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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel beikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa T Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha H Ha ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Dzal Z Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

  Sad S Es ص

 Dad D De (dengan titik di atas) ض

  Tha T Te ط

 Zha Z Zet (dengan titik di atas) ظ

 Ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ع

 Ya Y Ye ى

 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

ِا  Kasrah I I 

 Damma U U ٱ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan yang 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah da Ya‟ Ai A dan I ئ

 Fathah dan wau Au A dan U ۇ

 Contoh: 

 Kaifah dan Ya : كيف 

  Haula : هول 

3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ىِ  ....I ِا .... Fathah dan Alif atau 

Ya‟ 

A A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan Ya‟ I I dan garis di atas ى

 Dammah dan Wau U U dan garis di  ۇ

atas 

Contoh : 

 Mata : مات

 Rama : رمى

 Qila : قييل

 Yamutu : يموت

4. Ta’ Marbutah 

 Transliterasi untuk Ta‟ Marbutah ada dua yaitu : Ta‟ Marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat Fathah, Kasrah dan Dammah, transliterasinya 

adalah [T]. Sedangkan Ta‟ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

tarnsliterasinya adalah [H]. 

 Kalau pada kata yang berakhir degan Ta‟ Marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta‟ 

Marbutah itu ditransliterasikan dengan Ha (H). 
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 Kalau pada kata yang berakhir dengaan Ta‟ Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu pisah, maka Ta‟ 

Marbutah itu ditransliterasikan denga Ha(H). 

5. Syaddah (Tasydid)  

 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda Tasidid (ِ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah. 

 Contoh : 

 Rabbana : ربنا 

 Najjaina : ذجينا 

 Al-Haqq : الحق 

 Nu‟ima : نعم 

 Aduwwun„ : عدو 

 Jika huruf ى ber-Tasdid di akhir sebuah kata dan didauhului oleh huruf 

kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf Maddah menjadi i. 

 Contoh :  

 Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : على 

 Arabi (bukan A‟rabiyy atau „Araby)„ : عربى 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(Alif Lam Ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf Syamsiah maupun huruf 

Qamariyah. kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh: 

 Al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس 

 Al-zalzalah (az-zalzalah) : الزلزله 

  Al-falsafah : الفلسفه 

 Al- biladu : البلاد 

7. Hamzah 

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

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

awal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 Contoh : 

 Ta‟muruna : تامرون 

 ‟Al-nau : النوع 
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 Syai‟un : شيع 

 Umirtu : امرت 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Arab 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaa Indonesia. Kataa, istilah atau 

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

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

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

akadeemik tertenty, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari saru rangkaian teks Arab, maka harus 

transliterasi secara utuh secara utuh. Contoh: 

 Fi Zilal al-Qur‟an 

 Al-Sunnah qabl al-Tajwid 

9.  Lafz al-Jalalah (الله) 

 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf Jarr dan huruf lannya 

atau berkedudukan sebagaii Mudaf Ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

 Contoh: 

 Billahi باالله Dinullah دينالله 

 Adapun Ta‟ Marbutah di akhir kata yang disandarkan kepadaa Lafz al-

jalajah ditransliterasi dengan huruf (T).  

Contoh: 

 Hum Fi Rahmatillah همفىرحمةالله

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarka pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital, 

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

dan huruf pertama pada oermulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

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

tersebutt, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di 

dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalaam 

catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh: 

 Wa ma Muhammadun illa rasul 

 Inna awwala baitin wudi‟a linnasi bi Bakkata mubarakan 

 Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur‟an 

 Al-Gazali 

 Abu Nasr al-Farabi 
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 Al-Munqiz al-Farabi 

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

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

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

referensi. Contoh: 

  

Abu al-Waid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abu al-

Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammaad Ibnu) 

 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi : Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan : Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan 

 Berupa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt.   =  subhanahu wa ta „ala 

saw.    =  sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s    =  „alaihi al-salam 

H    =   Hijriah 

M     =  Masehi 

SM    =    Sebelum Masehi 

L      =   Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   =  Wafat tahun 

QS.../...:4   =   QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 

 Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة  = ص

 بدونمكان  =  دم

 صلىاللهعليهوسلم  =  صلعم

 طبعة  =  ط

 بدونناشر  =  دن

 الىاخرها  =  الخ

 جزع  =  ج
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ABSTRAK 
 

Nama   : Rasmiati 
Nim  : 30100117010 
Jurusan  : Aqidah dan Filsafat Islam 
Judul   : Upacara Mende Pua’ta Ndulang di Desa Labuku Kecamatan   
     Maiwa Kabupaten Enrekang (Tinjauan Aqidah Islam) 
 

 

Pokok permasalan penelitian ini membahas tentang upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. (1). 

Bagaimana Latar Belakang munculnya upacara Mende Pua‟ta Ndulang di Desa 

Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang? (2). Bagaimana proses 

pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa 

Kabupaten Enrekang? (3). Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upacara  

Mende Pua‟ta Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang 

?. 

Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan 

pedekatan filosofis dan teologis. Adapun sumber data penelitian adalah data 

primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang berkompeten 

dalam memberikan informasi yang terjadi di lapangan. Kemudian data sekunder 

yaitu data pendukung yang didapatkan oleh penulis dari beberapa referensi yang 

terkait tentang penelitian seperti buku, laporan, jurnal, skripsi, tesis dan 

dokumentasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan 

dengan melalui tiga tahapan yaitu, seleksi data (reduksi data), penyajian data 

(display data) dan penarikan kesimpulan (verivikasi). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang di latar 

belakangi oleh adanya seseorang yang terkena musibah seperti sakit dikarenakan 

tidak ikut serta dalam pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang sehingga 

orang tersebut bermimpi bertemu seseorang dalam mimpinya dan dia adalah 

Pua‟ta Ndulang. Dia berbicara dengan orang tersebut dalam mimpinya dan 

memeirintahkan warga Desa Labuku untuk tetap melaksanakan upacara ini 

apabila tidak ingin ditimpa musibah. Zainuddin, ketua adat melakukan 

musyawarah dengan seluruh masyarakat Desa Labuku untuk menafsisrkan mimpi 

tersebut dan akhirnya hasil kesepakatan bersama yaitu tetap melaksanakan 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang dengan tujuan berziarah kubur ke makan nenek 

moyang sekaligus tolak bala. (2). Proses pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang, yang Pertama, yaitu persiapan sebelum melaksanakan upacara maka 

diadakan tudang sipulung yang dilakukan oleh pemangku adat, selanjutnya 

siapkan sepasang ayam, beras ketan, dan bambu ukuran sedang. Yang kedua, 

yaitu tahapan-tahapan pelaksanaan, ayam terlebih dahulu di bawa ke rumah adat 

untuk dido‟a kan, selanjutnya penyembelian ayam yang dilakukan oleh tokoh 

adat, setelah itu warga Labuku ma‟peong (membuat lemang). Yang ketiga, yaitu 

proses pelaksanaan upacara, setelah semua makanan siap saji maka selanjutnya 
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akan dibawa ke rumah adat yang tersedia untuk dido‟a kan  sekaligus melakukan 

ritul yang di pimpin oleh imam Masjid dan tokoh adat. Terakhir yaitu makan 

bersama sesama masyarakat Desa Labuku. (3). Pandangan masyarakat Desa 

Labuku terhadap upacara Mende Pua‟ta Ndulang yaitu upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang adalah suatu tradisi warisan leluhur yang dilaksanakan untuk berziarah 

kubur, sebagai mukjizat bagi masyarakat, perwujudan rasa syukur, sebagai ajang 

silaturahmi dan juga sebagai ajang dalam membangun solidaritas dalam 

masyarakat. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada masyarakat Desa 

Labuku agar tetap memperhatikan tradisi mereka supaya menjadikan hal tersebut 

hanya sebagai adat atau budaya saja dan tidak mencampuradukkan dengan 

keyakinan mereka dan diharapkan juga agar kiranya untuk memperdalam ilmu 

agama supaya bisa membedakan anatara keyakinan dan budaya. Kepada 

masyarakat Desa Labuku agar kiranya dapat menjalankan syari‟at Islam dan 

menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menjalankan 

ajaran Islam secara murni sesuai dengan tuntunan al-Qur‟an dan as-Sunnah agar 

dapat menjadikan upacara Mende Pua‟ta Ndulang sebagai tradisi dan wujud  rasa 

syukur depada Allah swt saja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nusantara terdiri dari masyarakat yang heterogen dan kompleks yaitu 

berbagai ragam bahasa, kebudayaan, kelompok, etnik dan juga ras. Keragaman 

suku bangsa dan budaya Nusantara merupakan realitas histori dan sekaligus 

realitas sosio-kultur.
1
  Teori tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia 

itu memiki banyak macam kelompok kebudayaannya dan tentunya bermacam-

macam ragam budaya.   

Terlahir di wilayah yang penuh dengan keragaman menjadikan manusia 

tidak punya pilihan lain selain berdamai dengan keragaman tersebut. Keragaman 

atau pluralitas kemudian menjadi kenyataan hidup yang tidak dapat dipungkiri. 

Keragaman hadir disetiap sendi-sendi kehidupan manusia. Keragaman ini dapat 

berupa keragaman agama, suku, budaya, etnis hingga keragaman sikap yang 

dimiliki oleh setiap manusia.
2
 Ditarik kesimpulan bahwa kita harus bisa 

beradaptasi dengan lingkungan hidup dimana kita berada dikarenakan kita hidup 

dilingkungan yang penuh dengan keberagman suku, budaya, etnis dan bahasa. 

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berinteraksi dengan 

sesama manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan yang ada di 

sekelilingnya bahkan ingin mengetahui apa saja yang terjadi disekitarnya. Secara 

sosiologis manusia dalam hidupnya senantiasa memiliki kebudayaan artinya 

konsep kebudayaan hanya ada pada kelompok-kelompok pergaulan hidup dalam 

                                                           
1
Agus SB, Deradikalisasi Nusantara : Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal 

Melawan Radikalisasi dan Terorisme, (Jakarta : Daulat Press, 2016), h.17.   
2
M. Galib M, Pluralitas Agama Dalam Perspektif Al-Qur‟an dan Toleransi, (Makassar : 

Alauddin University Press, 2014), h.7. 
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masyarakat.
3
 Yang dimaksud dari teori tersebut yaitu manusia adalah 

makhluk sosial dimana manusia membutuhkan pertolongan antar sesamanya 

karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan antar satu dengan yang 

lain. Dan pada akhirnya manusia itu saling berinteraksi dengan sekitarnya 

sehingga membentuk suatu kelompok pergaulan yang mengakibatkan timbulnya 

suatu kebiasaan yang lama kelamaan akan menjadi suatu kebudayaan. 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini telah dikaruniakan Tuhan 

dengan akal pikiran. Dengan menggunakan kemampuan akalnya, manusia itu 

sendiri mampu menciptakan dan mengembangkan kebudayaan. Terciptanya 

kebudayaan dalam masyarakat tidak lain adalah implementasi dari hasil interaksi 

manusia dengan segala isi alam raya ini. Keberadaan budaya ditengah kehidupan 

masyarakat dapat memberikan suatu aturan atau norma dalam mengolah 

lingkungan hidup manusia.
4
 

Kebudayaan yang hadir dal masyarakat ini pada dasarnya realitas dari pola 

pikir, tingkah laku maupun nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang 

bersangkutan. Kebudayaan dalam suatu masyarakat adalah sistem nilai tertentu 

yang dijadikan pedoman hidup dan juga dasar dari berperilaku oleh masyarakat 

penduduknya. Kemudian kebudayaan tersebutlah yang menjadi tradisi 

masyarakrat. Tradisi merupakan suatu hal yang sulit berubah karena sudah 

menyatu dalam kehidupan masyarakat.
5
 Jadi dengan adanya kebudayaan dalam 

suatu masyarakat ini diakibatkan adanya pola pikir dari manusia itu sendiri. 

Antara manusia dengan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat 

dan sulit untuk dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hampir semua tindakan 

dari manusia merupakan suatu bentuk dan pendukung kebudayaan. Dengan 

                                                           
3
Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 36.  

4
Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 36-37.  

5
Wahyuni, Perilaku Beragama : Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya 

di Sulawesi Selatan, (cet. I; Makassar : Alauddin University Press, 2013), h. 114-116.  
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demikian kebudayaan itu tidak akan pernah ada ketika manusia itu tidak ada. 

Akan tetapi kehidupan manusia itu tidak akan berlangsung lama maka dari itu 

diperlukan manusia pendukung yaitu manusia lainnya yang akan meneruskan 

kebudayaan dalam masyarakat seperti orang-orang yang ada disekitarnya dan 

kepada anak cucu serta keturunannya.
6
 Jadi pada dasarnya kebudayaan dan 

masyarakat memang suatu hal yang saling berkaitan sehingga sulit untuk 

dipisahkan. Oleh karena itu kebudayaan pun tidak akan pernah ada jika manusia  

sendiri itu tidak ada. Akan tetapi manusia tersebut tidak akan hidup kekal di 

Dunia maka dari itu dibutuhkan manusia pendukung untuk melanjutkan dan 

merawat kebudayaan yang telah ada. 

Pewarisan suatu kebudayaan dilakukan oleh satu generasi ke generasi 

selanjutnya dan tentunya dilakukan melalui proses pembelajaran. Begitu pula 

dengan pembentukan dan pengembangan kebudayaan yang dilakukan dengan 

bantuan unsur-unsur pembentukan kebudayaan yang dapat berupa unsur bahasa, 

adat-istiadat, agama dan lain sebagainya.
7
 Jadi pada dasarnya kebudayaan itu 

diletarikan oleh generasi kegenari sehingga sulit untuk hilang ditengah-tengah 

masyarakat. 

Kebudayaan dari bahasa belanda yaitu cultuur dan bahasa inggris yaitu 

culture dan juga berasal dari bahasa latin yaitu colere yang mempunayi arti adalah 

mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah 

tanah atau bertani. Dan ketika dilihat dari bahasa Indonesia kebudayaan itu sendiri 

berasal dari bahasa sangsekerta yaitu buddhayah yang bentuk jamak dari kata 

buddhi yang memiliki arti budi atau akal. Namun kebudayaan dalam arti luas 

                                                           
6
 Rusmin Tumanggur,dkk, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group, 2010), h. 20. 
7
H.A.R. Tilaar, Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, (Bandung : 

Remaja Rosda Karya, 1999), h. 38.  
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adalah hasil dari usaha manusia yang telah dia lakukan untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya.
8
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kebudayaan 

adalah sesuatu yang telah mencakup kepercayaan, keseniaan, adat istiadat dan 

kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang sering di laksanakan 

oleh masyarakat setempat secara berulang-ulang.
9
 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Nusantara yang 

memiliki kebudayaan yang khas dan beraneka ragam. Daerah ini memiliki empat 

suku bangsa yaitu Bugis, Makassar, Toraja Dan Mandar. Ragam kebudayaan 

etnis-etnis tersebut mempunyai persamaan wujud, bentuk, dan pola walaupun 

akan ada perbedaan karena hal tersebut tidak dapat dipungkiri.
10

 Jadi di Sulawesi 

Selatan itu sendiri memiliki banyak kebudayaan yang tidak dapat dipungkiri 

memiliki banyak perbedaan dari setiap kebudayaan yang ada. 

Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah 

yang masih mengembangkan kebudayaannya. Dalam kebudayaan tersebut 

masyarakat masih melestarikan upacara-upacara dan berbagai tradisi. Meskipun 

sekarang ini teknologi dan pola hidup modern telah masuk ke daerahnya  akan 

tetapi mereka masih mempertahankan tradisi atau upacara yang tetap dilestarikan 

keberadaannya sampai sekarang.
11

 Jadi di Sulawesi Selatan khusunya di 

Kabupaten Enrekang masih banyak masyrakatnya yang memperhankan 

kebudayaanya sampai sekarang ini. Padahal jika dilihat teknologi dan pola hidup 

modern sudah masuk di daerahnya akan tetapi masih saja banyak masyarakatnya 

yang mempertahankan kebudayaan mereka. 

                                                           
8
Abdu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2014),h. 58.  

9
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesi, (Jakarta : Pt. 

Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 214.  
10

Ardiyanto, Tradisi Akkattere di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba (Tinjauan Aqidah Islam), (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 1.  
11

Muhannis, Karampuang dan Rampa Sinji, (Yogyakarta : Ombak, 2009), h. 2.  
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Upacara tradisional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

kebudayaan masyarakat karena berfungsi sebagai pengkokoh norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Norma-norma serta nilai-nilai itu ditampilkan 

peragaan secara simbolis dalam bentuk upacara yang dilakukan dengan penuh 

hikmah oleh masyarakat penduduknya.
12

 

Kabupaten Enrekang juga mengenal ritus dan kebiasaan-kebiasaan 

tradisional yang masih dapat disaksikan sampai sekarang. Ritus dan sistem 

kepercayan masyarakat Enrekang sebagian masih mengenal sistem kepercayaan 

yang dikenal secara turun temurun atau kepercayaan asli, dan kepercaayaan yang 

datang kemudian yang bersumber dari ajaran Islam. Bahkan banyak hal dalam 

kehiduhpan sehari-hari dan ritus siklus hidup sebagian masyarakatnya masih 

mencampur adukkan kondisi itu yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama 

(Islam) masyarakatnya.  

Kepercayaan terhadap adanya penguasa (kekuatan mutlak) makhluk halus 

dan roh-roh nenek moyang masih di percayai sebagian masyarakat. Kepercayaan 

terhadap dunia gaib (real of the supernatural) itu masih dipahami. Kepercaayaan 

terhadap roh-roh nenek moyang atau roh-roh terhadap yang sudah mati 

merupakan kepercayaan asli bagi suatu masyarakat sebelum datangnya 

kepercayaan lain.
13

 Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Ma‟idah/5:104 

                       

                        

       

Terjemahnya : 

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab,  "Cukuplah 

untuk Kami apa yang Kami dapati nenek moyang Kami mengerjakannya". 

                                                           
12

Sugira Wahid, Manusia Makassarm, (Makassar : Pustaka Refleksi, 2007), h. 9-10.  
13

Mohammad Nasir Sitonda, Sejarah Massenrengpulu, (Makassar : Tim Yayasan 

Pendidikan Mohammad Nasir,2012), h. 5.  
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dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) 

mendapat petunjuk?.
14

 

Ayat di atas menjelaskan tentang perilaku sebagian masyarakat dahulu 

yang tetap konsisten dengan ajaran nenek moyang yang telah diwariskan kepada 

mereka. 

Kabupaten Enrekang memang kaya akan tradisi atau upacara-upacara adat  

terutama di pelosok-pelosoknya. Masyarakat Enrekang yang tinggal di kota 

maupun yang tinggal di Desa masih banyak masyarakatnya yang percaya dengan 

upacara nenek moyang mereka. Hampir setiap tahun masyarakat di Kabupaten 

Enrekang melakukan upacara-upacara karena mereka masih mempercayai hal 

yang gaib. 

Salah satu kebudayaan masyarakat Enrekang yang masih mempertahankan 

upacara kebudayaannya adalah masayarakat Desa Labuku Kecamatan Maiwa 

Kabupaten Enrekang dengan upacara yang dinamakan Upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang. 

Upacara Mende Pua‟ta Ndulang merupakan upacara dari warisan leluhur 

atau nenek moyang yang sangat di sakralkan oleh masyarakat Labuku. Menurut 

masyarakat Labuku upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini dilaksanakan sebagai 

tanda rasa syukur kepada Allah swt karena masih diberikan  kesehatan kepada 

manusia maupun hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang ini juga dilakukan sebagai ajang untuk bersilaturahmi antar sesama 

masyarakat yang ada di Desa Labuku maupun yang berada di luar Desa Labuku.
15

 

Upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini di laksanakan satu kali dalam satu 

tahun. Proses pelaksanaannya berlangsung mulai dari pagi hari sampai malam 

                                                           
14

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Surabaya : Him, 2014), h. 125.   
15

Hayani, (48 tahun, masyarakat), Wawancara pada tanggal 19 April 2020, Desa Labuku.   
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hari. Meskipun satu kali dalam satu tahun, masyarakat Labuku sangat antusias 

dalam menyambut upacara tersebut dan masih melestarikannya sampai sekarang. 

Terlepas dari segala keistimewaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang yang 

awalnya dilaksanakan sebagai warisan leluhur hingga kini telah menjadi upacara 

adat yang rutin dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Tidak dapat dipungkiri 

terjadi perbedaan pendapat oleh masyarakat luar mengenai pelaksanaan upacara 

adat tersebut. Adat adalah sesuatu yang dianggap sakral, maka tidak heran apabila 

ada pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan upacara ini dapat berpotensi 

mengarah kepada kesyirikian atau sedikit mengganggu nilai-nilai akidah dan tidak 

memurnikan kalimat tauhid apalagi sebagian besar atau bahkan seluruh 

masyarakat Desa Labuku itu menganut agama Islam. Meskipun demikian, 

masyarakat Desa Labuku tetap melestarikan upacara tersebut hingga saat ini 

bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Apabila 

mereka tidak melaksanakan upacara tersebut mereka akan merasa cemas terus 

menerus. Mereka beranggapan apabila mereka tidak melaksanakan upacara 

tersebut maka mereka akan ditimpah musibah.  

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1.   Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yaitu suatu batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis hanya 

memfokuskan penelitiannya terhadap latar belakang munculnya upacara Mende 

Pua‟ta Ndulang, proses pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang dan 

bagaimana pandangan masyarakat Labuku terhadap upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang. 
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2.  Deskripsi Fokus 

 Deskripsi fokus pada penelitian ini dapat disimpulkan  dengan melihat 

dari judul  tersebut bahwa fokus peneliltian ini hanya terbatas pada Upacara 

Mende Pua‟ta Ndulang saja yang ada di Desa Labuku Kecamatan Maiwa  

Kabupaten Enrekang.  

Dan untuk memperjelas masalah tersebut dalam penelitian ini secara 

terperinci akan dikemukakan yang menjadi topik penelitian ini adalah “Upacara 

Mende Pua‟ta Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang” 

sebagai berikut : 

a. Upacara adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang dianggap 

memiliki nilai-nila yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat 

penduduknya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan 

dengan arwah para leluhur tetapi juga merupakan perwujudan kemampuan 

manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau 

lingkungan dalam arti luas.
16

 

b. Kata Mende Pua‟ta Ndulang yaitu bahasa daerah yang digunakan di Desa 

Labuku “Mende” artinya adalah naik sedangkan “Pua‟ta Ndulang” yaitu 

nama salah satu gunung yang dikeramatkan di Desa Labuku. kemudian 

ditarik kesimpulan arti kata Mende Pua‟ta Ndulang adalah naik kepuncak 

gunung. Para masyarakat Labuku naik kepuncak gunung ini untuk 

melaksanakan suatu upacara dalam rangka tanda rasa syukur kepada Allah 

swt sebagai sang pencipta yang telah memberikan kita rezeki dan juga 

sebagai tempat ajang silaturahmi antar sesama masyarakat Labuku 

maupun orang yang tinggal di Luar Desa Labuku.
17

 

                                                           
16

Abstak Alvina Munawarroh, Fungsi Sosial Tradisi Mandoa Dalam Upacara Kematian, 

(Padang : Fisipil, 2015), h. 1.  
17

Hayani, (48 tahun, masyarakat ), Wawancara pada tanggal 19 September 2020, Desa 

Labuku.  
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c. Labuku adalah suatu nama Desa dari sebuah wilayah yang terletak di 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dan di Desa ini memiliki suatu 

kepercayaan tersendiri yang diyakini oleh seluruh masyarakat Desa 

Labuku. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang di Desa Labuku merupakan suatu keyakinan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan upacara tersebut bukanlah sebuah agama 

baru, melainkan bagian dari kebudayaan yang merupakan kepercayaan asli 

masyarakat Labuku sebelum adanya kepercayaan yang lain dan upacara tersebut 

merupakan warisan leluhur masyarakat Labuku yang masih dilestarikan sampai 

sekarang. 

No  Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Latar belakang munculnya 

Upacara Mende Pua‟ta Ndulang. 

1. Pengertian upacara 

2. Pengertian Mende Pua‟ta 

Ndulang 

2.  Proses pelaksanaan Upacara 

Mende Pua‟ta Ndulang. 

1. Persiapan upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang 

2. Pelaksanaan upacara Mende 

Pua‟ta Ndulang 

3.  Pandangan masyarakat terhadap 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang. 

 

1. Persepsi masyarakat Labuku 

tentang upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang di Desa Labuku 

Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang. 
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C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini 

akan di rumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya upacara Mende Pua‟ta Ndulang di 

Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang di Desa 

Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang? 

D.  Kajian Pustaka 

Sebagai suatu bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka penulis akan 

mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian yang 

pernah penulis baca diantaranya : 

Pertama, Penelitian ini sudah dilakukan oleh Riska Ayu Lestari tahun 

2015 yang berjudul “Maccera To Manurung pada Masyarakat Desa Pasang 

Kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang”. Pada penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa Upacara  Maccera Manurung merupakan suatu rangkaian tindakan atau 

pelaksanaan penyembelihan hewan dari sekelompok masyarakat Desa Pasang 

dalam rangka memperingati kedatangan To Manurung dan tanda rasa syukur pada 

Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan reseki-Nya. Dan tardisi ini dilakukan secara 

turun temurun dan dipertahankan sampai sekarang ini.
18

 

Kedua, Penelitian selanjutnya oleh Dasmawati yang berjudul “Ritual 

Dupa-Dupa di Desa Bolli Kecamatan Maiwa Kabapaten Enrekang”. Pada 

penelitian Ini dijelaskan bahwa makna ritual ini mempunyai pengaruh kepada 

                                                           
18

Rika Ayu Lestari, Maccera To Manurung Pada Masyarakat Desa Pasang Kecematan 

Maiwa Kabupaten Enrekang, Skripsi (Makassar : Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, 2015), 

h. 8.  
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kepercayaan masyarakat Desa Bolli terhadap Dupa-Dupa. Untuk melaksanakan 

ritual ini mereka menyiapkan beberapa perlengkapan seperti, memotong ayam, 

menyiapkan telur, wadah tanah liat, dupa-dupa, makanan yang terbuat dari beras 

ketan, dan satu sisir pisang. Dan ritual ini masih dilestarikan oleh masyarakat 

Desa Bolli sampai sekarang.
19

 

Ketiga, penelitian selanjutnya oleh Siti yang berjudul “Tradisi 

Pengaweran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. Pada 

penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi Pengaweran ini adalah warisan nenek 

moyang atau leluhur yang sangat di sakralkan oleh masyarakat Kaluppini. 

Menurut masyarakat Kaluppini tradisi Pengaweran dilaksanakan sebagai 

penghormatan kepada leluhur dan sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, karena masih diberi kesehatan kepada manusia, hewan dan juga 

tumbuhan.
20

 

Seperti yang telah diuraikan diatas tentang kepercayaan dan keyakinan 

yang dimiliki oleh semua orang. Sama halnya dengan kepercayaan dan keyakinan 

yang dimiliki oleh masyarakat  Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang tentang upacara Mende Pua‟ta Ndulang (Naik Gunung). 

Pertama, perbedaan antara penelitian di atas dengan upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang (Naik Gunung) di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang 

dengan Maccera To Manurung di Desa Pasang Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang, proses pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya berbeda. Upacara 

Mende Pua‟ta Ndulang (Naik Gunung) di laksanakan satu kali dalam satu tahun, 

sedangkan tradisi Maccera To Manurung di laksanakan satu kali dalam dua tahun. 

                                                           
19

Dasmawati, Ritual Dupa-Dupa di Desa Bolli Kecematan Maiwa Kabupaten Enrekang, 

Skripsi, (Makassar : Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, 2016), h.10.  
20

Siti, Tradisi Pengaweran Di Desa Kaluppini Kecematan Enrekang Kabupaten 

Enrekang, Skripsi, (Makassar : Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, 2017), h. 4. 
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Namun kedua tradisi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memanjatkan doa 

sebagai rasa syukur kepada Allah swt atas limpahan rezeki yang telah diberikan. 

Kedua, dalam penelitian ini penulis menemukan perbedaan antara Ritual 

Dupa-Dupa di Desa Bolli Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang (Naik Gunung) di Desa Labuku Kecamatan 

Maiwa Kabupaten Enrekang, yaitu perbedaan tempat pelaksanaan dan perbedaan 

proses pelaksanaannya. 

Ketiga, dalam penelitian ini penulis menemukan perbedaan antara 

Upacara Mende Pua‟ta Ndulang (Naik Gunung) di Desa Labuku Kecamatan 

Maiwa Kabupaten Enrekang dengan tradisi Pengaweran di Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Waktu pelaksanaanya jauh berbeda, 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang (Naik Gunung) di laksanakan satu kali dalam satu 

tahun sedangkan tradisi Pengweran dilaksanakan satu kali dalam delapan tahun. 

Namun memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita 

kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada 

manusia, hewan dan juga tumbuhan. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a.  Untuk mengetahui latar belakang munculnya  upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang 

di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 

c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Labuku terhadap upacara 

Mende Pua‟ta Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang. 
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2. Kegunan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan berguna dalam hal sebagai 

berikut : 

a. Kegunaan teoritis, memberikan pencerahaan agar masyarakat di Desa 

Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang senantiasa 

memperhatikan tradisi mereka dan menjadi pedoman bagi mereka agar 

mampu membedakan yang mana tradisi yang sejalan dengan ajaran al-

Qur‟an dan as-Sunnah sekaligus memperhatikan yang mana tradisi 

bisa mengarah pada kemusyrikan.  

b. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadikan bahan pertimbangan bagi umat muslim agar dapat 

memahami dan memperbaiki kepercayaan yang terjadi pada 

masyarakat Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tolak Bala dan Syukur Menurut Islam 

1.   Tolak Bala 

 Tolak bala adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu 

maupun oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan diri dari 

pengaruh jahat yang mereka percayai yang ada disekitarnya. Menurut istilah tolak 

bbala terdiri dari dua kata kata yaitu tolak dan bala. Tolak yang artinya penolakan 

atau usaha untuk menghindari dan menangkal, sedangkan bala artinya bahaya 

yang datang tiba-tiba. Jadi tolak bala berarti usaha untuk menghindari bahaya 

yang datangnya bukan dari manusia melankan mahkluk ghaib.
21

 

 Islam mengatur berbagai aspek kehidupan beribadah, berbangsa, 

bernegara, bermasyarakat maupun berkeyakinan yang benar. Dan Allah 

menurunkan al-Qur‟an semata-mata agar bisa dijadikan pegangan bagi umat 

manusia agar hidup sesuai dengan kebenaran.
22

 

 Dewasa ini banyak orang Islam Nusantara yang masih melaksanakan 

ritula-ritual yang masih berbau mistik, salah satunya yatu ritual tolak bala yang 

merupakan peninggalan nenek moyang yang dilatar belakangi oleh ajaran non 

muslim. Hal tersebut mengakibatkan tradisi yang sudah menjadi budaya 

masyarakat itu sulit untuk dihilangkan terutama dalam masyarakat Desa Labuku 

itu sendiri. Pada masyarakat Labuku, tradisi atau upacara adat masih dilakukan 

secara turun temurun dan dilestarikan oleh penduduknya dengan berbagai 

motovasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat Desa 

Labuku pada umumnya.   
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 Sayyid Quthub, Petunjuk Jalan Yang Benar, (Bandung : Husaini, 1987), ha. 103.  



 

 
 

Pada awalnya ritual tolak bala yang dilaksanakan khususnya pada masa penganut 

hindu budha adalah dengan bersama-sama berjalan ke sungai kemudian 

menghanyutkan sebuah sesajen tertentu seperti ayam jantan, kepala kerbau, nasi 

dan berbagai macam sajen lainnya. Tetapi, dengan kedatangan Islam di Aceh, 

para ulama lahan perlahan mengubah ritual tolak bala dengan membacakan do‟a 

tolak bala seperti yasin dan beberapa do‟a lainnya. Dan sampai saat ini, tradisi 

ritual tolak bala ini masih dilaksanakan sebagai ikhtiar agar terhindar dari 

berbagai macam musibah. Mengingat bahwa manusia adalah mahkluk yang tidak 

sempurna sehingga kadang kala menusia melupakan dirinya dan berbuat bathil. 

Apabila hal tersebut dilakukan terus menerus oleh manusia, maka Allah swt . 

sering kali memberikan teguran untuk meningkatkan manusia melalui berbagai 

bentuk teguran seperti, musibah penyakit, bencana alam, kemarau berkepanjangan 

dan sebagainnya. Ketika manusia telah menerima teguran tersebut, manusia tidak 

ada jalan lain selain kembali kepada Tuhan dan berdo‟a kepada-Nya. Serta 

memohon ampunan dalam hal tersebutt merupakan salah satu alasan mengapa 

ritual tolak bala masih dipertahankan oleh orang Aceh sampai pada zaman 

sekarang ini.
23

 

 Menyikapi dengan adanya musibah ataupun bencana yang menimpa 

manusia saat ini, menuntut kita (umat muslim) untuk bertindak cerdas dan tepat 

menurut agama dan tindakan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk ibadah 

dengan tujuan agar kita terhindar dari berbagai musibah serta mendekatkan diri 

kepada Allah swt.  firman Allah swt. QS. As-Saffat/37:143-144 
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Mohd, Harun, Memahami Orang Aceh, (Medan : Perdana Mulya Sarana, 2009), h.12.  



 

 
 

Terjemahnya : 

Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir (bertasbih) 

kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal diperut (ikan itu) sampai hari 

berbangkit.
24

 

 Ayat diatas menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. 

Dan apabila beliau tidak banyak berzikir kepada Allah swt. selama hidupnya dan 

selama dia di dalam perut ikan paus tersebut maka dia akan tetap di dalam perut 

ikan itu hingga hari kiamat, dan perut ikan itu akan menjadi tempat kuburnya. 

Akan tetapi beliau adalah orang yang mengesakan Tuhan-Nya dan senantiasa 

bertasbih kepada-Nya serta memohon ampun atas dosanya dengan bermunajat. 

 Tujuan diselenggarakannya tolak bala bergantung pada masalah-masalah 

yang dirasakaan nelayan. Apabila terjadi petaka-cedera dirasakan maka tujuan 

upacara adalah menyampaikan permintaan maaf dan memohon perlindungan 

kepada kekuaran ghaib. Religi adalah perbuatan manusia untuk mencapai suatu 

maksud dengan cara menyandarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan dari 

makhluk-makhluk halus, roh, dewa yang menempati alam ghaib. Religi lebih 

muda meyakini sesuatu dengan cara mempengaruhikejadian menurut kehendak 

orang dengan menggunakan ghaib. Pada mulannya manusia menggunakan 

kekuatan ghaib untuk mencapai maksudnya tetapi lama kelamaan usahanya 

tersebut berhasil dengan mempercayai mahkluk- mhakluk halus.
25
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya : Him, 2014), h. 451.  
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(2014) h. 56.   



 

 
 

2. Syukur 

Secara bahasa syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas 

apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari khufur. Hakikat. 

syukur adalah menampakkan nikmat sedangkan hakikat kekufuran adalah 

menyembunyikannya.
26

 

Pada pemakanaan pemanfaatan syukur ini mengarah pada upacaya 

individu untuk bisa memanfaatkan apa yang dimiliki dan proses kehidupan yang 

dijalani untuk hal-hal yang bersifat positif. Maka memanfaatkan pada dasarnya 

bisa disejarahkan dengan konsep moral reinforcer yang mengarah pada upaya 

individu dalam mengeksperesikan rasa syukur tersebut dalam bentuk kata-kata 

maupun tindakan.
27

 

Bersyukur merupakan variabel yang sering berhubungan dengan variabel 

yang sering berhubungan dengan variabel positif lan. Bersyukur memiliki korelasi 

dengan kebahagiaan subjektif. Orang yang bersyukur menunjukkan peningkatan 

mood yang positif. Bersyukur memiliki hubungan yang signifikan dengan 

beberapa afeksi positif dan kepuasan hisup.
28

 

Bersyukur membuat seseorang akan memiliki pandangan yang lebih 

positif ddan secara lebih luas mengenai kehidupan yaitu pandangan bahwa hidup 

adalah suatu anugrah. Bersyukur akan menyebabkan seseorang mendapatkan 

keuntungan secara emosi dan interpersonal. Dengan melihat danmerasakan 

penderitaan sebagai sesutau yang positif maka seseorang akan bisa meningkatkan 

kemampuan barunya bak secara sadar maupun tidak sadar dan hal tersebut dapat 

memicu timbunya pemaknaan terhadap diri yang akan membawa hidup seseorang 
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Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an:Tafsir Maudhu’i Pelbagai Persoalan 
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Pemakanaan,  Jurnal, 18, no.2. (2016) h. 113. 
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Ahmad Rusdi, Syukur Dalam Psikologi Islam Dan Konstruksi Alat Ukuran, Jurnal Ilmiah 
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kearah yang lebih positif. Bersyukur dapat mencegah kondisi depresif dan 

patologis dan seseorang yang bersyukur memiliki kontrol yang lebih tinggi 

terhadap lingkungan, perkembangan personal, memiliki tujuan hidup, dan 

penerimaan diri. Orang yang seanantiasa bersykur juga memiliki rasa positif yang 

lebih tinggi dalam menghadapi kesulitan hidup, mencari dukungan sosial dari 

orang lain.
29

 

Imam Ghazali menjelaskan bahwa syukur tersusun atas tiga perkara yaitu : 

yang pertama, Ilmu yaitu pengetahuan tentang nikmat berasal dari Allah swt. 

kedua, Hal (kondisi spiritual), yaitu pengetahuan dan keyakinan yang melahirkan 

jiwa yang tentram. Dan yang ketiga yatu, Amal perbuatan dan hal tersebut 

berkaitan dengan lisan, hati dan anggota badan seperti hati yang berkeinginan 

untuk melakukan kebaikan dan lisan yang menampakkan rasa syukur dengan 

pujian terhadap Allah swt.
30

 Seperti firman Allah QS. Al-Baqarah/2:172 

                           

           

Terjemahnya : 

 Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 

kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya 

menyembah kepadanya.
31

 

 Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran kepada orang-orang yang 

beriman untuk makan dari rezeki yang baik dan sehat, aman dan tidak berlebihan 

yang telah Allah berikan kepada kami melalui usaha yang dilakukan dengan cara 

yang halal. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengakui bahwa 

semua rezeki itu berasal dari Allah swt. 
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Raith Arrum Listiyandini, Mengukur Rasa Syukur : Pengembangan Model Awal Skala 
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Amir  An-najjar, Ilmu Jiwa dan Tasawuf Studi Komparatif Dengan Ilmu Jiwa 

Kontemporer, Terj. Hasan Abrori, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), h. 251-252. 

  31kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya : Him, 2014), h. 25. 



 

 
 

 Sayyid Quthb yang dikutip oleh Ahmad Yani, menyatakan empat manfaat 

bersyukur yaitu: 

a. Mensucikan jiwa, bersyukur dapat menjaga kesucian jiwa sebab 

menjadikan orang dekat dan terhindar dari sifat buruk, seperti sombong 

atas apa yang diperoleh. 

b. Mendorong jiwa untuk beramal saleh, bersyukur yang harus ditunjukkan 

dengan amal saleh membuat seseorang selalu terdorong untuk 

memanfaatkan apa yang diperolehnya untuk berbagai kebaikan. Semakin 

banyak kenikmatan yang diperoleh semakin banyak pula amal saleh yang 

dilakukan. 

c. Menjadikan orang lain ridha, dengan bersyukur apa yang telah diperoleh 

akan berguna bagi orang lain dan membuat orang lan ridha kepadanya. 

Karena menyadari bahwa nikmat yang diperoleh tidak harus dinikmati 

sendiri tapi juga harus dinikmati oleh orang lain sehingga hubungan 

dengan orang lain pun menjadi baik. 

d. Memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial, dalam kehidupan 

bermasyarakat, hubungan yang baik dan lancar merupakan hal yang amat 

penting. Hanya orang yang  bersyukur yang bisa melakukan upaya 

memperbaiki dan memperlancar hubungan sosial karena tidak ingin 

menikmati sendiri apa yang telah diperolehnya.
32

 

Hikmah bagi orang-orang yang mau bersyukur sangatlah banyak yang 

diberikan oleh Allah swt. bahkan Allah sangat mengetahui tanda-tanda orang-

orang bersyukur. Balasan yang diberikan Allah di dunia dan di akhirat. Ada 
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banyak ayat-ayat al-Qur‟an yang memaparkan tentang apa yang akan diperoleh 

atau yang didapatkan bagi orang-orangnya yang bersyukur.  

B. Konsep Budaya dan Kearifan Lokal 

1. Konsep Budaya 

Kebudayaan berasal dari bahasa sangsekerta yaitu “Buddhayah”, ialah 

bentuk jamak dari kata “Buddhi” yang memiliki arti buddhi atau akal. Jadi budaya 

adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa dan kebudayaan itu 

sendiri hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut.
33

 

Budaya ataupun kebudayaan adalah semua hasil dari usaha manusia 

dengan akalnya yang berupa segenap sumber jiwa yakni cipta, rasa dan karsa 

tersebut.  Koentjaraningrat mengatakan bahwa istilah budaya itu berasal dari 

bahasa sangsekerta yaitu buddhayah yang merupakan bentuk plural atau jamak 

dari buddhi yang memiliki arti budi atau akal, sehingga kebudayaan itu dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan budi maupun akal.
34

 

Beragam wjud warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk 

mempelajarinkearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di 

masa lalu. Masalahnya kearifan lokal tersebut seringkali diabaikan, dianggapn 

tidak ada relevansi dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah 

banyak banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan 

bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang kuat 

sejarahnya justru mencari-mencari jati dirinya dan tinggalan sejarah dan warisan 

budayanya yang sedikit jumlahnya. Kita sendiri, bangsa Indonesia yang kaya 

dengan warisan budaya justru mengabaikan asset yang tidak ternilai tersebut. Kita 

sebagai bangsa dengan jejak perjalanan sejarah yang panjang sehinggah kaya 
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Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h. 18.  
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dengan keanekaragaman budaya lokal seharusnya mati-matian melesyraikan 

warisan budaya yang sampai kepada kita. Melestarikan tidak berarti membuat 

sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan tidakberarti 

memelihara untuk waktu yang snagat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya 

lokal untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan untuk 

waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya 

yang berkelanjutan.
35

 

Konsep awal kebudayaan yang bersumber dari studi tentang masyarakat-

masyarakat primitif tersebut mengandung sisi praktis, sebagai sumber-sumber 

kekuatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi rangkain gagasan-gagasan dan 

tindakan-tindakan moderen. Menyususn suatu hubungan anatara apa yang 

manusia-manusia purbakala tak berbudaya pikirkan dan lakukan dan apa yang 

manusia-manusia modern budaya pikirkan dan lakukan bukanlah suatu masalah 

ilmu pengetahuan teoritik yang tak dapat diterapkan karena persoalan ini 

mengangkat masalah, seberapa jauh pandangan dan tingkah laku moderen 

berdasarkan atas landasan kuat tentang ilmu pengetahuan modern yang paling 

masuk akal.
36

 

Menurut E.B.Taylor bahwa kebudayaan adalah pemahaman perasaan suatu 

bangsa yang kompleks yang mencakup tentang pengetahuan, kepercayaan, seni, 

hukum, adat istiadat dan pembawaan lainnya yang diperoleh oleh masyarakat. 
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Agus Dono Karmadi, Budaya Lokal Sebagai Budaya dan Upaya Pelestaraiannya,  (Jawa 
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Menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga yaitu sebagai 

berikut : 

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

norma-norma peraturan dan sebagainya.  

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan yang berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
37

 

Kebudayaan itu digambarkan sebagaai sistem sosial, dan hal itu menjadi 

pedoman untuk perilaku dan juga tindakan setiap masyarakat. Sebagai ciptaan dari 

manusia kebudayaan ialah sebagaia dunia khas dari manusia itu sendiri, karena 

kebudayaan yang membedakan manusia dengan hewan. Dan dalaam ruang 

lingkup kebudayaan, manusia mengembangkan hidup individual dan sosialnya 

guna untuk pemenuhan martabat kemanusiaannya. 

Sebagai makhluk yang historis, hidup manusia ditandai dengan adanya 

upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa henti-hentinya untuk 

menyempurnakan dirinya.  Dan upaya tersebut berlangsung dalam konteks sosial 

tertentu, dalam jaringan interaksi yang kompleks dengan sesamanya, dengan 

bermacam ragam pranata sosial yang menentukan arah dan gerak hidup 

masyarakat, dan relasi fundamentalnya dengan alam atas atau dunia ilahi. 

Karenanya manusa tidak dapat hidup sendirian maka masyarakat merupakan dasar 

bagi segala aktivitas yang dilakukannya. 
38

 

Nilai budaya adalah suatu yang bernialai, pikiran akal budi yang bernilai, 

kekuatan dan kesadaran yang bernilai. Nilai budaya terdiri dari konsep-konsep 

yang hidup dalam alam pikiran dan sebagian masyrakat percaya mengenai sesuatu 

                                                           
37

Koentjarangrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (cet. XXIII, Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka, 2008), h.5. 
38

Rafel Raga Maran, Manusia dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (cet. I, Makassar : 
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yang mereka anggap sebagai hal yang mulia. Nilai budaya juga merupakan suatu 

yang melekat dalam masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta 

keseimbangan.
39

 

Sebagai makhluk yang historis, hidup manusia ditandai dengan adanya 

upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa henti-hentinya untuk 

menyempurnakan dirinya.  Dan upaya tersebut berlangsung dalam konteks sosial 

tertentu, dalam jaringan interaksi yang kompleks dengan sesamanya, dengan 

bermacam ragam pranata sosial yang menentukan arah dan gerak hidup 

masyarakat, dan relasi fundamentalnya dengan alam atas atau dunia ilahi. 

Karenanya manusa tidak dapat hidup sendirian maka masyarakat merupakan dasar 

bagi segala aktivitas yang dilakukannya. 
40

 

Pewarisan dan penafsiran nilai-nilai budaya secara turun temurun 

dilaksanakan sesuai dengan alur perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. 

Pengimplementasian nilai-nilai budaya adalah bukti legitimasi masyarakat 

terhadap suatu budaya. Keberedaan suatu  buadaya dengan berbagai versi nilai-

nilai luhurnya masing-masing merupakan salah satu sarana yang dimiliki suatu 

bangsa dalam membangun suatu karakter privat maupun karakter publik warga 

negara.
41

 

Budaya lokal dalam upacara adat dalam linkungan masyarakat suatu 

lingkungan masyrakat selain menjai sebuah eksperesi spiritual, budaya lokal juga 

mengandung suatu nilai budaya yang dapat membimbing masyarakat untuk 

menumbuhkan sikap solidaritas dan mengarahkan manusia untuk memelihara dan 

melestarikan alam lingkungan. Bahkan ada argumen yang mengatakan bahwa 
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kemungkinan besar landasan spritual yang diwariskan oleh leluhur bertujuan 

sebagai upaya dalam melesatarikan alam lingkungan agar tetap stabil dan terjaga. 

Penerapan nilai-nilai budaya budaya lokal menjadi sempurna ketika dalam 

peningkatan kualitas hidup khususnya dalam bidang sistem ekonomi dan 

teknologi tetap berjalan sebagaimana mestinya yanpa mengganggu harmonisasi 

hidup manusia dengan alam semesta.
42

 

2. Konsep Kearifan Lokal 

Kearifan lokal yaitu warisan masa lalu yang berasal dari leluhur yang tidak 

hanya terdapat dalam sastra tradisional yaitu sastra lisan atau sastra tulisan sebagai 

refleksi masyarakat penuturnya namun terdapat dalam berbagai bidang kehidupan 

nyata. Kearifan lokal hanya akan abadi jika terimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.
43

 

Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (wisdom) yang berarti 

kebijaksanaan dan lokal (local) yang berarti setempat. Kearifan lokal dapat 

dikatakan sebagai sebuah gagasan, nilai atau pandangan setempat (local) yang 

bersifat bijaksana, penuh kearifan, memiliki nilai-nilai yang baik serta telah 

menjadi panutan bagi anggota masyarakat.
44

 

Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari masa lalu yang 

berasal dari leluhur yang tidak hanya terdapat dalam sastra tradisonal yaitu sastra 

lisan maupun sastra tulisan sebagai refleksi masayrakat penuturnya, tetapi terdapat 

dalam berbagai bidang kehidupan nayata seperti filosofi dan pandangan hidup, 

kesehatan, dan arsitektur. Dalam dialektika hidup mati maksudnya sesuatu yang 
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hidup akan mati tanpa pelestarian dan relevansi maka kearifan lokalpun suatu saat 

akan mati. Bisa jadi, nasib kearifan lokal mirip pusaka warisan leuhur yang 

setelah sekian generasi akan lapuk dimakan rayap. Sehingga sekarangpun tanda 

pelapukan kearifan lokal makin kuat terbaca. Kearifan lokal seringkali 

terkalahkan oleh sikap masyrakat yang makin pragmatis yang akhirnya lebih 

berpihak pada tekananan dan kebutuhan ekonomi. Revitalisasi kearifan lokal 

dalam merespons berbagai persoalan akut yang dihadapi bangsa dan negara 

seperti korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, hanya akan berjalan jika 

didukung oleh kebijakan negara yang disertaii dengan keteladanan. Kearifan lokal 

diberbagai daerah pada umumnya mengaajarkan mengajarkan budaya malu ketika 

berbuat salah. Akan tetapi dalm realitas sekarang budaya malu seolah telah 

luntur.
45

 

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan 

menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek 

atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Kearifan secara etimologi berarti 

kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi 

suatu kejadian. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa 

atau situasi tersebut terjadi. Demikian kearifan lokal secara substansial merupakan 

norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang telah diyakini akan 

kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan untuk berprilaku sehari-

hari. Oleh sebab itu kearifan lokal merupakan etnitas yang sangat menentukan 

harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.
46
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Konsep sistem kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan itu sendiri 

dan tentunya pengelolaan lokal atau tradisional. Karena hubungannya dekat 

dengan lingkungan dan sumhber daya alam, masyarakat lokal, tradisional, asli, 

melalui uji coba telah mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi 

diamana mereka tinggal dan telah dianggap mempertahankan sumber daya alam 

sehingga meninggalkan kegiatan-kigiatan yang dapat merusak lingkungan sekitar. 

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat dan 

lebih menekankan pada tempat dan lokalitas.
47

 

Bagian perwujudan warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk 

mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di 

masa lalu. Misalnya kearifan lokal tersebut seringkali diabaikan dan dia anggap 

tidak ada relevansi dengan masa sekarang apalagi masa yang akan datang. 

Dampaknya adalah banyak warisan budaya yang lupuk dimakan usia, terlantar, 

terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang 

kurang kuat sejarahnya justru mencar-cari jati dirinya dari tinggalan sejarah dan 

warisan budayanya justru mengabaikan aset yang tidak ternilai tersebut.
48

 

Kearifan lokal dari pandangan filosofi dasarnya dibagi menjadi dua aspek, 

Pertama : kearifan lokal yang berupa gagasan, pemikiran dan akal budi yang 

bersifat abastrak. Dalam hal ini mencakup beberapa pengetahuan, pandangan, 

nilai dan tinngkah laku dari satu kelompok yang didapatkan dari generasi 

terdahulu maupun masa kini. Kedua : Kearifan lokal yang berupa hal-hal konkren 

dan benda-benda artefek yang bermakna simbolik. Dalam persepektif 

kebudayaan, otonomi daerah merupakan sebuah peluang yang sangat besar 

pengaruhnya dalam daerah merupakan sebuah peluang yang sangat besar 
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pengaruhnya dalam membantu menghidupkan kembali nilai-nilai dan karakter 

budaya masyarakat yang sudah mulai terkikis. Ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan dalam memperhankan budaya lokal, diantaranya adalah pemahaman 

yang dapat membawa kepada suatu kesadaran, perencanaan yang dilakukan secara 

kolektif dan kemanapun dalam membangkitkan kreatifitas suatu kebudayaan.
49

 

C. Tinjauan Aqidah Islam 

1. Pengertian Aqidah 

Secara etimologis aqidah berakar dari kata “aqada ya„qidu, aqadan-

„aqidata. Aqadah berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk 

menjadi aqidah maka artinya yaitu keyakinan. Gabungan antara arti kata „aqadan 

dan aqidah adalah keyakinan yang terbentuk dengan kokoh didalam hati yang 

bersifat mengikuti dan mengandung perjanjian.
50

 

Aqidah Islam adalah kepercayaan kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-

kitab suci-Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, qada dan qadar, serta seluruh isi Al-

Qur‟an dan hadis yang merupakan pedoman dalam agama Islam. Dengan kata lain 

aqidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya 

oleh setiap muslim berdasarkan dalil naqli dan aqli (nash dan akal).
51

 

Aqidah merupakan kepercayaan yang tersimpul didalaam hati kita. 

Sedangkan kata Aqaid adalah jama‟ dari kata aqidah itu sendiri. I‟tiqad berarti 

kepercayaan  atau keimanan yang ada dalam hati. Adapun beberapa definisi 

pengertian aqidah secara terminologis diantaranya yaitu sebagai berikut : 

Menurut Hasib Al-Banna, aqa‟id yaitu bentuk jamak dari aqidah yang 

memiliki arti ialah beberapa perkara yang wajib harus diyakini kebenarannya di 
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dalam hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak 

tercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. 

Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, aqidah merupakan kebenaran yang 

diterimah dengan mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. 

Kebenaran itu diyakini oleh manusia didalam hatinya dan juga meyakini 

kesahihannya dan juga keberadaannya dan menolak segala sesuatu yang bertolak 

belakang atau bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. 

Dasar dari aqidah Islam adalah al-Qur‟an dan Hadis karena segala sesutau 

yang disampakan dalam al-Qur‟an dan Nabi Muhammad saw dan hadis harus 

dipercaya, diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan didalam    

al- Qur‟an terdapat banyak ayat yang menjelaskan pokok aqidah. Aqidah ini 

identik dengan keimanan, karena keimanan itu pokok dari aqidah Islam. 

Sebagaimana dalam Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang kandungan aqidah 

Islam QS al-Baqarah/2 : 285  

                    

                        

                      

Terjemahnya :   

“Rasul telah berfirman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari 

Tuhannya, demikian pula orang yang beriman, semuanya beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. 

(mereka mengatakan) : “kami tidak membeda-bedakan anatara seorangpun 

(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan : “Kami 

dengar dan kami taat.” (mereka berdoa) “Ampunilah kami ya Tuhan kami 

dan kepada Engkaulah tempat kembali.”
52

 

Istilah lain yang semakna dengan aqidah Islam yaitu kepercayaan dasar 

umat Islam yang berintikan pada keesaan Allah swt (tauhid). Ajaran tauhid adalah 

tema sentral dari aqidah itu sendiri. Oleh karena itu aqidah diidentikkan juga 
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dengan tauhid. Batasan makna “al-Tauhid” menurut bahasa adalah meyakini 

keesaan Tuhan, atau menganggap hanya ada satu dan tidak ada yang lain.  

Menurut Kuntowijoyo bahwa konsep tentang kehidupan dalam ajaran 

Islam tersebut merupakan konsep teosentris, yaitu bahwa seluruh kehidupan 

berpusat pada Tuhan yaitu Allah swt. doktrin tauhid merupakan arus balik kepada 

manusia.
53

 

Dalam hubungannya dengan agama Islam, menurut istilah bermakna 

bahwa di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Firman Allah swt QS. Al-Ikhlas/112:1-4  

                        

              

  Terjemahnya : 

 Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
54

 

 Jika dihubungkan dengan upacara adat yang penulis angkat maka, dalam 

pandangan Islam, manusia menjadi dekat kepada Tuhan selama kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan mendekati kebaikan. Perlu diketahui bahwa kebaikan adalah jalan 

yang diterangkan oleh al-Qur‟an yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam. 

 Agama telah datang menetapkan bahwa tidak ada seorangpun selain dari 

pada Allah yang sanggup menolong manusia terhadap apa yang tidak mungkin 

dicapainya, yang kemudian mengharapkan bagi manusia memina pertolongan 

selain dari Allah swt. selain mencapai kesempurnaan itu, Tuhan memerintahkan 

kepada manusia supaya menghadapkan cita-citanya untuk menunjukkan 

permohonan kepada Allah yang Maha Esa. Manusia mempunya usaha yang bebas 
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dengan kemauan dan kehendaknya untuk mencari jalan yang dapat membawa 

kepada kebahagiaan dalam amal perbuatannya menurut petunjuk pemikirannya.
55

 

 Agama Islam itu datang tujuannya bukan untuk menghapus tradisi 

kebudayaan yang sudah ada, melainkan datang untuk meluruskan pemahaman 

yang bertentangan dengan aqidah dan syari‟at. Oleh karena itu Nabi Muhammad 

tidak melakukan tindakan perubahan terhadap hukum yang ada sepanjang hukum 

yang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang pokok. Yang 

dimaksud ajaran pokok yaitu al-Qur‟an dan al-Hadis.
56

 

 Islam dipahami dan diyakini sebagai sistem penyususun umat manusia 

dalam membina peradaban mulia dan tinnggi bersesuaian dengan sifatnya yang 

menempati nila kemanusiaan sejagat. Islam perlu dihayati bukan sebagai reaksi 

kepada kemusnahan peradaban semasa, bahkan pada awal lagi ia diutuskan untuk 

memberi rahmat kepada keseluruhan umat manusia termasuk bukan Islam. Prinsip 

Islam berkaitan dengan pembangunan masyarakat adalah kesesuaian dengan 

kehendak kemanusiaan walaupun wujud perubahan cara hidup dan ruang tempat 

yang berbeda.
57

 

2. Tujuan dan Keistimewaan Aqidah 

Tujuan Aqidah Islam 

a. Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak 

lahir. Hal ini dikarenakan manusia sejak ada dialam roh sudah 

mempunyahi fitrah ketuhanhan, sebagaimana firman Allah QS. Al- 

A‟raf/7:172-173  
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Terjemahnya:           

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 

(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: 

"Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang 

demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya 

Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 

Tuhan)" (172).  Atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-

orang tua Kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang Kami 

ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka 

Apakah Engkau akan membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang 

yang sesat dahulu(173).
58

 

b. Menjaga manusia dari yang namanya kemusyrikan. Kemungkinan 

manusia untuk melakukan kemusyrikan terbuka lebar, baik secara terang-

terangan (sririk jaly) yaitu berupa perkataan ataupun perbuatan, secara 

tertutu (syirik khalfi) yaitu syirik yang berada dalam hati manusia. Dan 

untuk terhindar dari kemusyrikan diperlukan tuntunan yang jelas terhadap 

Tuhhan Yang Maha Esa. 

c. Menghindari dari pengaruh akal yang menyesetkan. Walaupaun Allah 

telah memberikan kelebihan berupa akal pikiran kepada manusia, 

manusia tetap saja sering tersesat dengan akal pikirannya sehingga akal 

pikiran manusia perlu dibimbing oleh aqidah Islam.
59

 

Dalam bidang kepercayaan, persentuhan dan pembaruan banyak sekali 

terjadi. Terjadinya persentuhan tersebut dimungkinkan Karena pada waktu 
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masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, kepercayaan lama dari berbagai segi 

diIslamkan dan ditolerir dengan pemberian makna-makna Islam oleh penganjur 

agama waktu itu. Sehingga dapat terlihat bahwa semua symbol-simbol yang 

dipakai pada upacara atau pelaksanaan tradisi mempunyai makna yang selaras 

dengan agama.
60

 

Keistimewaan Aqidah Islam 

Keistimewaan aqidah Islam itu terpeliharan keasliannya. Syekh 

Muhammad Ibrahim  Al-Hamid berpendapat aqidah Islam yang tercermin didalam 

aqidah Ahli Sunnah Wal Jama‟ah memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak 

dimiliki oleh aqidah manapun. Keistimewaan tersebut antara lan : 

1. Sumber pengambilannya adalah murni. Hal tersebebut dikarenakan aqidah 

Islam tersebut berpegang pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Jadi aqidah 

Islam diambil dari sumber yang jernih dan jauh dari kekeruhan hawa nafsu 

dan syahwat. Keistimewaaan ini tidak dimiliki oleh berbaga madzhab dan 

ideologi lannya diluar aqidah Islam.
61

 

2. Berdiri di atas fondasi penyerahan diri kepada Allah dan Rasu-Nya. Hal 

ini karena aqidah bersifat ghab dan ghaib tersebut bertumpu pada 

penyerahan diri. Jadi iaman kepada sesuatu yang ghaib merupakan salahh 

satu sifat terpenting untuk orang-orang mukmin yang dipuji Allah saw. 

Karena akal itu sendiri tidak akan mampu memahami yang ghaib dan tidak 

akan mampu secara mandiri untuk mengetahui syariat secara rinci karena 

kelemahan dan keterbasannya.
62
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3. Sesuai dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat.  Jadi aqidah Islam itu 

harus sesuai dengan fitrah yang sehat dan selaras dengan akal yang murni, 

yang dimaksud dengan akal yang murni adalah akal yang murni yang 

bebas dari pengaruh syahwat dan syubhat yang tidak akan bertentangan 

dengan nash yang shahih dan bebas dari cacat.
63

 

4. Jelas, mudah dan terang. Aqidah Islam merupakan aqidah yang mudah dan 

jelas, sejelas matahari ditengah hari. Tidak ada kekaburan, kerumitan, 

kerancauan, maupun kebengkokan didalammya. Karena lafazhnya begitu 

jelas dan makna-maknanya pun demikian terang, sehingga mudah untuk 

dipahami baik untuk orang yang berilmu maupun orang awam dan anak 

kecil maupun orang tua. Karena Rasulullah saw membawakannya dalam 

kondisi yang putih bersih, tidak ada yang menyimpang darinya selain 

orang yang binasa.  

5. Umum, universal dan berlaku untuk segala zaman, tempat, umat dan 

keadaan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aqidah Islam ini 

bersifat umum, universal dan berlaku segala zaman, tempat, umat dan juga 

keadaan. Dan berlaku untuk generasi awal maupun generasi belakangan, 

bangsa arab maupun non arab. 

6. Kokoh, stabil dan kekal. Aqidah Islam  ialah aqidah yang kokoh, stabil 

dan kekal. Aqidah Islam ini sangatlah kokoh ketika menghadapi pukulan 

bertubi-tubi yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan 

yahudi, nasrani, majusi dan lain-lannya. 

7. Mengangkat derajat para penganutnya. Barang siapa yang menganut 

aqidah Islam lantas pengetahuannya tentang aqidah itu meningkat dan 

aktivitasnya untuk mengajak manusia ke dalamnya juga meningkat maka 
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Allah swt akan mengangkat derajatnya dan juga menyebarluaskan 

keilmuannya di tengah khalayak baik itu secara individu maupun 

kelompok.
64

 

8. Menjadi penyebab hadirnya pertolongan, kemengangan dan kemapanan. 

Dan tentunya semua itu tidak bakalan terjadi kecuali kepada orang-orang 

yang memiliki aqidah yang benar. Rasulullah bersabda yang artinya 

“senantiasa ada sekelompok orang yang dari umatku yang membela 

kebenaran. Mereka tidak terpengaruh oleh orang yang melecehkan mereka 

sampai datang keputusan Allah maka untuk sementara mereka seperti itu. 

9. Aqidah Islam adalah aqidah persaudaraan dan persatuan. Jadi umat Islam 

diberbagai dipenjuru dunia tidak akan bersatu dan memiliki kalimat yang 

sama kecucali jika berpegang teguh pada aqidah mereka dan mengikuti 

aqidah tersebut. 

10. Istimewa. Aqidah Islam adalah aqidah yang istimewa dan pemeluknya pun 

adalah orang-orang yang istimewa karena jalan mereka adalah lurus dan 

tentunya tujuan mereka pun jelas. Prinsipnya jelas, tetap dan tidak 

berubah-ubah sehingga para pemeluk pun selamat dari tindakan mengikuti 

hawa nafsu dan tidak gampang untuk membagi loyalitas dan berlepas 

diri.
65

 

11. Berpengaruh terhadap perilaku, akhlak (moralitas) dan muamlah (interaksi 

sosial). Aqidah ini memiliki hal-hal yang sangat signifikan terhadap suatu 

hal karena pada dasarnya manusia dikendalikan dan diarahkan oleh aqidah 

atau ideologinya. 

                                                           
64

Akilah Mahmud, Aqidah Akhlak (Gowa : Gunadarma Ilmu, 2018), h.62-64. 
65

Akilah Mahmud, Aqidah Akhlak (Gowa : Gunadarma Ilmu, 2018), h.65-67. 



 

 
 

12. Melindungi para pemeluknya dari tindakan serampangan, kekacauan dan 

kehancuran. Tentunya prinsip yang diterapkan tentulah jelas, tetap dan 

tidak berubah-ubah sehingga pemeluknya pun juga selamat dari tindakan. 

13. Mendorong para pemeluknya untuk bersikap dan tegas dan serius dalam 

segala hal. Maksudnya adalah ketika ada peluang untuk mendapatkan ilmu 

yang bermanfaat dan mengerjakan amal saleh maka umat Islam akan 

selalu bergegas untuk mendatanginya dengan harapan untuk mendapatkan 

pahala. Dan begitupun sebaliknya jika ada peluang untuk melakukan dosa 

maka mereka akan menjauhinya dengan alasan karena mereka akan takut 

dengan siksaan. 

14. Mengantarkan kepada pembentukan umat yang kuat. Umat yang memeluk 

agama Islam akan rela untuk mengorbankan apa saja untuk memperkokoh 

agamanya dan tentunya untuk memperkuat pilar-pilarnya pula. 

15. Membangkitkan rasa hormat kepada Al-Qura‟an dan As-Sunnah di dalam 

jiwa orang mukmin. Hal tersebut dikarenakan orang mukmin mengetahui 

bahwa Al-Qur‟an dan As-Sunnah adalah hak, benar, petunjuk dan rahmat 

sehingga didalam jiwanya terbangun rasa hormat terhadap keduanya dan 

kesiapan untuk mengamalkannya. 

16. Menjamin kehidupan yang mulia bagi para pemeluknya. Dengan naungan 

aqidah Islam maka keamanan dan kehidupan mulia akan terwujud. Dan itu 

bisa terjadi karena ia berdiri diatas pondasi iaman kepada Allah dan 

kewajiban untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah semata tanpa 

beribadah kepada hal yang lan. 

17. Membuat hati penuh dengan tawakkal kepada Allah swt. Dengan aqidah 

Islam ini maka diperintahkan untuk selalu tawakkal kepada Allah. Dan 



 

 
 

tawakkal menurut istilah syara‟ berarti menghadapkan hati kepadah Allah 

ketika hendak melakukan sesuatu tanpa lupa untuk memohon kepadanya. 

18. Mengantarkan pada kejayaan dan kemuliaan. Tentunya aqidah yang benar 

akan mengantarkan kejayaan dan kemuliaan pada penganutnya dan juga 

keberanian secara lisan maupun perbuatan. 

19. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Sudah jelas 

bahwa aqidah Islam tersebut tidak bertentangan denngan ilmu 

pengetahuan yang benar melainkan mendukung, menganjurkan dan 

menyerukan kepada manusia. Hal itu karena ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat yang ditunjukkan oleh Al-Qur‟an dan As-Sunnah merupakan 

ilmu pengetahuan yang mengantarkan pada tujuan-tujuan luhur dan 

tentunya membuahkan sesuatu yang bermanfaat. 

20. Mengikuti peran akal dan membatasi bidang garapannya. Karena aqidah 

Islam merupakan aqidah yang menghormati akal yang sehat, menghargai 

perannya, mengangkat kedudukan-kedudukannya, tidak mengekangnya 

dan tentunya tidak mengingkari aktivitasnya.
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3. Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Rusaknya Aqidah 

Adapun hal-hal yang dapat merusak akidah  seseorang dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Syirik 

Syirik menurut syara‟ berdasarkan dalil yang ada didalam al-Qur‟an 

maupun sunnah Rasul berarti perbuatan seseorang yang telah mengaku beriman 

kepasa Allah dengan segala konsekuensinya tetapi masih mengikuti cara hidup 

diluar petunjuk Allah. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. 
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Allah sangat murka kepada siapa saja yang mengakui keesaan, keagungan, 

kesempurnaan serta kebenaran-Nya tetapi tidak sesuai dengan pengakuannya. Ia 

telah mengakui kebenaran tata cara hidup dan kehidupan menurut konsepsi Allah 

tetapi tidak melaksanakannya justru ia membenarkan cara dan tuntutan hidup 

selain petunjuk Allah.  

b. Murtad 

Murtad berasal dari kata „irtadda yang berasal dari kata riddah yang 

berarti berbalik. Kata riddah dan „irtadda, dua-duanya kembali kepada jalan dari 

mana datang semula. Tetapi kata riddah khusus digunakan dalam arti kembali 

pada kekafiran dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran disebut murtad. 

c. Bid‟ah 

Bid‟ah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah 

diterapkan. Secara linguistik bid‟ah merupakan pembaruan atau doktrin yang 

sesat. Adapun secara istilah yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy Syatibi, ia 

mengatakan bahwa bid‟ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama 

yang dibuat-buat (tanpa ada dalil) yang menyerupai syari‟at (ajaran Islam). 

d. Kufur 

Yang merupakan kata kerja lampau (fi‟il madhi) yang secara bahasa 

berarti menutupi. Sedangkan kata kafir merupakan bentuk kata benda perilaku 

(isim fa‟il) yang terbentuk dari kata kafara yang berarti menutupi.  

e. Khurafat 

Khurafat merupakan semua cerita sama ada khayalan, ajaran-ajaran yang 

dilarang, adat-istiadar, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang 

menyimpang dari ajaran Islam. 

 

 



 

 
 

f. Tahayyul 

Tahayyul secara bahasa berasal dari kata khayal yang artinya apa yang 

tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau 

sedang bermimpi. 

g. Nifaq  

Yang memiliki arti apabila berjanji maka dia mengingkari, apabila berkata 

maka dia berdusta, dan apabila dipercaya maka dia mengkari. Dengan demikian 

jaminan bagi orang munafik adalah neraka.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian 

lapangan) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Enrekang khususnya di Desa Labuku, karena di Desa inilah tempat pelaksanaan 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang (Naik Gunung) yang dilaksanakan secara turun-

temurun oleh masyarakat Labuku. 

Desa Labuku ini merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah 

Kabupaten Enrekang Kecamatan Maiwa.  

B. Pendekatan Penelitian 

 Untuk mendapatkan data-data yang relevan maka penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut:  

a. Pendekatan filosofis, digunakan sebagai upaya untuk mengungkap nilai-

nilai filosofis yang terkandung dalam upacara Mende Pua‟ta Ndulang 

(Naik Gunung). 

b. Pendekatan teologis, digunakan untuk memahami perkembangan agama 

dengan kerangka ilmu ketuhanan dengan berlandaskan pada Al-Qur‟an 

dan Hadis. 

C. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang 

berkompoten dalam memberikan informasi yang terjadi dilapangan.  

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan oleh penulis dari 

beberapa referensi yang terkait tentang penelitian seperti buku, laporan, 

jurnal, skripsi, tesis, desertasi dan dokumentasi. 

 



 

 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Supaya penulis dapat mendapatkan informasi dalam hal menjawab 

permasalahan peneliti, maka penulis menggunakan metode pengumpulan 

informasi sebagai berikut :  

a. Observasi  

Observasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara 

langsung bagaimana objek penelitian, terkhusus pada bagaimana proses 

upacara tersebut berlangsung pada masyarakat di Desa Labuku Kecamatan 

Maiwa Kabupaten Enrekang. 

b. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu memberikan pertanyaan  

suapaya bisa mendapatkan informasi yang berkaitan tentang apa yang 

diteliti oleh penulis. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang di maksud disini ialah dokumentasi berupa catatan, 

foto-foto, rekaman dan juga video dalam tata cara proses pelaksanaan  

upacara Mende Pua‟ta Ndulang (Naik Gunung) di Desa Labuku 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 

E. Instrumen Penelitian 

Dengan instrumen ini penulis menggunakan pengkajian informasi dengan 

cara  melakukan wawancara terhadap masyarakat setempat atau masyarakat yang 

lebih tau tentang upacara Mende Pua‟ta Ndulang (Naik Gunung) di Desa Labuku 

tersebut. Dan penulis melakukan pengambilan gambar dengan menggunakan 

kamera handpone atau hp.  

  

 



 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Seleksi data (Reduksi data), yaitu data yang diperoleh ditempat penelitian 

langsung dan dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data 

lalu laporan-laporan tersebut direduksi yaitu dengan memilih hal-hal 

pokok yang sesuai dengan titik fokus penilitian.  

b. Penyajian data (Display data), yaitu menyusun data kemudian penulis 

menyajikan data yang telah diseleksi dengan baik agar lebih mudah 

dipahami untuk dipaparkan sebagai hasil penelitian. Penyajian tersebut 

bisa berupa gambar, skema dan matrik. 

c. Penarikan kesimpulan (Verifikasi), yaitu dalam hal ini penulis 

memberikan kesimpulan dan memverifikasi hasil dari penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah 

utara Makassar. Secara administratif terdiri dari sepuluh kecamatan, dua belas 

kelurahan dan sembilan puluh enam desa, dengan luas wilayah sebesar 11.786,01 

km². Terletak pada koordinat antara 3º 14‟ 36‟‟ sampai 03º 50‟ 00‟‟ lintang 

selatan dan 119º 40‟ 53‟‟ sampai 120º 06‟ 33‟‟ bujur timur. Batas wilayah 

Kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, 

sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, seblah selatan dengan 

Kabupaten Sidrap dan barat dengan Kabupaten Pinrang. 

Kabupaten ini pada umumnya mempunya wilayah topografi yang 

bervariasi berupa pembuktian, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 

47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak memiliki wilayah pantai.  

 Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Enrekang terbagi atas 

wilayah perbukitan karst (kapur) yang terbentang di bagian Utara dan Tengah, 

lembah-lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai wilayah panta. Jenis 

flora yang banyak ditemukan pohon bitti atau biasa disebut pohon hitam Sulawesi, 

selan itu terdapat juga rotan lambing. 

 Kabupaten Enrekang adalaah salah satu daerah tingkat II di Privinsi 

Sulawesi Selatan Indonesia, ibukota kabupaten ini terletak di Kecematan 

Enrekang, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 Km dan berpenduduk 

sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten 

Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. 



 

 
 

Secara wilayah kabupaten Enrekang terletak pada koordinat 3º 14‟ 34” 

sampai 03º 50‟ 00” lintang selatan dan 119º 40‟ 53” sampai 120º 06‟ 33” bujur 

timur. 

Tabel 4.1 

Seblah Utara Kabupaten Tanah Toraja 

Seblah Selatan Laut Sidrap 

Seblah Timur Teluk Luwu 

Seblah Barat Kabupaten Pi nrang 

Masyarakat kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri karena 

kebudayaan Enrekang (Massenrempulu‟) berada diantara kebudayaan Bugis, 

Mandar dan Tana Toraja. Bahasa dari tiga rumpun etnik yang berada di 

Massenrempulu‟ yatu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri yang 

dituturkan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Alla, Baraka, Malua, Buntu 

Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di kecamatan Anggeraja. 

Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk yang berada di kecamatan Enrekang, 

Cendana dan sebagian penduduk yang berada di kecamatan Anggeraja. Bahasa 

Maiwa dituturkan oleh penduduk yang berada di kecamatan Maiwa dan 

kecamatan Bungin.
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2.   Kecamatan Maiwa 

a. Letak Geografis Desa Labuku 

 Maiwa merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Enrekang. Kecamatan maiwa mempunya 22 Desa dan salah satunya adalah Desa 

Labuku. Mata pencarian masyarakat Desa Labuku adalah Petani. Desa Labuku 

merupakan Desa tempat penelitian saya. Di Desa Labuku meskipun 

masyarakatnya 100% menganut agama Islam akan tetapi para masyarakat masih 

menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang merupakan kepercayaan 

orang terdahulu sebelum adanya agama Islam.
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     Gambar 2 

      Peta Kecamatan Maiwa 
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b. Iklim 

    Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini kurang lebih sama dengan 

musim yang ada di daerah lain yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana 

musim hujan itu terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau 

terjadi pada bulan Agustus-Oktober. 

Iklim di Desa Labuku itu hampir sama dengan daerah-daerah yang ada di 

Kabupaten Enrekang yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dimana musim 

tersebut sangat berpengaruh pada pola tanaman masyarakat di Desa Labuku. 

c. Kondisi Demografi Desa Kaluppini 

Tabel I. Jumlah penduduk 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 410 

Perempuan 323 

Total 733 

 Sumber Data : Kantor Desa Labuku, 01 Maret 2021 

 Berdasarkan tabel diatas atas bahwa jumlah penduduk di Desa Labuku itu 

sebanyak 533 jiwa. 

Tabel II. Jumlah Sekolah 

No. Nama Desa TK SD SMP SMA 

1 Desa Labuku 1 1 - - 

          Sumber Data : Kantor Desa Labuku, 01 Maret 2021 

 Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah sekolah yang ada di 

Desa Labuku itu ada dua. Yang pertama itu terdapat satu taman kanak-kanak (TK) 

dan satu sekolah dasar (SD). Masyarakat Desa Labuku yang sudah selesai dalam 

menempuh pendidikan SD dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP itu 

harus menempuh jarak kurang lebih 5 km, dan apabila masyarakat Desa Labuku 



 

 
 

ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas (SMA), maka harus 

menempuh jarak kurang lebih 30 km.  

Tabel III. Tingkat pendidikan 

Tidak Sekolah SD SMP SMA SARJANA 

198 120 90 90 35 

          Sumber Data : Kantor Desa Labuku, 01 Maret 2021 

Pendidikan adalah ilmu terapan, yaitu terapan ilmu atau disiplian lan 

terutama filsafat, psikologi, sosiologi dan humanitas. Teori pendidikan akan dapat 

berkembang tetapi perkembangannya pertama-tama dimula pada sub-sub 

teorinya.
70

 Menurut para ahli bahwa pendidikan adalah dimula sejak lahir dan 

berlangsung sepanjang hidup.
71

 

 Menurut tabel diatas, tingkat pendidikan di Desa Labuku itu yang tidak 

sekolah sebanyak 198 orang, sekolah dasar sebanyak 120 orang, sekolah 

menengah pertama sebanyak 90 orang, sekolah menengah atas sebanyak 90 orang 

dan sarjana sebanyak 35 orang. 

Tabel IV. Jenis mata pencaharian 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 715 

2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3 

3 Honorer 15 

Sumber Data : Kantor Desa Labuku, 01 Maret 2021 

Berdasarkan tabel diatas, maka mata pencaharian di Desa Labuku hampir 

100% petani. Di Desa Labuku sebagian masyarakat itu bercocok tanam dengan 

tanaman jangka panjang seperti cengkeh, mericah, langsat, rambutan dan salak.  
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Dan ada juga yang bercocok tanam dalam jangka pendek seperti jagung kuning, 

padi dan cabe rawit. 

Tabel V. Sarana dan Prasarana  

No Jenis Sarana dan Prasaran Keterangan 

1 Kantor Desa 1 Unit 

2 Pustu (Puskesmas Pembantu) 1 Unit 

3 Masjid / Mushallah 2 Unit 

4 Lapangan Bola Volly 1 Unit 

5 Lapangan Sepak Takrow 1 Unit 

6 Pasar Desa 1 Unit 

7 Sekolah Dasar 1 Unit 

8 Taman Kanak-Kanak (TK) 1 Unit 

Sumber Data : Kantor Desa Labuku, 01 Maret 2021 

Desa Labuku terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Annung, Dusung II 

Annung dan Dusun Waituo. Sebelum dijadikan sebagai Desa Labuku, awalnya 

Desa ini bernama Desa Tanete dan siring berjalannya waktu akhirnya muncullah 

Desa Labuku dikarenakan penduduk yang lambat laun semakin padat.
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B. Latar Belakang Munculnya Upacara Mende Pua’ta Ndulang 

 Menurut penulis, semua tradisi maupun upacara adat pastinya memiliki 

latar belakang tentang awal mula kemunculnya di tengah-tengah masyarakat. 

Artinya semua tradisi maupun upacara adat mempunyai cerita tertentu pada saat 

pertama kali dilaksanakannya. Selanjutnya upacara tersebut dilanjutkan oleh 

generasi ke generasi yang kemudian dijaga dan dilestarikan keberadaannya oleh 

masyarakat setempat dimana pada masa sekarang ini masih terus dilestarikan 
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keberadaannya oleh masyarakat penduduknya. Sama halnya dengan upacara 

Mende Pua‟ta Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 

 Hasil wawancara dengan bapak Zainuddin sebagai ketua adat menuturkan 

bahwa : 

 Iya te‟e upacara adat o, ede i saba‟ uapacar Mende Pua‟ta Ndulang 

nassabari riolo pa na riolo na pugau memang mi tu tau sanga iya te‟e 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang iya tama ede i sanga nilai-nila kearifan 

sosial tama masarakat iya mo jambai riolo makelompok i tu tau sibawa 

saling hormat i sibawa menyatuh i sibawa alam. Zainuddin uga kua ko ede 

nede waktu jolo-jolo ede tau nakanna musibah madodong dan inda na 

kulle i magala walaupun likka rendeng mi ma‟ bura, anggenna iya tu tau o 

katulu-tulu i siruntu Pua‟ta Ndulang tama katulu-tulu na dan iya te‟ jo tau 

o ma‟ bicara i sibawa pua‟ta Ndulang tama mimpina supya iya te‟ upacara 

tetap i dilakukan supaya inda nakannaki bahaya. 

Maksudnya :  

Dari hasil wawancara dengan bapak Zainuddin yang peneliti dapatkan di 

lapangan mengatakan bahwa latar belakang munculnya upacara Mende 

Pua‟ta Ndulang disebabkan karena dahulu kala nenek moyang mereka 

telah melaksanakanya sebagaimana upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini 

terdapat di dalamnya nilai-nilai kearifan lokal yaitu nilai sosial 

kemasyarakatan orang-orang terdahulu yang saling berkelompok dan 

saling menghormati satu sama lain serta bersahabat dengan alam. 

Zainuddin juga mengatakan bahwa di masa lampau ada seseorang yang 

terkena musibah seperti sakit dan tidak bisa sembuh walaupun sudah 

berobat kemana saja, sehingga orang tersebut bermimpi bertemu dengan 

Pua‟ta Ndulang, orang tersebut berbicara dengan Pua‟ta Ndulang di dalam 

mimpinya dan Pua‟ta Ndulang memerintahkan orang tersebut untuk tetap 

melakukan upacara ini setiap tahunnya agar terhindar dari musibah.
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 Pua‟ta Ndulang merupakan nama seseoarang yang sangat dijunjung tinggi 

sejak dahulu oleh masyarakat di Desa Labuku. Karena Pua‟ta Ndulang ini adalah 

leluhur mereka yang memiliki kelebihan bisa menyembuhkan orang sakit. Pua‟ta 

Ndulang adalah nenek moyang  bagi seluruh masyarakat di Desa Labuku. Oleh 
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sebab itu semua warga masyarakat Labuku wajib baginya untuk berziarah kubur 

pada setiap tahunnya. Mereka berziarah kubur sekaligus melakukan suatu upacara 

yang dikenal sampai sekarang dengan nama upacara Mende Pua‟ta Ndulang dan 

upacara tersebut dilasanakan di atas puncak gunung, dimana gunung tersebut 

sekarang dikenal dengan nama Pua‟ta Ndulang. Dan apabila ada di antara mereka 

yang tidak ikut serta pada saat upcara dilaksanakan maka mereka akan 

mendapatkan musibah seperti sakit dan tidak akan sembuh walaupun sudah 

berobat kemana saja. Akan tetapi hal tersebut bisa saja dibenarkan oleh akal 

dikarenakan suatu ketika ada keturunan dari Labuku mereka tidak ikut serta pada 

saat upacara Mende Pua‟ta Ndulang sudah saatnya untuk dilaksanakan dan 

akhirnya mereka didatangi didalam mimpi dan disitulah mereka diberi tahu bahwa 

mereka telah melupakan leluhurnya makanya mereka mendapat musibah. Dan 

sejak saat itu upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini semakin disakralkan oleh 

masyarakat di Desa Labuku. Dan tentunya masih dilestariakan sampai sekarang 

ini.
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C. Proses Pelaksanaan Upacara Mende Pua’ta Ndulang 

 Desa Labuku merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Maiwa  Kabuapten Enrekang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. 

Meskipun sekarang ini sudah masuk zaman modern akan tetapi masyarakat 

Labuku tetap kokoh dalam mempertahankan upacara adat dari nenek moyang 

mereka. Salah satu upacara adat yang masih mereka pertahankan sampai sekarang 

ini adalah yatu upacara Mende Pua‟ta Ndulang. Upacara Mende Pua‟ta Ndulang 

di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan satu 

kali dalam satu tahun. 
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Salah satu bentuk kebudayaan daerah yang tetap dijaga kelestariaannya 

oleh setiap suku bangsa seperti upacara adat tradisional khusus di Desa Labuku 

Kecamtan Maiwa Kabupaten Enrekang. Diantaranya adalah upacara Mende 

Pua‟ta Ndulang dimana upacara tersebut dipercaya dan diselenggarakan oleh 

seluruh masyarakat Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 

 Disisi lain bahwa upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini dalam 

perkembangannya memiliki makna tersendiri yang cukup penting. Upcara ini 

memiliki nila historis dan juga memiliki berbagai makna salah satunya adalah 

upacara ini dilakukan guna untuk tolak bala. Upacara ini tetap dijaga dan 

dipelihara secara utuh serta masih dipercaya oleh seluruh masyarakat Desa 

Labuku. Adapun tata cara proses pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang 

sebagai berikut : 

1.  Persiapan Sebelum Pelaksanaan Upacara Mende Pua’ta Ndulang 

a. Para pemangku adat melakukan tudang sipulung di rumah yang telah 

mereka sepakati untuk membicarakan persiapan dan tanggal proses 

pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang. 

b. Setelah disepakati waktu pelaksanaannya maka para pemangku adat 

akan menyampaikan ke seluruh warga Desa Labuku tentang waktu 

pelaksanaan dan biasanya informasi tersebut disampaikan di Masjid 

pada saat selesai melaksanakan ibadah.  

c. Mempersiapkan segala keperluan yang akan dibutuhkan pada saat 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang dilaksanakan seperti sepasang ayam 

yaitu jantan dan betina. Ayam jantan yang dibawa yaitu harus 

berwarna merah dan hitam sedangkan ayam betina harus berwarna 



 

 
 

batik kecoklatan dan masyarakat Labuku menyebutnya dengan ayam 

dengen.  

d. Siapkan bambu yang ukuran sedang yang akan dugankan untuk 

memasak lemang dan masyarakat Labuku menyebutnya yaitu 

ma‟peong. 

e. Siapkan beras biasa dan beras ketan hitam dan juga putih.
75

 

2.  Tahapan-tahapan Pelaksanaan 

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan  dalam upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang ini yaitu : 

a. Ayam jantan dan betina terlebih dahulu dibawa kedalam rumah-rumah 

yang tersedia di Pua‟ta Ndulang untuk dido‟akan sebelum disembelih. 

Setelah disembelih ayam tersebut dibersihkan dan dimasak 

menggunakan panci dan juga menggunkan bambu yang sudah 

disiapkan. Dan ayam yang dimasak di bambu tidak boleh dikasi garam 

atau rempah-rempah lainnya. 

b. Ma‟peong, artinya memasak makanan yaitu beras ketan dan putih 

menggunkan bambu dengan cara dibakar. 

c. Setelah semuanya masak, selanjutnya disajikan di dalam satu tempat-

tempat dan masyarakat Labuku menyebutnya dengan sebutan lampang 

yang berisikan nasi terlebih dahulu yang paling dibawah, kemudian di 

atasnya ada lemang orang Labuku menyebutnya dengan nama peong 

dan paling terakhir dan teratas yaitu ayam yang dimasak dibambu yaitu 
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ayam yang dimasak tidak menggunakan rempah-rempah terutama 

garam.
76

 

3. Proses Pelaksanaan 

a. Semua masakan yang telah dipersiapkan yang kemudian siap saji 

dibawa ke rumah adat yang ada di Pua‟ta Ndulang. 

b. Pemuka adat dan juga imam Masjid memimpin acara dengan 

membakar kemenyan (dupa) selanjutnya membacakan bacaan-bacaan. 

Adapun bacaan yang dibaca itu adalah privasi yang tidak sembarangan 

orang tau. Yang pasti bacaan yang dibaca yaitu ucapan terimkasih 

kepada Allah swt karena masih memberikan rezeki kepada ummatnya 

berupa kesehatan baik itu kesehatan kepada manusia, hewan dan juga 

tumbuhuh-tumbuhan. Dan juga bacaannya bersumber dari al-Qur‟an 

itu sendiri seperti membaca al-Fatihah diakhir do‟a. 

c. Setelah selesai di bacai maka semua warga pun boleh makan 

bersama.
77

 

4.  Adapun Beberapa Fungsi Diadakan Upacara Mende Pua’ta Ndulang 

a. Dalam pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang akan timbul rasa 

solidaritas antar sesama masyarakat karena mereka akan saling 

membantu dalam proses pelaksanaan Mende Pua‟ta Ndulang. 

b. Dalam pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang tidaklah 

membawa pernyataan secara spontan, melainkan secara sadar bahwa 

hal tersebut merupakan suatu tindakan adat yang mereka rasakan 
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sebagai suatu kewajiban bagi masyarakat Labuku sebagai bentuk tanda 

rasa syukur kepada Tuhan. 

c. Upacara Mende Pua‟ta Ndulang dijadikan sebagai wadah untuk 

bersilaturahmi antar sesama masyarakat yang tetap tinggal di Desa 

Labuku maupun yang berada diluar Desa Labuku.
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D. Pandangan Masyarakat Terhadap Upacara Mende Pua’ta Ndulang  

 Pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang membawa anugrah tersendiri 

magi masyarakat Desa Labuku. Masyarakat akan merasa lebih tenang setelah 

melaksanakan upacara ini karena kekhawatiran yang membelenggu dalam pikiran 

mereka terkait musibah  masa lalu tidak lagi mengganggu pikirannya. Masayrakat 

lebih optimis dalam menjalani kehidupannya dan selalu merasa aman dari 

musibah.  

 Hasil wawancara dengan bapak Zainuddin sebagai ketua adat menuturkan 

bahwa: 

  Iya te‟e Mende Pua‟ta Ndulang mbawa sumanga kekeluargaan matande 

tama te‟e upacara. Yaku sebagai ketua adat sangat setuju ke dilaksanakan 

i te upacara nasaba iya te‟e upaca masyarakat Labuku likka ki uga ziaraih 

kuburu na tu tau riolo, iyamo isanga leluhurta. Nassabari diangngarang 

rendeng kua ede leluhurta kita tau Labuku.  

Maksudnya:  

Menurut ketua adat yaitu Zainuddin, “Beliau mengatakan bahwa upacara 

ini Mende Pua‟ta Ndulang ini membawa semangat toleransi kekeluargaan, 

yang tinggi dalam upacara Mende Pua‟ta Ndulang. Saya sebagai ketua 

adat setuju apabila upacara ini di laksanakan dikarekan masyarakat 

Labuku juga pergi untuk berziarah kubur ke makam orang terdahulu, 

itulah nenek moyang kita. Supaya kita tetap ingat akan adanya nenek 

moyang warga Labuku.
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Hasil wawancara dengan bapak Kata‟ sebagai tokoh adat menuturkan 

bahwa : 

Upacara Mende Pua‟ta Ndulang te‟e dilaksanakan i suapaya kita tau 

Labuku misseng i tu disanga sukkuru terhadap rezeki yang  nabengan ki 

Allah swt. nasaba iya tu tau Labuku napercayai kua iya te‟e rezeki pole 

perantara Pua‟ta Ndulang sibawa Mende Pua‟ta Ndulang te‟e wajib na 

puagu tu tau Labuku taung-taung.  

Maksudnya :  

Menurut tokoh Adat yaitu Kata‟, “Beliau mengatakan bahwa dengan 

adanya upacara Mende Pua‟ta Ndulang masyarakat Labuku akan lebih 

pandai mensyukuri atas rezeki yang telah Allah berikan kepada 

masyarakat Desa Labuku. Karena mereka percaya bahwa Allah swt 

memberikan rezekinya kepada kami melalu perantara Pua‟ta Ndulang 

tersebut. Oleh karena itu wajib baginya masyarakat Desa Labuku untuk 

ikut serta dalam pelaksanaan upacara ini yang dilaksanakan setiap 

tahunnya.
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Hasil wawancara dengan tokoh agama yaitu bapak sarang, “Beliau 

menuturkan bahwa: 

 Iya te‟e upacara dilakukan i saba kita tau Labuku ede i sanga lelihur ta. Iya 

mo di likkai di kitai setiap tahun. Likka ki ziarai kubura nasaba pole ia mi 

na ede apa-apa ta. iya te upacara dipugau taung-taung supaya 

diangngarang rendeng i ko ede kita leluhurta. Ia mo saga Pua‟ta Ndulang. 

Mende ki uga pugau i te apa-apa sebagai tanda sukkuru ta pole Allah. 

Sanga rezeki pole Allah te‟e diperantarai Pua‟ta Ndulang. Selain te‟ jio 

mende ki Pua‟ta  Ndulang nasaba likka ki tambah pererat i ikatan 

kekeluargaan ta topada kita tau Labuku. 

Maksudnya :  

menurut pandangan tokoh agama yaitu bapak sarang, mengatakan bahwa 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini dilaksanakan karena masyarakat Desa 

Labuku itu memiliki leluhur. Upacara ini rutin dilaksanakan setiap 

tahunnya agar masyarakat Labuku akan tetap ingat dengan leluhur mereka. 

Upacara Mende Pua‟ta Ndulang juga ini dilaksanakan sebagai tanda rasa 

syukur kepada Allah swt karena rezeki yang datang dari Allah itu 

dipercaya oleh masyarakat Labuku melalui perantara Pua‟ta Ndulang. 

Dilaksanakannya upacara ini juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama 

masyarakat Desa Labuku agar hubungan kekeluargaan mereka semakin 

erat.
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Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa (aparat pemerintah) yaitu 

Abdul Wahab menuturkan bahwa : 

 Mende Pua‟ta Ndulang te‟e na pugau tau sa‟taung pisseng. Mende i tau 

nasaba likkai ziarah i kuburuna tu tau riolo, iyamo disanga leluhurta. 

Mende Pua‟ta Ndulang te‟e wajib na puagu tu tau Labuku, nasaba riolopa 

na riolo napugau rendeng i tu masaraka sibawa nalanjutkan i ta tau 

generasi ke generasi.  

Maksudnya :  

menurut pandangan Kepala Desa Yaitu bapak Abdul Wahab, mengatakan 

bahwa upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini dilakukan satu kali dalam satu 

tahun. Upacara Pua‟ta Ndulang dilaksanakan guna untuk berziarah kubur 

ke kuburan nenek moyang kita. Dan ini wajib dilakukan oleh masyarakat 

Desa Labuku, karena upacara ini sudah ada sekak dahulu dan harus 

dilestarikan oleh generasi selanjutnya.
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Hasil wawancara dengan warga Desa Labuku yaitu ibu Masi (masyarakat 

awam)‟ menuturkan bahwa : 

Iya te‟e upacara Mende Pua‟ta Ndulang, mende ki sanga dipugaui sebagai 

ajang silaturahmi uga pada kita tau Labuku, nassabari hubungan ta sibawa 

tau Labuku makan makassing dan maballo. Nakua ibu Masi‟ dilakukan i 

te‟e upacara nassabari diangngarang rendeng i tu tau riolo, iya mo iasanga 

leluhur ta. 

Maksudnya :  

Menurut pandangan warga Desa Labuku yaitu Masi‟, “Beliau mengatakan 

bahwa upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini dilakukan sebagai ajang 

silaturahmi antar sesama masyarakat Desa Labuku. Agar hubungan 

kekeluargaan sesama masyarakat itu lebih erat. Beliu setuju dengan 

adanya upacara Mende Pua‟ta Ndulang ini supaya kita tetap ingat terhadap 

nenek moyang kita.
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Hasil wawancara dengan ibu Sitti Aminah (masyarakat awam) , beliau 

menuturkan bahwa : 

Iya te‟e upacara Mende Pua‟ta Ndulang napuagu tu tau sanga memang 

riolo pa na riolo na puagui tu tau mai kampong. Mende ki nasaba 

kewajibanta mi tu tau Labuku lanjutkan i apa tu napuagau tau riolo ta. Iya 

te‟e uapacara di pugau uga supaya inda nakanna ki bahaya. Inda na dikua 
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di duakan i Allah nasaba pole Allah mi te keselamatan ta tapi diperantarai 

oleh Pua‟ta Ndulang. 

Maksudnya : 

menurut pandangan ibu Sitti Aminah, mengatakan bahwa ini upacara 

mende Pua‟ta Ndulang dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Labuku 

dan hal tersebut wajib baginya dikarenakan upacara ini sudah dilakukan 

oleh orang-orang terdahulu. Adapun tujuannya yiatu supaya kita terhindar 

dari musibah, akan tetapi bukan berarti kita mempersekutukan Allah 

karena kami juga percaya bahwa keselamatan hanya datang dari Allah 

akan tetapi melalui perantara Pua‟ta Ndulang.
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Hasil wawancara dengan Mahmud salah satu pemuda Desa Labuku 

menuturkan bahwa : 

Tau mende Pua‟ta Ndulang nasaba likkai ziarahi kuburuna tu tau disanga 

Pua‟ta Ndulang iyamo disanga leluhurta. Iya te‟e upacara di pugau pisseng 

sa‟taung, mende i tu tau nekang pua‟ta sanga wajib memang tau Labuku 

likka ziarahi i kuburuna nenek moyang na. Sanga iya ke inda na likka, di 

polei i jio mimpi, dipakaengai sanganna. 

Maksudnya : 

 menurut pandangan salah satu pemuda yaitu Mahmud, beliau mengatakan 

bahwa orang naik ke Pua‟ta Ndulang karena pergi berziarah kubur di 

makam leluhur kami. Upacara Pua‟ta Ndulang ini dilaksanakan satu kali 

dalam satu tahun, dan apabila mereka tidak melaksankaan upacara tersebut 

maka mereka akan di datangi dalam mimpi untuk mengingatkan kembali 

agar melakukan upacara tersebut.
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Dalam pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang, seluruh masyarakat 

Desa Labuku ikut serta dalam upacara tersebut agar tetap menjaga tali silaturahmi 

diantara mereka. Kata pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Pandangan 

masyarakat Desa Labuku terhadap pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang 

dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pandangan masyarakat terhadap 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang yang beranggapan bahwa upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang adalah suatu tradisi yang bersumber dari leluhur mereka yang bertujuan 
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sebagai ritual tolak bala yang wajib untuk dilestarikan. Kedua, pandangan 

masyarakat terhadap upacara Mende Pua‟ta Ndulang adalah suatu tradisi yang 

dapat membawa mukjizat kepada masyarakat Desa Labuku. Ketiga, pandangan 

masyarakat Desa Labuku terhadap upacara Mende Pua‟ta Ndulang yang 

beranggapan bahwa upacara Mende Pua‟ta Ndulang adalah sutau tradisi yang 

dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah swt. Keempat, 

pandangan masyarakat terhadap upacara Mende Pua‟ta Ndulang adalah sebagai 

ajang silaturahmi antar sesama masyarakat Desa Labuku. Kelima, pandangan 

masyarakat terhadap upacara Mende Pua‟ta Ndulang adalah bertujuan untuk 

berziarah kubur ke makam leluhur masyarakat Desa Labuku. Terakhir, jika 

ditinjau dari aqidah Islam maka ritual didalammya sedikit melenceng dari ajaran 

agama Islam khususnya masalah akidah dan dapat berpotensi mengarah pada 

kesyirikan. 

 Berdasarkan beberapa pandangan masyarakat Desa Labuku di atas, dapat 

ditarik suatu kesimpulan yaitu upacara Mende Pua‟ta Ndulang adalah suatu tradisi 

warisan leluhur masyarakat Desa Labuku yang dilaksanakan sebagai ritual tolak 

bala, ajang silaturahmi dan rasa tanda sykur yang kini menjadi upacara adat.   

 Setelah melakukan penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa pandangan masyarakat Desa Labuku mengena pelaksanaan upacara 

Mende Pua‟ta Ndulang di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, 

sebagai berikut: 

1. Berziarah kubur  

Masyarakat Desa Labuku melaksanakan upacara Mende Pua‟ta 

Ndu‟lang bertujuan untuk berziarah kubur ke makam leluhur agar mereka 

tetap ingat akan adanya leluhu mereka. 



 

 
 

Leluhur mereka pernah datang melalui mimpi untuk menasehatkan 

masyarakat Desa Labuku agar tetap melestarikan upacara adat yang sudah ada 

sejak dahulu agar mereka akan selalu mengingat akan adanya leluhur yang 

senantiasa memberikan perlindungan kepada mereka. Berziarah kubur 

sekaligus melalukan ritua-ritual yang dianggap dapat menolak bala. 

2. Sebagai mukjizat bagi masyarakat  

Setelah melaksanakan upacara Mende Pua‟ta Ndulang, masyarakat 

Desa Labuku akan merasakan secara langsung mukjizat dari pelaksanaan 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang, yakni sembuhnya seseorang dari sakitnya. 

Dikarenakan mereka beranggapan bahwa sakitnya mereka itu akibat tidak ikut 

serta dalam pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang. Ketika mereka 

sudah melaksanakan upacara tersebut maka mereka langsung sembuh dari 

sakitnya. 

3. Sebagai perwujudan rasa syukur 

Pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang dianggap sebagai 

perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah di berikan berupa 

kesehatan, baik itu kesehatan kepada manusia, tumbuhan dan hewan. Hal ini 

dikarenakan tujuan lain pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang oleh 

masyarakat Desa Labuku sebagai ritual tolak bala agar tetap terhindar dari 

musibah.  

4. Sebagai ajang silaturahmi 

Kelebihan dari upacara Mende Pua‟ta Ndulang jika dibandingkan 

dengan tradisi lain terletak pada kemeriahannya dan wajibnya masyarakat 

Desa Labuku untuk ikut serta dalam pelaksanaan upacara tersebut. 

Pelaksanaan upacara ini bisanya dihadiri ribuan orang tidak hanya berasal 

dari Desa Labuku saja tetapi juga dari tetangga Desa bahkan dari luar 



 

 
 

kecamatan ikut hadir meskipun hanya hadir untuk menyaksikan saja. 

Kehadiran mereka justru disambut hangat oleh masyarakat Desa Labuku 

dengan menyipkan sajian-sajian berupa hidangan ayam kepada siapapun 

yang datang. Jadi melalui adanya upacara Mende Pua‟ta Ndulang dapat 

dijadikan sebagai ajang dalam mempererat hubungan tali silaturahmi diantara 

mereka dan ajang untuk saling mengenal antar satu dengan yang lain. 

Berbicara mengenai silaturahmi, hal tersebut merupakan salah satu 

ajaran agama Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Bukhari mengenai orang yang ingin rezeki dan usiannya 

bertambah adalah dengan cara melakukan hubungan silaturahmi. Maksud 

dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang menjaga hubungan silaturahmi 

akan senantiasa merasa bahagia dan memperoleh ketenangan pikiran 

sehingga badannya sehat dan memperoleh umur yang panjang. 

Jika warga Desa luar Labuku saja memiliki inisiatif tinggi untuk 

meluangkan waktu dan menyempatkan hadir dalam acara sakral ini, terlebih 

lagi bagi masyarakat Desa Labuku. Masyarakat Desa Labuku sering kali 

menggunkan kesempatan ini untuk berkumpul bersama keluarga pada hari 

bertepatan dengan upacara Mende Pua‟ta Ndulang, jadi tidak heran apabila 

upacara ada ini sangat ramai dan terlihat mewah. Bahkan bebrapa tahun yang 

lalu, warga Desa Labuku kedatang tamu istimewa yaitu Bupati Enrekang dan 

ini merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi masyarakat Desa Labuku. 

5. Sebagai ajang dalam membangun solidaritas masyarakat 

Dalam melaksanakan suatu upacara adat maka sangatlah mustahil 

ketika dilaksanakan hanya satu atau dua orang saja. Begitupun dengan upacara 

adat upacara Mende Pua‟ta Ndulang yang pelaksanaanya melibatkan seluruh 

masyarakat Desa Labuku untuk turut berpartisipasi membangun kesatuan dan 



 

 
 

persatuan dalam bekerja sama dan bersama-sama mensukseskan pelaksanaan 

upacara Mende Pua‟ta Ndulang. Jika berbicara tentang solidaritas, solidaritas 

masyarakaat Desa Labuku sangatlah luar biasa dalam pelaksanaan upacara ini, 

mulai dari proses pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang sampai acara 

berakhi 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah mengemukakan beberapa uraian tentag upacara Mende Pua‟ta 

Ndulang pada masyarakat di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang dianggap 

penting mengenai judul skripsi “Upacara Mende Pua‟ta Ndulang di Desa Labuku 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (Tinjauan Aqidah Islam)” yaitu : 

1. Upacara Mende Pua‟ta Ndulang merupakan tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Labuku dengan tujuan untuk berziarah kubur ke 

makam leluhur para masyarakat Desa Labuku. Tujuan utamanya yaitu agar  

masyarakat Desa Labuku tidak pernah lupa pada nenek moyang mereka. 

Tujuan lainnya adalah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah swt. karena 

mereka masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan kepada manusia, 

hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan juga sebagai ajang silaturahmi antar 

sesama masyarakat Desa Labuku agar tali persaudaran antar sesama 

masyarakat tetap terjalin dengan baik. 

2. Proses rangkaian upacara Mende Pua‟ta Ndulang adalah pertama, 

menyiapkan keperluan yang digunakan dalam proses upacara seperti 

sepasang ayam yaitu jantan dan betina, beberapa liter beras ketan hitam 

dan putih, bambu dan dupa. Selanjutnya, semua makanan yang sudah 

masak dan sipa saji akan dibawa ke rumah adat yang sudah tersedia 

kemudian tokoh agama akan memimpin upacara dengan membakar 

kemenyan (dupa) selanjutnya membacakan do‟a yaitu do‟a keselamatan 

kepada mereka dan rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan. Setelah  

 

 



 

 
 

3. semua rangkaian upacara selesai, maka semua makanan yang telah 

disajikan siap untuk dimakan secara beramai-ramai. 

4. Upacara Mende Pua‟ta Ndulang jika dihubungkan dengan aqidah Islam  

ditinjau dari tata cara, maksud, tujuan dan kepercayaannya maka hal 

tersebut sangatlah bertentangan dengan konsep ajaran Islam itu sendiri dan 

bahkan bisa saja mengarah pada kesyirikan. Aqidah Islam adalah 

kepercayaan kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para 

rasul-Nya, hari akhir, qada dan qadar, serta seluruh isi Al-Qur‟an dan 

hadis yang merupakan pedoman dalam agama Islam. Dengan kata lain 

aqidah Islam merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini 

kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil naqli dan aqli. 

Sedangkan upacara Mende Pua‟ta Ndulang dimaksudkan untuk meminta 

perlindungan dan keselamatan kepada makhluk gaib atau roh nenek 

moyang yang mereka percayai. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran 

beragama dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman ajaran 

agama Islam, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah 

Yang Maha Esa. 

B. Implikasi 

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan, maka penulis mencoba 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Karena mengingat betapa pentingnya pendidikan agama dalam suatu 

masyarakat, dalam hal ini penulis menyarankan agar meningkatkan 

pendidikan agama dan pengetahuan tentang agama kepada masyarakat 

agar mereka menyadari pentingnya beragama baik di dunia maupun di 

akhirat. Selain daripada itu dapat memperhatikan pelaksanaan adat tradisi, 



 

 
 

jangan sampai menimbulkan banyak kerugian dalam masyarakat terutama 

dalam hal kerugian aqidah. 

2. Kepada masyarakat di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang khususnya dalam menjalankan syariat Islam jangan 

menempatkan sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam dan 

selanjutnya kembali menjalankan ajaran Islam secara murni sesuai dengan 

tuntutan al-Qur‟an dan As-sunnah. 

3. Kepada masyarakat di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang agar menjadikan upacara Mende Pua‟ta Ndulang hanya sekedar 

upacara adat atau syukuran kepada Allah swt. saja dan sebagai ajang 

silaturahmi antar sesama warga dan tidak mencampuradukkan dengan 

praktek animisme sehingga tidak menyimpan kesan yang mengarah 

kepada kemusyrikan. 
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DAFTAR INFORMAN 

No Nama Umur Tanggal Pekerjaan Agama 

1 Zainuddin 80 Tahun 
28 Jan 

2021 
Ketua Adat Islam 

2 Sarang 40 Tahun 4 Feb 2021 
Tokoh 

Agama 
Islam 

3 Kata‟ 80 Tahun 
30 Feb 

2021 
Tokoh Adat Islam 

4 Abdul Wahab 45 Tahun 
27 Feb 

2021 
Kepala Desa Islam 

5 Masi‟ 82 Tahun 
28 Jan 

2021 
Petani Islam 

6 Hayani 48 Tahun 
28 Jan 

2021 
Petani Islam 

7 Suga‟ 83 Tahun 5 Mar 2021 Petani Islam 

8 Rosna 39 Tahun 
10 Feb 

2021 
IRT Islam 

9 Sitti Aminah 32 Tahun 
27 Feb 

2021 
Petani Islam 

10 Mahmud  27 Tahun 
27 Feb 

2021 

Generasi 

Muda 
Islam 

 

  



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN UPACARA MENDE PUA’TA 

NDULANG DI DESA LABUKU KECAMATAN MAIWA KABUPATEN 

ENREKANG 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. NAMA    :   

2. UMUR    : 

3. JENIS KELAMIN : 

4. AGAMA   : 

5. PEKERJAAN   : 

6. ALAMAT   : 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa itu Mende Pua‟ta Ndulang? 

2. Apa tujuan dilaksanakan upacara Mende Pua‟ta Ndulang? 

3. Bagaimana latar belakang munculnya upacara  Mende Pua‟ta Ndulang? 

4. Bagaimana proses pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang? 

5. Apa yang terjadi jika upacara Mende Pua‟ta Ndu‟lang tidak dilaksanakan? 

6. Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap upacara Mende Pua‟ta 
Ndulang? 

7. Apakah ada warga yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan upacara Mende 
Pua‟ta Ndulang? 

8. Bagaimana pelaksanaan upacara Mende Pua‟ta Ndulang jika ditinjau dari 
segi ajaran agama Islam, apakah bertentangan atau tidak?  
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