor ekonomis tidak lantas menjadi 

kurang relevan. Lebih dari itu hal ini ingin menunjukkan bahwa ketika 

aspek tradisi budaya lokal mendukung kebijakan ekonomi di tataran 

praktis, maka akan membuat efektivitas kebijakan menjadi lebih tinggi. 

3. Dan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, peneliti 

mengangkat kesimpulan dari beberapa masyarakat bahwa, Bagaimana 

tradisi ini tetap dipertahankan namun tetap berada dalam koridor ajaran 

islam, dan dari temuan peneliti tradisi ini dapat membangun kesadaran 

masyarakat untuk tetap menjaga tali silaturrahim dan berbagi ke sesama 

makhluk ciptaan Tuhan. Dan bagaimana para tokoh agama, tokoh 

masyarakat, tokoh budaya, bersatu memberikan pembaharuan agar tetap 

mempertahankan tetapi tidak lepas dari nilai dan norma-norma yang 

berlaku, baik itu dari sisi agama maupun dalam hidup bermasyarakat. Dan 

secara pribadi peneliti disini sudah tidak melestarikan tradisi seperti ini, 

namun bagaimana peneliti dapat melihat fenomena-fenomena dalam 

masyarakat disekitar dan mengkajinya, serta mengangkat untuk jadikan 

sebuah judul penelitian yang menarik untuk dikaji. Dan disini kita dapat 

melihat bagaimana masyarakat yang masih menjaga tradisi leluhur 

ditengah-tengah masyarakat yang pro dan kontra dengan tradisi tersebut. 
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Dan bagaimana seseorang tidak langsung menjudge baik buruknya  prilaku 

masyarakat komunal ini, tetapi tetap toleran dan mengarahkan masyarakat 

komunal ini tetap dalam koridor Islam.  
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Proses pembuatan makanan 

Kaddo’ Massingkulu, yang 

akan disajikan pada tradisi 

Songka bala. 

Bahan makanan yang dibawa 

oleh masyarakat untuk 

pelaksanaan Songka Bala 
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Prose pembuatan Tekolo yang akan akan disajikan pula pada saat Songka Bala. 

Proses pembuatan kue-kue yang 

akan disajikan pada saat Songka 

Bala. 
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Makanan yang telah dibuat, mulai 

disajikan dan yang akan dibagikan 

oleh masyarakat terlebih dahulu 

dipisahkan, sebelum dibaca-bacai. 

Menjelang Maghrib, anak dan cucu 

beserta masyarakat yang turut ikut 

dalam Songka bala, mulai berkumpul 

bersama, dan memanjatkan doa 

bersama pada pelaksanaan Songka 

Bala ini. 
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Wawancara dengan 

Tokoh Pemuda Kab. 

Pangkep. Rohani, 

Spd.i, Muh. Syahrir, 

SH, Jamaluddin, 

S.sos. 

Wawancara dengan 

Kasi Pemerintahan 

Kel. Biraeng, Ibu. 

Kasmira Arsyad. 
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Wawancara dengan RW I, 

Ibu. Hj. Nurhayati. 

Wawancara dengan RT I, 

Bpk Usman Nur. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apakah Bapak/Ibu mengenal Tradisi  Songka Bala? 

2. Darimanakah Bapak/Ibu mengenal Tradisi Songka Bala? 

3. Bagaimanakah Tradisi Songka Bala yang Bapak/Ibu ketahui? 

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana jika Tradisi ini tetap bertahan ditengah 

masyarakat? 
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yang berkaitan dengan Local Wisdom yaitu ‘’Tradisi Songka Bala dikampung 

Sanirang Kel. Biraeng Kec. Minasate’ne Kab. Pangkep (Perspektif Filsafat’’. Ini 

juga sebagai cita-cita Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir, dengan 

semaksimal mungkin. Dan sangat banyak mendapatkan ilmu baik itu secara 

teoritis maupun praktis selama menempuh pendidikan di prodi Filsafat Agama. 

Penulis sangat bersyukur karna dapat sampai pada tahap penyelesaian 

akhir kuliah dan bisa menimbah ilmu diperguruan tinggi tersebut, dan berharap 

segala ilmu yang di dapatkan dapat menjadi bekal ke depannya buat Penulis dan 

berguna untuk masyarakat banyak. Dan  Sesungguhnya Allah swt senantiasa 

mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. 

Serta dapat membahagiakan Orang tua dan orang-orang terkasih. 
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