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PEDOMANTRANS LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

Sa 

 

ṡ es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 
 ح

 

Ha 

 

ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

Dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ

 

Zal 

 

Z 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

Sad 

 

S 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

Dad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ف

 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

Lam 

 

L 

 

El 

 
 م

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 
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 و

 

Wau 

 

W 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

T N Huruf Lain Nama 

 Fathah A A اَ 
 Kasrah I I اَ 

 Dammah U Untuk اَ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah dan yā’ 

 

ai a dan i 

  ـىَ 
fath}ahdanwau 

 

au a dan u 

 
  ـوَ 
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Contoh: 

ـي ـفَ   kaifa  : ك 

ـو لَ   h}aula  : ح 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

ى اَ|َ...َ   َ... fathahdan alif 
atau yā’ 

Ā a  dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ I i  dan garis di  ـــــى

atas 

 dammah dan  ـــو
wau 

U u  dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 maata : م ـاتَ 

 ramaa : ر م ـى

 qiila : ق ـي ـلَ 

 yamuutu : ي ـم ـو تَ 
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4. Tā’ marbūtah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfāl : ر و ض ـة الأ ط ف الَ 

ــل ةَ  ـد ي ـن ـة ا ل ـف ـاض   al-madiinah al-fādilah : ا ل ـم 

ــةَ  ـم  ـك   al-hikmah : ا ل ـح 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ر ب ـّـناَ 
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 najjainā : ن ـجّ ـي ــناَ 

ـقَ   al-haqq : ا ل ــح 

 nu‚ima : ن ـع ـّـمَ 

 aduwwun‘ : ع ـد وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّّ)

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ـل ـىَ 

 Arabii (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ـر ب ــىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 
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ـسَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّـم 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّل ــز ل ــةَ 

ـف ةَ   al-falsafah : ا ل ــف ـل س 

 al-bilādu : ا ل ــب ـــلا دَ 

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 dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نَ   ta’murūna : ت ـأ م ـر و 

 ‘al-nau : ا لــنَّـو عَ 

ءَ   syai’un : ش ـي 

ـر تَ   umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 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 
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akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz} al-Jalālah (الله) 

Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

للَ   dinullāh د ي ـن اللَ     billāh بِ 

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ف يـ ر ح ـــم ة اللهَ   hum fi ra}matillāhه ـم 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

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

diri tersebut, 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 

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

catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur’ān 

Nasir al-Din al-Tūsi 

Abū Nasr al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 



 

xix 
 

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid 

Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abuū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr 

Hāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhānahū wa ta‘ālā 

saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Hujurat/49: 15 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 85 

HR = Hadis Riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia 

MTs. =  Madrasah Tsanawiyah 

Kab. =  Kabupaten 

KKM =  Kriteria Ketuntasan Minimal 
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KBM = Ketuntasan Belajar Minimal 

SD = Sekolah Dasar  

SMP = Sekolah Menengah Pertama 

h =  Halaman 

          Cet               =  Cetakan 
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ABSTRAK 

Nama   : St. Auliah Nurjannah  

NIM.   : 30500117039 

Judul  :  Tradisi Angngalle Ulu Ase (Studi Kepercayaan Lokal di Desa 

Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)    

   

 Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah: 1). Bagaimana 

pelaksanaan tradisi Angngalle Ulu Ase di Desa borimatangkasa 2). Bagaimana makna 

simbol tradisi Angngalle Ulu Ase 3). Bagaimana pandangan masyarakat terhadap 

tradisi Angngalle Ulu Ase. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana cara pelaksanaan tradisi Angngalle Ulu Ase serta mengetahui bagaimana 

pandangan masyarakatnya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi, dan Antropologi. Sumber data penelitian ini 

adalah tokoh Agama dan Masyarakat. Terkait dengan metode pengumpulan data 

peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan berbagai 

literatur serta menggunakan analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data serta 

penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Angngalle Ulu 

Ase di Desa Borimatangkasa dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu Attoa 

ase (menengok padi), Abboya allo baji (mencari waktu dan hari baik), proses 

pengambilan Ulu Ase, mempersiapkan bahan untuk sesajian bahan dan makanan. 

Adapun makna simbol yang biasa digunakan dalam tradisi Angngalle Ulu Ase adalah, 

paddupang (dupa), kaluku (kelapa), leko si sikko atau si ka’ba (daun sirih satu ikat), 

bente atau lappo (popcorn), minyak bau dan bedak kunyit, pa’rappo (buah pinang), 

pa’leo (kapur), umba-umba (onde-onde). Pandangan masyarakat di Desa 

Borimatangkasa tentang tradisi  Angngalle Ulu ASe tidak lepas dengan kepercayaan 

dari orang dulu maka dari itu tradisi masih di pertahankan hingga saat ini. Ada 

beberapa masyarakat yang berada di Desa Borimatangkasa yang sudah tidak sama 

pendapat dengan orng yang melaksanakan tradisi tersebut.  

 Implikasi penelitian ini yaitu untuk memperkenalkan dan memberikan 

gambaran terkait keberadaan dan pelaksanaan tradisi Angngalle Ulu Ase di Desa 

borimatangkasa dan menjadi sebuah referensi bagi masyarakat agar mengetahui hal-

hal yang mengarah kepada perbuatan syirik. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan merupakan satu fenomena universal. Setiap masyarakat 

bangsa di dunia ini memiliki kebudayaan, meskipun adanya bentuk dan corak 

yang berbeda-beda dari segi masyarakat bangsa yang satu dengan masyarakat 

yang lainnya orang biasa juga mendefinisikan manusia dengan cara masing-

masing cultural being (budaya), makhluk budaya merupakan suatu fakta yang 

historis yang tak terbantahkan oleh siapapun juga yang merupakan cultural being, 

manusia merupakan suatu  pelaku budaya dan sebagian dari ciptaan manusia, 

kebudayaan merupakan ekspresi eksistensi manusia di dunia dan pada hakikatnya 

manusia di sini  menampakkan sebuah jejak-jejak dalam panggung sejarah.
1
 

Adapun Kebudayaan dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta 

masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan 

kebendaan atau kebendaan jasmaniah (material Culturel) yang diperlukan oleh 

manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat 

diabadikan untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat 

diabadikan untuk keperluan mayarakat.
2
 Berkaitan dengan kebudayaan. Bangsa 

Indonesia pada hakikatnya mempunyai kekayaan budaya yang sangat heterogen, 

karena corak masyarakat yang multi etnis, agama, kepercayaan, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian, negara ini memiliki keberagaman budaya yang 

                                                           
1Rafel Raga Maram, Manusia dan kebudayaan dalam perfektif ilmu budaya dasar  (Cet, 

III; Jakarta: PT Tineka Cipta, 2007), h.15  
2Soejono Sokanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta, Rajawali Pers: 1990), h.198. 
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tinggi. Melalui keragaman budaya yang tinggi. Budaya inilah yang merupakan 

identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara karena mempunyai 

keyakinan yang kuat akan tradisi yang berkembang di sekitarnnya. 

Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan 

merupakan produk manusia. Namun, disisi lain keanekaragaman budaya 

merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelakunya juga 

lingkungannya, bahkan tidak hanya individu, kelompok juga bagi bangsanya. 

Untuk itu peran penting dari individu, komunitas, juga semua lapisan masyarakat 

perlu untuk melestarikan budaya, dalam budaya itu sendiri mengandung nilai 

moral kepercayaan sebagai penghormatan kepada yang menciptakan suatu budaya 

tersebut dan diaplikasikan dalam suatu komunitas masyarakat melalui tradisi. 

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni 

kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural 

yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. 

Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun 

dari leluhur atau dari nenek moyang. 

Berbicara tentang tradisi, di setiap daerah memiliki satu kesatuan 

kebudayaan yang berbeda-beda akan tetapi dalam satu kesatuan itulah yang 

merupakan suatu kebanggaan dan ciri khas bagi suatu bangsa. Dimana juga ada 

yang sangat relevan dengan adanya nilai-nilai Islam dan yang perlu 

dikembangkan dan dilestarikan oleh adanya kesadaran dan identitas akan adanya “ 
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kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran dan identitas seringkali tapi tidak 

selalu dilakukan oleh kesatuan bangsa juga.
3
 

Perubahan dapat saja terjadi di dalam kehidupan manusia yang dapat 

berakibat terjadinya variasi dalam konteks kehidupan sosial dan budaya namun 

adanya nilai-nilai yang hakikat dari adat tetap bertahan dalam kehidupan 

masyarakat.
4
 Masyarakat di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat 

Kabupaten Gowa masih mempercayai bahwa adanya kekuatan roh nenek moyang 

mereka dapat memelihara dan memberi perlindungan kepada kehidupannya dari 

segala bentuk gangguan yang bersumber dari alam dan lingkungan. Sehingga 

sampai sekarang mereka masih mempertahankan Tradisi Annggalle Ulu Ase. 

Dimana tradisi ini masih sering dilakukan oleh masyarakat yang khususnya 

bertempat di Desa Borimatangkasa Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa mereka masih 

melaksanakan upacara Tradisi AngngaleUluAse karna masyarakat percaya bahwa 

upacara tersebut mengandung nilai-nilai yang dimana akan membuat hasil 

panennya akan menjadi bagus dan tidak akan mengalami kesusahan dalam 

mencari makan. 

Tradisi Angngalle Ulu Ase diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu 

permulaan panen. Dalam kamus bahasa Makassar Angngalle artinya mengambil, 

ulu artinya kepala, dan ase artinya padi sehingga jika digabungkan maka 

Angngalle Ulu Ase memiliki arti mengambil kepala padi. Secara historis tradisi ini 

merupakan tradisi yang sudah ada sebelum masuknya Islam. Tradisi yang 

                                                           
3Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet.VIII; Jakarta: PT. Tineka Cipta, 

1990), h.264. 
4Irwan Abdul dkk, Dinamilka Masyarakat dan Kebudayaan Kontenporer (Cet.I; 

Yogyakarta:TICI publication, 2009), h.304-305. 



4 
 

 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat 

Kabupaten Gowa masih mempertahankan suatu tradisi dimana masyarakat 

tersebut memiliki suatu keyakinan bahwa keberhasilan mereka sampai tahap 

panen adalah berkah dari perlindungan leluhur mereka, tetapi setelah masuknya 

agama Islam, tradisi ini masih saja tetap di pertahankan oleh sebagian masyarakat 

di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Setelah 

terjadinya perubahan ataupun penambahan dari unsurnya seperti yang terdapat di 

dalam bacaan-bacaan angngalle ulu ase yang kemudian ditambahkan dengan 

bacaan yang bersumber dalam norma-norma Islam yaitu Al-Qur’an seperti 

bismillah.  

Proses pelaksanaan upacara panen padi dalam Tradisi Angngalle Ulu Ase 

masih terdapat beberapa praktik-praktik budaya pra-Islam yang merupakan 

budaya lokal masyarakat yang disandikan dengan budaya Islam. Hal tersebut 

dikarenakan Islam yang masuk dan mulai berkembang di kalangan masyarakat 

tidak serta merta menghapus adanya unsur budaya lokal yang masih ada. Namun, 

dengan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat sehingga menyebabkan 

terjadinya integrase budaya lokal kedalam budaya Islam. Hal inilah menjadi dasar 

penulis sehingga tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tradisi angngalle 

ulu ase sehingga penulis mengangkat tema ini sebagai topik penelitiannya. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang 

sedang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti menfokuskan penelitiannya pada: 

a. Proses pelaksanaan  

b. Makna Simbolik 

c. Pandangan Masyarakat 

2. Deskripsi Fokus  

a. Proses Pelaksanaan Tradisi  

Proses pelaksanaan tradisi Angngalle Ulu Ase dilakukan pada musim padi 

tiba. Angngalle Ulu Ase dilakukan dalam dua  kali dalam setahun yang di mana 

tradisi ini akan dilaksanakan ketika memasuki musim panen ketiga yaitu 

dinamakan dengan musim Bara’( musim hujan). 

b. Makna Simbolik  

 Tradisi angngalle ulu ase dalam melakukan pelaksanaan tersebut 

menggunakan beberapa alat dan bahan diantaranya Dupa’ memiliki makna 

mendatangkan rejeki. Sau’ kaluku atau sabut kelapa digunakan untuk membuat 

bara dalam pa’ddupang, Pa’leo’ atau kapur bermakna mendapat keturunan yang 

baik. Pa’rapp’ atau buah pinang memiliki makna agar padi yang akan di tanam 

memiliki banyak biji. Minyak bau’ memiliki makna sebagai bau-bauan atau dapat 

memberikan wewangian pada pa’dupang atau dupa.  

c. Pandangan Masyarakat 
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Tradisi Angngalle Ulu Ase turun secara turun temurun dari nenek moyang 

mereka. Menurut pandangan masyarakat di Desa Borimatangkasa, tradisi ini harus 

tetap dilakukan karena Masyarakat di Desa Boringmatangkasa masih 

mempercayai bahwa apabila tradisi tersebut dilakukan maka akan menghasilkan 

padi yang bagus. Masyarakat Borimatangkasa menganggap tradisi ini sangat 

sakral karena apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka terjadi hal yang tidak 

diinginkan seperti dapat membuat seseorang tersebut sakit.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka terdapat pokok permasalahan 

adalah bagaimana TradisiAngngalleUluAse di maknai pada masyarakat Muslim? 

Agar analisis penelitian terarah maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan 

menjadi tiga sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi AngngalleUluAse di Desa 

Borimatangkasa? 

2. Bagaimana makna simbol Tradisi Angngalle Ulu Ase?  

3. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Angngalle Ulu Ase? 

D. Kajian Pustaka   

Salah satu aspek terpenting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan pustaka 

yang bertujuan untuk memberi referensi atau menjelaskan pengetahuan tentang 

aspek yang akan di teliti. Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi temuan 

orang lain yang dijadikan sebagai berikut : 

Nur Wulandari dalam skripsinya yang berjudul  “Tradisi Dengka Ase 

Lolodi Dusun Biringbontoa Desa Pallantikan Kecamatan Pattalassang 
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Kabupaten Gowa’’. Dalam skripsi membahas tentang bagaimana Eksistensi 

Tradisi Dengka Ase Lolo serta proses dan bentuk-bentuk unsur budaya Islam 

dalam Tradisi Dengka Ase Lolo. 
5
 Skripsi Nurwulandari, dalam skripsinya yang 

berjudul "Tradisi Dengka Ase Lolo" di Dusun Biringtanayan di desa Plantikan 

Pattallasang kab.gowa. oleh Nurwulandari yang membahas tentang Dengka Ase 

Lolo dalam bentuk-bentuk unsur budaya Islam. Adapun perbedaan skripsi 

Nurwulandari dengan penelitian ini adalah skripsi karya Nurwulandari lebih 

membahas Dengka Ase Lolo dan bentuk-bentuk unsur budaya Islam. Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang bagaimana presepsi masyrakat tentang 

Manggalle Ulu Ase dan bagaiman makna simbol tradisi. 

Hariati dalam skripsinya yang berjudul Unsur-unsur Budaya Islam Dalam 

Tradisi Permulaan Panen di Kelurahan Pappa Kecamatan Pattalassang 

Kabupaten Takalar. Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan tradisi 

permulaan panen dalam pra-Islam. Islam yang masuk dan berkembang di 

masyarakat tidak serta-serta menghapus unsur budaya lokal yang ada.
6
 Adapun 

perbedaan Skripsi Hariati dengan penelitian ini adalah skripsi karya Hariati lebih 

membahas tentang Unsur Budaya Islam dan Budaya Islam. Sedangkan penelitian 

membahas tentang Perespsi dan upacara panen Masyarakat tentang Manggalle 

Ulu Ase daningin mengetahui bagaimana makna simbol tradisi.  

 

                                                           
5Nur Wulandari Tradisi Dengka Ase Lolo ,Skripsi (Gowa, Universitas Islam Alauddin 

Makassar,2018) 
6Hariati Unsur-unsur Budaya Islan dalam Tradisi Permulaan Panen, Skripsi (Gowa, 

Universitas islam Alauddin Makassar, 2017) 
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Nur Sandika Setia Putra dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi 

Assaukang pada Masyarakat Buluttana di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 

Gowa” Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Adat Assaukang 

serta makna tradisi dalam masyarakat Buluttana. Menurut kepercayaan 

masyarakat tradisi ini membawa keberkahan bagi mereka sehingga tradisi Adat 

Assaukang dianggap penting. Hal itulah yang menarik dan mendorong peneliti 

untuk mengetahui kearifan tradisional dalam tradisi ini.
7
 Adapun perbedaan 

Skripsi Nur Sandika Putra dengan penelitian ini adalah Skripsi karya Nur Sandika 

Putra lebih membahas  Tradisi Assaukang pada Masyarakat Bullutana di 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dan membahas tentang makna dari 

Tradisi Assaukan. Sedangkan penelitian membahas tentang bagaimana Presepsi 

Masyarakat Tentang Manggalle Ulu Ase  dan bagaimana simbol tradisi. 

A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di temukan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Angngalle Ulu Ase. 

b. Untuk mengetahui makna simbol Tradisi Angngalle Ulu Ase. 

c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Tradisi Angngalle Ulu 

Ase. 

 

 

                                                           
7Nur sandika setia putra Tradisi Assaukang pada Masyarakat Buluttana, Skripsi (Gowa, 

Universitas islam Alauddin Makassar, 2017)  
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2. Kegunaan Penelitian  

Setelah mememaparkan tujuan penelitian tersebut maka akan dicantumkan 

beberapa kegunaan : 

a. Sebagai rujukan dan penambah wawasan bagi mahasiswa lain yang ingin 

memperkaya pengetahuan tentang bagaimana pandangan Islam tentang 

Tradisi AngngalleUluAse. 

b. Sebagai bahan masukan bagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti 

khususnya, dan dapat menambah referensi bacaan bagi siswa/mahasiswa 

lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tradisi dan Kebudayaan  

1. Pengertian Tradisi  

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun yang masih dilaksanakan 

oleh masyarakat yang memberi manfaat dalam dinamika kehidupannya.
8
 Tradisi 

dalam bahasa Arab A’datun; sesuatu yang terulang-ulang atau isti’adah: adat atau 

istiadat yang berarti sesuatu yang terulang-ulang dan diharapkan akan terulang 

lagi.
9
 Berdasarkan kepada kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhr yang 

mengdahului. Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala 

sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya 

manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di 

wariskan dari sesuatu generasi berikutnya misalnya adat istiadat, kesenian dan 

properti yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti diterima, 

dihargai, diamisilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris setiap apa 

yang mereka warisi tidak dilihat sebagai tradisi. 

 Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan 

para pendukungnya ia menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan sampai 

sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru.
10

 

                                                           
8Alzarqa, Ahmad bin Muhammad. Syarh al-Qawa’id al-fiqhiyah (Beirut: al-Qalam, 

1998), h. 1208. 
9Zuheri Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU dalam 

Nurhalis Majid Kata Pengantar (Cet. I; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,2004), h. 16. 
10Tasikuntun, Pengertian Tradisi. http://tasikuntan Wordprees.com/2012//11/30/Pengerta

n Tradisi. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 23:04 WITA. 

http://tasikuntan/
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Tradisi yang telah membudayakan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi 

pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana 

adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, 

waktu atau agama yang sama.  

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang 

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa 

adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan 

sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, yang secara otomatis akan 

mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota 

masyarakat itu.  

2. Fungsi Tradisi 

  Teori fungsi yang digunakan diantara teori fungsionalisme stuktural yang 

dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan 

yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari 

sebuah sistem. Dengan menggunakan defenisi ini Parson, bahwa ada empat syarat 

mutlak supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi yang disebut AGIL 

merupakan singkatan dari Adapation (A).Goal Attainment (G), Intergration(I),dan 

Latency (pattern maintance) (L).
11

 

  Kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat umum maupun 

khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat 

mematuhi dalam menjaga pelaksanaanya serta perkembangan agar terhindar dari 

                                                           
11Raho Bernard, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prestasi Pustaka,2007), h. 53 
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hal-hal yang mereka inginkan. Tradisi adalah aliran atau paham yang mengajar 

bahwa tidak dapat menemuukan kebenaran.
12

 Sedangkan pengertian lain 

merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih 

dijalankan dalam masyarakat. Penelitian atau anggapan bahwa cara-cara yang 

telah ada, merupakan cara yang paling baik dan benar. 
13

 

  Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah 

bagaiamana tradisi terbentuk. Menurut Fumk Dan Wagnalls Seperti yang di kutip 

oleh Muhaimin tentang istilah-istilah di maknai sebagai pengetahuan yang telah di 

wariskan secara turun-temurun termasuk cara menyampaikan doktrin dan praktek 

tersebut.
14

 

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan 

dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat dipahami sebagai 

struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat bentuk 

jamak yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim UF, sesuatu yang dikenal 

atau diterima secara umum.
15

 Mengirim kita ke fungsi tradisi sebagai berikut.  

a. Dalam  bahasa  klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temururn. 

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini 

serta di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Tradisi menyediakan fragmen 

warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan 

                                                           
12Moh. Karnawi Baduri, Kamus Aliran dan Faham, (Surabaya: Indah, 1989), h. 78. 
13Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1989), h. 959 
14Students, Defenisi dan Pengertian Tradisi,http://1x e11. Pengertian Tradisi. Di Akses 

Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 23:19 Wita.  
15Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, Terj. Suganda, 

(Cet. I: Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 11. 
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material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun 

masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalu.  

b. Memberikan pandangan hidup, keyakinan dan aturan yang sudah ada. 

Semuanya itu memerlukan pembenaran agar  dapat mengikat anggotanya. Salah 

satu sumber yang terdapat dalam tradisi biasa dikatakan.”selalu seperti” atau 

“orang selalu mempunyai keyakinan demikian”. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas  terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.  

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketakpuasan dan 

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi mengesankan masa lalu yang lebih 

bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggan bila masyarakat berada dalam 

krisis.
16

 

3. Pengertian Kebudayaan  

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia , kebudayaan diartikan sebagai 

hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, 

kesenian, adat istiadat, dan berarti pula kegiatan (usaha) batin (akal dan 

sebagainya) untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan.
17

 

menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik diri manusia dengan belajar.
18

 

                                                           
16Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Cet VI (Jakarta : Pernada, 2011), h. 69-76. 
17Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 49.  
18Koenjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. X; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 

h. 144. 
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Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang 

harus di biasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya 

itu. Kebudayaan dalam Bahasa Indonesia sama dengan culture dalam Bahasa 

Ingris, berasal dari kata colere yang berarti mengolah, mengerjakan. Dari makna 

ini berkembang pengertian culture sebagai segala daya upaya serta manusia untuk 

mengolah tanah dan mengubah alam.  

Istilah kebudayaan atau culture (bahasa inggris) berasal dari kata colere 

(kata kerja bahasa latin) yang berarti bercocok tanam (cultivation). Cultivation 

atau kultivasi yang berarti pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara 

religious yang darinya diturunkan istilah kultus atau ”cult”. Dari berbagai definisi 

yang telah dibuat tersebut, koentjaraningrat berusaha merangkum pengertian 

kebudayaan dalam tiga wujudnya, yaitu kebudayaan sebagai wujud cultural 

sistem, sosial siste dan artefac. Artinya, kebudayaan tersusun atas beberapa 

komponen utama, yaitu yang bersifat kongnitif, normatif, dan material.
19

 

4. Wujud dan Unsur-unsur Kebudayaan 

a. Wujud Kebudayaan 

 Mempunya tiga wujud kebudayaan yaitu:  

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma- 

norma, peraturan dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini disebut sistem 

budaya yang bersifat ideal, abstrak, tidak dapat dilihat, tidak bias diraba, dan 

lokasinya ada di dalam kepala atau dalam alam fikiran masyarakat dimana 

kebudayaan itu hidup. Kebudayaan ideal ini dapat direkam dalam bentuk 

                                                           
19Rusmin Tumanggor, dkk.,Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. IV; Jakarta : 

Prenadamedia Group, 20150, H. 19. 
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tulisan, dalam disk, kaset, arsip, koleksi microfilm, dalam hardisk dan 

sebagainya.disebut sistem budaya karena gagasan/konseptersebut tidak 

terlepas satu sama lain, akan tetapi saling berkaitan berdasarkan asas-asas 

yang erat hubungannya, sehingga menjadi sistem gagasan atau konsep yang 

relative mantap.  

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini sering disebutkan dalam system 

sosial mengenai berada dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini berupa 

aktifitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat konkret, dan dapat diamati. 

Sistem sosial ini tidak dapat melepaskan diri dari sistem budaya. Adapun 

bentuknya pola-pola aktifitas tersebut ditentukan atau ditata oleh 

gagasankonsep yang ada dikepala manusia. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia Aktifitas 

manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari bewrbagai pengguna 

peralatan sebagai hasil karya manusia mencapai tujuannya. Aktifitas karya 

manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan hidupnya 

kebudayaan dalam bentuk fisik yang konkrit biasa juga disebut kebudayaan 

fisik.
20

 

b. Unsur-unsur Kebudayaan  

            Unsur kebudayaan meliputi: Bahasa, sistem teknologi, sistem mata 

pencaharian, organisasi social, sistem pengetahuan, religi, kesenian. Ketujuh 

komponen di atas di sebut unsur-unsur kebuayaan universal, artinya unsur-unsur 

                                                           
20Mustafa Kamal Pasha, Lasijo dan Mudjijana, Ilmu Budaya Dasar, (Cet. I: Jakarta: Citra 

Karsa Mandiri,2006), hal. 13.  
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tersebut dapat di jumpai di seluruh kebudayaan di dunia, baik yang masih 

primitive maupun yang sudah modern. 

B. Unsur-unsur Keagamaan  

Agama itidak ihanya idipahami isebagai iseperangkat iajaran idari iTuhan 

iyang iberlaku imutlak, itetapi iagamailebih idipahami isebagai ibagian idari 

ikebudayaan iyang ipaling imendalam.Sebagaimanadikemukakan ioleh iCliffford 

iGeertz ibahwa iagama i imerupakan isebuah isistem ikebudayaan.
21

iMengartikan 

iagama idari isudut ikebahasaan iakan iterkesan ilebih imudah idari ipada 

imengartikan iagama i idari isudut iistilah, ikarena ipengertian iagama i idari 

isudut iistilah iini isudah imengandung imuatan isubyektifitas idari iorang iyang 

imengartikannya.iAtas idasar iini, imaka itidak imengherankan ijika imuncul 

ibeberapa iahli iyang itidak itertarik imendefinisikan iagama. iJames iH.iLeuba, 

imisalnya,iberusaha imengumpulkan isemua idefinisi iyang ipernah idibuat iorang 

itentang iagama, itak ikurang idari i48 iteori. iNamun iakhirnya iia 

iberkesimpulan ibahwa iusaha iuntuk imembuat idefinisi iagama i iitu itidak iada 

igunanya, ikarena ihanya imerupakan ikepandaian ibersilat ilidah.
22

 

Mukti iAli ipernah imengatakan ibahwa ibarangkali itidak iada ikata iyang 

ipaling isulit idiberi ipengertian idan idefinisi iselain idari ikata iagama i. 

iPertanyataan iini ididasarkan ikepada itiga ialasan, iyaitu i: 

 

                                                           
21Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas (Cet. I; Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), h.303. 
22Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2001), h. 7-8. 
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a. Bahwa ipengalaman iagama i iadalah isoal ibatin, isubyektif idan isangat 

iindividualis isifatnya. 

b. Barangkali itidak iada iorang iyang ibegitu ibersemangat idan iemosional 

idaripadaiorangyang imembicarakan iagama. iKarena iitu, isetiap 

ipembahasan itentang iarti iagamaselalu iada iemosi iyang imelekat ierat 

isehingga ikata iagama i iitu isulit ididefinisikan. 

c. Konsepsi itentang iagamadipengaruhi ioleh itujuan idari iorang iyang 

imemberikan idefinisi itersebut. 

Namun, imeskipun idianggap isusah iuntuk imendefinisikan iagama i 

iakan itetapi ibanyak iilmuan-ilmuan iyang itetap imendefinisikan iagama. 

iElizabet iK. iNottingham idalam ibukunya iagama idan iMasyarakat iberpendapat 

ibahwa iagamaadalah igejala iyang ibegitu isering iterdapat idi imana-mana 

isehingga isedikit imembantu iusaha-usaha ikita iuntuk imembuat iabstraksi 

iilmiah. iLebih ilanjut, iNottingham imengatakan ibahwa iagama iberkaitan 

idengan iusaha-usaha imanusia iuntuk imengukur idalamnya imakna idari 

ikeberadaanya isendiri idan ikeberadaan ialam isemesta.
23

 

Kata iagamasebenarnya iberasal idari ibahasa iHinduisme. iAda 

ibermacam iteori itentang isejarah ikata iini. iSalah isatu idari ipadanya 

imenerangkan iakar ikata iagama i iberasal idari igam, imendapat iawalan iA idan 

iakhiran iA, imenjadi iA-gam-a. iAkar ikata iitu iada ipula iyang imendapat iawal 

iI idengan iakhiran iyang isama i(menjadi iI-gam-a) idan iada ipula iyang 

imendapat iawalan iU idengan iakhiran iyang isama i(menjadi iU-gam-a). iBahasa 

                                                           
23Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 10-11. 
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iSansekerta imasuk irumpun ibahasa iIndo-Jerman. iDalam ibahasa iBelanda idan 

iInggris, ianggota-anggota irumpun iitu, ikita itemukan ikata-kata iga, 

igaani(Belanda) idan igo i(Inggeris) iyang ipengertiannya isama idengan igam, 

iyaitu ipergi. iSetelah imendapat iawalan idan iakhiran iA ipengertiannya 

iberubah imenjadi ijalan.
24

iJadi, setelah imelihat ipenjelasan idiatas imaka idapat 

idisimpulkan ibahwa iagama i iadalah ijalan. 

Dalam iilmu iAntropologi iistilah i“Agama” ijarang idigunakan inamun 

iistilah i“Agama” idiganti idengan isapaan i“religi”. iIstilah ireligi ilebih ipopuler 

idalam istudi iAntropologi. iKoentjaraningrat i(bapak iAntropologi iIndonesia) 

imendefinisikan ireligi iyang imemuat ihal-hal itentang ikeyakinan, iupacara idan 

iperalatannya, isikap idan iperilaku, ialam ipikiran idan iperasaan idi isamping 

ihal-hal iyang imenyangkut ipara ipenganutnya isendiri.
25

 

Ilimu antropologi menyimpulkan lima unsur dasar religi sebagai berikut: 

a. Emosi ikeagamaan/ ireligious iemotion/ igetaran ijiwa iyang imenyebabkan 

imanusia imenjalankan ikelakuan ikeagamaan; 

b. Sistem ikepercayaan/ ibelieve isystem iatau ibayang-bayang imanusia itentang 

ibentuk idunia, ialam, ialam igaib, ihidup, imati, idsb; 

c. Sistem iupacara ikeagamaan iyang ibertujuan imencari ihubungan idengan 

idunia igaib iberdasarkan iatas isistem ikepercayaan; 

d. `Peralatan idan iperlengkapan iupacara; idan 

                                                           
24Sidi Gazalba, Ilmu, Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan agama  (Cet. III; Jakarta: 

PT Bulan Bintang, 1992), h. 95. 
25Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya (Cet. 

II; Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 89.  
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e. Kelompok ikeagamaan/ ireligious icommunity iatau ikesatuan-kesatuan isosial 

iyang imengonsepsikan idan imengaktifkan ireligi ibeserta isistem iupacara-

upacara ikeagamaan.
26

 

Religi ibukan ihanya idiperuntukkan ioleh ipara ipenganut iagama iIslam, 

iKonghucu, iHindu, iBudha, iKristen idan iKatolik, inamun iuntuk ikepentingan 

iadministrasi inegara isehingga iIslam, iKonghucu, iHindu, iBudha, iKristen idan 

iKatolik idisebut isebagai i“Agama”,isedangkan ibentuk-bentuk ireligi iyang 

ibersifat ilokal idan idianut ioleh ikelompok ietnis itertentu idisebut idengan 

i“kepercayaan”. 

Salah isatu icabang iAntropologi iyang idapat imemberikan igambaran 

itentang iadanya iaktivitas ireligi ipada imanusia ipurba iadalah iIlmu iPre-histori 

iatau iArkeologi. iMelalui ipenemuan ibukti-bukti iilmu itersebut, iternyata ifosil 

iHomo iNeandertal iyang ipernah ihidup idi iEropa ikira-kira i500.000 itahun 

iyang ilalu iditemukan idalam iposisi iterlentang iseperti idimakamkan. iPetunjuk 

iini imembuktikan ibahwa imakhluk itersebut ibukan imati iseperti ibinatang. 

iBahkan idisekitar itubuhnya ijuga iditemukan ibenda-benda i(artefak) iyang 

isecara isengaja idiletakkan idi idalam ikuburnya. iHal iini imenunjukkan ibahwa 

ipada imanusia ipurba itelah iditemukan idasar-dasar iaktivitas ireligi.
27

 

Dari ipenemuan iini, ibisa idisimpulkan ibahwa iasal-usul ireligi iberasal 

idari ikepercayaan imasyarakat iprimitif. iDi ikalangan ipara iahli, iistilah 

i“primitif” iberbeda-beda ipenyebutannya. iAda iyang imengistilahkan ipra-

                                                           
26Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya, h. 91-

92. 
27Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya, h. 84-

85. 
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literate, inon-literate, iarchaic, idan isebagainya. iTerlepas idari ipenyebutan 

iyang iberagam iitu, imasyarakat iprimitif imenjadi isangat imenarik iuntuk 

idibahas, isebab, iseringkali ieksistensi idan iperkembangan iagama-agama 

isekarang iselalu idihubungkan idengan ikepercayaan imasyarakat iprimitif.
28

 

Istilah i“primitif” ibisa idicirikan ikepada imanusia iatau isekelompok 

iorang iyang ihidup idalam ikurun iwaktu itertentu ipada imasa ilampau. iDengan 

iciri idemikian, imaka idapat idikatakan ibahwa isesuatu iyang iprimitif iadalah 

isesuatu iyang ikuno, isudah iketinggalan izaman.
29

 iAdapun ikepercayaan 

imasyarakat iprimitif iialah iAnimisme, iTotemisme, iDinamisme, iMonotheisme, 

iPolitheisme, idan iHenotheisme. iKepercayaan ianimisme idan idinamisme 

idianggap isebagai iawal idari ikepercayaan iumat imanusia ibahkan ikepercayaan 

itersebut imasih idapat iditemui idi iberbagai ilapisan imasyarakat. 

1. Animisme 

Animisme iberasal idari ikata i“anima” iyang iartinya i“nyawa” iBahasa 

iLatin iimus, iBahasa iYunani iavepos, ibahasa iSanskerta iprana, isemuanya 

iberarti inafas iatau ijiwa. iAnimisme iadalah iajaran iatau idotrin itentang irealitas 

ijiwa.
30

 iTeori ianimisme idimunculkan ipertama ikali ioleh iE.B. iTaylorseorang 

iantropolog iasal iInggris iyang ijuga imenekuni ibidang ietnografi idan 

                                                           
28Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi agama: Upaya Memahami KerAgaman 

Kepercayaan, Keyakinan, dan agama(Cet. I; Alfabeta: Bandung, 2011), h. 19-20. 
29Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi agama: Upaya Memahami KerAgaman 

Kepercayaan, Keyakinan, dan agama,  h. 20. 
30Rahmat Fajri, dkk., agama  agama  Dunia, (Cet. I; Yogyakarta: Jurusan    Perbandingan 

agama  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) h. 29. 
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iarkelogi.iMenurut idia, ianimisme iadalah iperlambangan idari isuatu ijiwa iatau 

iruh idari ibeberapa imakhluk ihidup idan iobyek ibernyawa ilainnya.
31

 

2. Dinamisme 

Perkataan idinamisme iberasal idari ikata iyang iterdapat idalam ibahasa 

iYunani idunamos,iyang iistilah iInggrisnya iadalah idynamis, iyang idiartikan 

idalam ibahasa iIndonesia idengan ikekuatan, ikekuasaan iatau ikhasiat, ijuga 

idaya.
32

 iDinamisme iadalah isebuah ikepercayaan iterhadap ikekuatan igaib iyang 

iterdapat ipada ibenda-benda itertentu, imisalnya iterdapat ipada ibatu ibesar, 

ipohon, igua, igunung, iazimat, isenjata, ibenda ipusaka, ilambang ikerajaan, idan 

igamelan. iBenda-benda itersebut idipercaya ibisa imemberikan ipengaruh iyang 

ibaik idan ijuga ipengaruh iyang iburuk ibagi imanusia.
33

 

C. Teori Interaksi Simbolik 

Mead Teori interaksi simbolik pada lingkup sosiologi diperkenalkan oleh 

George Herbert. Akan tetapi kemudian divariasi oleh Blummer dengan maksud 

untuk mencapai tujuan tertentu. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang 

baru dalam kajian ilmu sosiologi sehingga dapat dikatakan bahwasannya teori ini 

termasuk teori yang kontemporer. Selain itu, Teori interaksi simbolik juga 

dikatakan sebagai teori sosiologi interpretative.  Pada dasarnya, keistimewaan dari 

teori ini menjelaskan tentang hubungan khusus yang terjadi secara alami antar 

                                                           
31Rahmat Fajri, dkk., agama  agama  Dunia,h. 33. 
32Rahmat Fajri, dkk., agama  agama  Dunia, h. 39. 
33https://www.temukanpengertian.com/2018/08 Pengertiandinamisme (Dikutip Pada 

Tanggal 24 Juni 2021). 

https://www.temukanpengertian.com/2018/08
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manusia dalam masyarakat, baik dari individu dan individu atau individu dan 

kelompok.
34

 

Pada awal perkembangannya, teori interaksi simbolik lebih memfokuskan 

pembahasannya terhadap perilaku manusia pada hubungan interpersonal. Bukan 

pada keseluruhan kelompok atau masyarakat. Perbandingan paling signifikan dari 

interaksi simbolik ialah perilaku dan interaksi manusia dapat dibedakan, hal ini 

diakibatkan melalui simbol dan maknanya. Secara Umum, terdapat enam proporsi 

yang digunakan dalam konsep interaksi simbolik. Diantaranya: 1). Tingkah laku 

manusia memiliki makna di balik yang menggejala, 2) pemaknaan kemanusiaan 

perlu dicari sumber  pada interaksi sosial manusia, 3) masyarakat merupakan 

proses yang berkembang holistic, tidak terpisah, dan tidak terduga, 4). Perilaku 

manusia itu berlaku berdasarkan penafsiran fenomenologi, konsep mental 

manusia itu berkembang dialektik, 6). Perilaku manusia itu wajar dan konstruksi 

aktif.
35

 

Selain George Herbert Mead, tokoh terkenal dari teori interaksi simbolik 

yaitu George Simmel. dalam teori interkasi simbolik Simmel lebih banyak 

mengkaji dari segi bentuk dibandingakan dengan sisi substansinya. Simmel 

mengatakan bahwa masyarakat dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial 

yang terbentuk seperti halnya jarring laba-laba. Selain itu, salah satu perhatian 

utama dari Simmel ialah intaraksi (asosiasi) dikalangan actor yang sadar dan 

maksud Simmel ialah melihat sederatan luas interaksi yang mungkin tampak 

                                                           
34

Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma,Fakta Sosial, Defenisi Sosia & 

Perilaku Sosial. (Cet I. Jakarta: Kencana, 2012). Hal. 109. 
35

Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma,Fakta Sosial, Defenisi Sosia & 

Perilaku Sosial. (Cet I. Jakarta: Kencana, 2012). Hal. 114. 
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sepele padasuatu ketika tetapi  sangat penting pada saat lainnya. Simmel tidak 

membicarakan secara langsung tentang struktur-struktur masyrakat dengan skala 

besar. Biasanya, karena fokusnya pada interaksi, dia menyangkal adanya level 

ralitas sosial.
36

 

Adapun bentuk-bentuk hubungan sosial menurut Simmel, yaitu, dominasi, 

subordinasi, kompetisi, imitasi, pembagian pekerjaan, pembentukan kelompok, 

kesatuan agama, kesatuan dalam keluarga, dan kesamaan pandangan. Oleh karena 

itu, Simmel terkadang memutuskan pendirian yang berlebih-lebihan mengenai 

pentingnya interaksi didalam sosiologinya. Terdapat banyak orang yang tidak 

memperhatikan wawasan kedalam aspek-aspek realitas sosial yang berskala 

besar.
37

 

Dalam islam interaksi sosial di sebut dengan istilah Hablum minannaasi 

(hubungan dengan sesame manusia). Pengertiannya juga tidak berbeda dengan 

pengertian interaksi sosial di atas, yaitu hubungan dengan individu, individu 

dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Contohnya, saling sapa, 

berjabat tangan, silaturahmi, solidaritas sosial, ukwah Islamiah dan lain-lain. 

Interaksi sosial tidak hanya terjadi dikalangan komunitas atau suatu kelompo saja 

tetapi juga di luar komunitanya.  

Dalam Islam ada tiga hubungan yang harus dilakukan yang hubungan 

kepada Allah Swt. Hubungan kepada sesama manusia dan hubungan kepada alam 

semesta. Ketiga hubungan ini harus seimbang dan bersenergi, Artinya tidsk boleh 

                                                           
36

George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2014). Hal. 282. 
37

Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma,Fakta Sosial, Defenisi Sosia & 

Perilaku Sosial. (Cet I. Jakarta: Kencana, 2012). Hal. 112. 
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fokus kepada suatu bentuk hubungan saja. Misalnya, mengutamakan hubungan 

kepada Allah Swt dan sudut sesiologi disebut dengan hubungan vertikal dan 

hubungan sesama manusia disebut hubungan horizontal. Hubungan sesama 

manusia dalam istilah sosiologi disebut dengan interaksi sosial. Hubungan kepada 

alam semesta yaitu tidak dibenarkan merusak lingkungan tetapi melestarikan dan 

menjaga dengan baik.  

Allah Swt berfirman dalam Qs Al-Hijrat/49:10 yang berbunyi:  

َ لعََ  إوَِّمَا ٱلْمُؤْمِىوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا۟ بيَْهَ أخََوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقوُا۟  لَّكُمْ ترُْحَمُونٱللََّّ  

Terjemahnya :  

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.  

Allah Swt berfirman mengingatkan bahwan peringatan amat penting bagi 

kaum muslim, seperti yang termasuk dalam Qs Adz Dzariyat/51 : 55 yang 

berbunyi: 

رْ فاَِنَّ الذِّ  كْرٰى تىَْفعَُ الْمُؤْمِىِيوَذكَِّ  

Terjemahnya :  

Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang beriman.  

Tafsir dari surah menjelaskan bahwa tetaplah memberi peringatan, karena 

dengan sesumgguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang 
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beriman.” Maksudnya, yang dapat mengambil manfaat dari hal itu hanyaalah hati 

yang beriman saja.
38

 

  

                                                           
38Ayu Alifiah Jonas, “Tafsir Surah Al-Hujrat; Pentingnya Menjaga Persaudaraan Sesama 

Muslim,” Bincang Syariah, 5 November 2020. 



 

26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

 Adapun jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan   

penelitian lapangan (field research), dan jenis analisis kualitatif untuk melakukan suatu 

penelitian ini perlu terjun langsung kelapangan agar disaat penyusunan skripsi ini 

berdasarkan dari hasil kajian ilmiah dan sesuai dengan prosedur yang ada. Penelitian ini 

lakukan untuk mempelajari secara instensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta 

keadaan lapangan suatu unit penelitian secara apa adanya. Subjek penelitian ini dapat 

berupa individu, masyarakat atau isntitusi.
39

 Berdasarkan dari pengertian di atas maka 

penulis akan menjelaskan sebagai mana adanya yang terjadi di lapangan tentang 

persepsi pelaksanaan tradisi Angngalle Ulu Ase. Adapun yang terdapat lokasi penelitian 

yang berada di satu desa yaitu di Desa Borimatangksa kec. Bajeng barat kab. Gowa. 

2. Pendekatan Penelitian  

Beberapa pendekatan yang harus digunakan oleh peneliti untuk 

memudahkan proses penelitian yaitu:  

a. Pendekatan Sosiologi  

Pendekatan sosiologi terhadap agama bermaksud mencari relevansi dan 

pengaruh agama terhadap fenomena agama terhadap fenomena sosial. Dalam 

studi agama, pendekatan sosiologi berfokus kepada masyarakat yang memahami 

                                                           
39Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif:Konse,Prinsip dan Operasionalnya (Cet. I; 

Tulungagung: Akademika Pustaka, 2018 ), h.90.  
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dan mempraktikkan agama yaitu bagaimana pengaruh masyarakat terhadap agama 

dan pengaruh agama terhadap masyarakat. Sehingga tujuan yang dapat dicapai 

melalui pendekatan sosiologi adalah mencari hubungan sejauh mana agama 

berpengaruh terhadap struktur-sturuktur sosial dalam memainkan perannya, serta 

dalam konteks studi Agama-agama, kehidupan sosial dan keagamaan para 

pemeluk agama yang berbeda-beda dapat dikaji, diteliti dan diperbandingkan satu 

sama lain dengan menggunakan metode ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial 

sekaligus untuk melihat kaitan antara keyakinan keagamaan dengan kehidupan 

sosial.
40

 Seperti halnya yang tejadi di Desa Borimatangkasa Kec. Bajeng Barat 

Kab. Gowa yang masih melangsungkan Tradisi Angngalle Ulu Ase. 

b. Pendekatan Antropologi  

Pendekatan Antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia dan 

budaya. Tujuannya adalah untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia 

sebagai makhluk, baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang, baik sebagai 

organisme biologis maupun sebagai makhluk berbudaya.
41

  Di antara ilmu-ilmu 

sosial yang ada, seringkali Antropologi merupakan ilmu yang paling sering dan 

paling banyak menggunakan kata “kebudayaan” atau “budaya” dalam kajiannya. 

Hal ini tidak terlepas dari tradisi penelitian Antropologi yang berbasiskan 

kebudayaan.
42

 Jadi bisa disimpulkan bahwa Antropologi yang merupakan bidang 

ilmu yang mengkaji tentang manusia dan kebudayaan. Tradisi Anngalle Ulu Ase  

yang merupakan suatu kepercayaan lokal sebagai sebuah warisan dan produk 

budaya dan pendekatan Antropologi digunakan dalam penelitian ini sebagai 

subjek masyarakat dan kebudayaan. 

                                                           
40Media Zainul Bahri, Wajah Studi Agama Agama (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. 43-47. 
41Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman 

Kepercayaan,Keyakina, dan Agama), (Cet: I; Alfabeta: Bandung, 2011), h. 1. 
42Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Sosial Budaya (Cet. 

II: Intrans Publishing, 2016), h. 23. 
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3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

  Sumber data primer adalah data yang dapat kita kumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau suber subjek penelitian dilakukan dari 

data informan dengan menggunakan metode obserpasi dan wawan cara langsung 

dengan informan  dari sumber pertama  yang terdiri dari 9 informan yaitu Tokoh 

Agama, Toko Pendidik, Tokoh Perempuan,Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan 

Masyarakat biasa Desa Borimatangkasa. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahnya
43

 Data yang diperoleh melalui media pustaka atau buku 

yang diperlukan dan relevansinya dengan topic penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan tiga metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu: 

b. Observasi (pengamatan) 

Observasi yaitu mengumpulkan data langsung di lapanga.
44

 Pada metode 

pengumpulan data ini penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

pelaku tradisi Manggalle Ulu Ase di Desa Borimatangkasa kec. Bajeng barat kab. 

Gowa. 

                                                           
43 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual 

dan Aplikasi Spss Versi 17 (Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 128. 
44 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: A LFABETA 
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c. Wawancara (interview)  

Interview dikenal pula dengan istilah wawancara adalah suatu proses 

Tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
45

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin 

mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.
46

 

Informan merupakan orang yang akan memberikan tanggapan ketika 

wawancara dan biasanya disebut sebagai seseorang informan. Dalam hal ini 

peneliti, akan melakukan beberapa wawancara ketika proses penelitian dimulai 

berkaitan dengan hal-hal apa saja yang ingin diketahui.  

Pada saat wawancara, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber 

yang relevan dan berkompeten untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan 

untuk penelitian ini. Adapun narasumbernya seperti: 

1. Tokoh Agama 

2. Tokoh Pendidik 

3. Tokoh Perempuan 

4. Tokoh Adat 

5. Tokoh Pemuda 

6. Orang yang melakukan Tradisi Angngalle Ulu Asedi Desa Borimatangkasa 

kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa. 

 

                                                           
45Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula (cet. I; 

Yogyakarta: Gadjh Mada University Press, 2002), h. 88. 
46Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi: mixed Methods (Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 188. 
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d. Dokumentasi  

Yaitu metode yang dimana kita mencari data yang mengenai hal-hal  atau 

variable berupa catatan, buku, dokumen dan catatan harian.
47

Metode ini 

digunakan dalam rangka melalukan pencatatan suatu dokumen data yang 

memiliki nilai yang terkait dengan permasalahan dalam membahas kepercayaan 

tentang terhadap Tradisi Angngalle Ulu Ase. 

5. Instrumen Penelitian  

Teknik penentuan informan peneliti adalah instrumen utama yang 

digunakan oleh penulis ketika melakukan penelitian. Karena penelitian ini 

tergolong penelitian lapangan, maka penelitian merupakan instrumen utama 

dalam penelitian ini. Namun sedikit banyaknya peneliti juga memerlukan 

beberapa alat yang bisa membantu atau bisa memudahkan dalam proses 

penelitian. Peneliti dan instrumen utama yang perlu digunakan yaitu:   

a. Alat tulis, yaitu sebuah buku catatan dan pulpen yang digunakan untuk 

mencatat segala informasi atau data yang diperoleh. 

b. Alat perekam suara atau recorder yang digunakan untuk merekam segala yang 

diucapkan narasumber pada saat melakukan wawancara. 

c. Kamera yang digunakan untuk mengambil gambar pada saat di lokasi 

penelitian. 

 

 

 

                                                           
47Suharismi Arikunto, prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), h. 131. 



31 
 

 

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga 

bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data untuk lebih jelas 

dalam setiap langkah akan kita jelaskan:  

a. Reduksi data  

Reduksi data adalah tahap dari teknik analisis data kualitatif yang dimana 

merupakan penyederhanaan, pengololaan dan membuang yang tidak 

penting data sehingga data tersebut bisa menghasilkan informasi yang 

bermakna. 

b. Penyajian data merupakan informasi-informasi yang lebih sederhana dan 

mudah untuk dipahami sehingga pembaca lebih mudah dipahami dan 

dapat menghasilkan kesimpulan.  

c. Penarikan adalah tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang 

dilakukan untuk mencari suatu makna data yang dikumpulkan dengan 

mencari suatu perbedaan dan perbedaan.  

d. Informan penelitian  

Informan penelitian yang di maksud dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tokoh Agama  

2. Tokoh Pendidik 

3. Tokoh Perempuan 

4. Tokoh Adat 

5. Tokoh Pemuda 
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6. Orang yang melakukan Tradisi Angngalle Ulu Asedi Desa 

Borimatangkasa kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa. 
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BAB IV 

HASIL DAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Keadaan Geografis  

 Geografis atau keadaan wilayah suatu daerah adalah merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting karena dapat mempengerahui hidup dan kehidupan 

suatu masyarakat yang berada di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat 

Kabupaten Gowa. 

  Kabupaten Gowa memiliki 18 Kecamatan, salah satunya Kecamatan 

Bajeng Barat Kabupaen Gowa yang di mana Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten 

Gowa terbagi menjadi beberapa Kelurahan/Desa yakni: Kelurahan/Desa Bajeng, 

Kelurahan/Desa Bajeng Barat,Kelurahan/Desa Barombong,Kelurahan/Desa,Birin

g Bulu, Kelurahan/Desa,Bontolempangan, Kelurhan/Desa, Bontomarannu,Kelura

han/Desa, Bontonompo, Kelurahan/Desa Bontonompo Selatan, Kelurahan/Desa, 

Bungaya, Kelurahan/Desa, Manuju, Kelurahan/Desa, Pallangga, Kelurahan/Desa, 

Parangloe, Kelurahan/Desa, Parigi, Kelurahan/Desa, Pattallassang, 

Kelurahan/Desa, Somba Opu, Kelurahan/Desa,Tinggimoncong, Kelurahan/Desa, 

Tompobulu, Kelurahan/Desa, Tombolo Pao, Keluraha Bajeng Barat Kabupaten 

Gowa adalah lokasi di mana penulis melakukan penelitian. 

  Data Badan Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, di Desa Borimatangkasa 

terletak di Pemerintah Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dengan wilayah 

sekitar 25,31 km. 
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 Perjalanan yang bisa kita gunakan ketempat penelitian tersebut bisa 

menggunkakan kendaraan umum dan bisa juga menggunakan kendaraan pribadi 

seperti motor maupun mobil. Dari Kota Makassar Untuk sampai ke Desa 

Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat kita  harus melewati beberapa wilayah 

seperti Sungguminasa, Pallangga, Limbung, Kantor Camat Bontosunggu, 

Karungrung sampai ke Desa Borimatangkasa dan ada beberapa masjid dan 

sekolah yang dilewati sehingga kita bisa sampai di tempat penelitian dan tidak 

terlalu membutuhkan biaya yang begitu banyak untuk bisa sampai di tempat 

penelitian.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1  

Peta Kecamatan Bajeng Barat 

 

   

 

 

                                                           
48Lihat Profil Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat 
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 Berdasarkan pembentuk, batas-batas wilayah dari Desa Borimatangkasa 

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Manjalling 

b. Sebelah Timur bebatasan dengan Desa Mandalle  

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gentungan 

  Secara  administratif  Desa Borimatangkasa memiliki beberapa dusun: 

1. Dusun Bajipa’mai 

2. Dusun Minasa  te’ne 

3. Dusun Bontosunggu 

4. Dusun Romang Bone  

  Jarak pusat Pemerintahan di Desa Borimatangkasa ini cukup bervariasi 

yaitu: 

a. Jarak dari Ibukota Kecamatan ± 5 km 

b. Jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten ± 3 km 

  Kondisi topografi di Desa Borimatangkasa yang merupakan daerah 

dataran rendah dengan ketinggian dataran 5 meter dari permukaan laut dan secara 

geologis wilayah memiliki jenis tanah hitam dan liat. 

  Wilayah Kelurahan di Desa Borimatangkasa berada di dua iklim tropis 

dengan suhu rata-rata mencapai 28°C serta memiliki dua tipe musim yakni musim 

kemarau dan musim hujan, di mana musim hujan terjadi mulai bulan Desember 

sampai bulan April sementara musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai 



36 
 

 

bulan November yang berputar setiap tahunnya, kemudian memiliki cuaca hujan 

rata-rata mencapai. 2.000 mm setiap tahunnya.
49

 

2. Keadaan Demografis  

  Berdasarkan data sekunder dari kantor Desa Borimatangkasa jumlah 

penduduk dengan bulan September 2021 berdasarkan izin tingkat perkembangan 

Desa sebanyak 3.237 jiwa.   

  Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa 

Borimatangkasa dapat dilihat pada table berikut:  

Tabe 1 

Penduduk di Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat,  

Kabupaten Gowa Tahun 2021  

 

Jenis kelamin  Jumlah % 

Laki-laki  

1.583 

 

 

49.1 

Perempuan  

1.654 

 

 

50.9 

 

Total 

 

3.237 

 

100.0 

Sumber di Desa Borimatangkasa tahun 2021 

 

  Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa data jumlah penduduk di 

Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 

3,237 jiwa dengan presentase jumlah jumlah penduduk laki-laki  sebanyak 49.1% 

dan persentase jumlah penduduk perempuan sebanyak 50.9%.
50

 

 

 

                                                           
49Lihat Profil Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa 
50Lihat Profil Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa  
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3. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya  

  Penduduk di Desa Borimatangkasa mayoritas berprofesi sebagai petani, 

yakni petani pangan, petani padi,dan petani jagung. Keadaan ekonomi masyrakat 

kelurahan ini masih di bawah garis kemiskinan karena pekerjaan pokok sebagian 

besar penduduk merupakan petani. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata 

pencarian di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2 

Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Borimatangkasa 

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa 

Tahun 2021 

 

Mata pencaharian  Jumlah % 

Petani  

 

1.124  95.3 

Swasta  

 

32 2.7 

Wiraswasta  

 

24 2.0 

Lainnya  

 

0 0.0 

Total  1.180 100.0 

Sumber: di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat2021 

 

  Berdasaran tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase mata pencaharian 

tertinggi adalah penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 95.3% 

sedangkan persentase terendah berprofesi sebagai buruh sebanyak 2.0%. 

4. Agama dan Kepercayaan  

  Agama dan kepercayaan yang di maksud di sini merupakan kehidupan dan 

situasi keagamaan dan kepercayaan masyarakat Kecamatan Bajeng Barat 

khususnya yang berada di Desa Borimatangkasa yang seratus persen menganut 
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agama Islam, namun memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Meskipun 

masyarakat yang berada di Desa Borimatangkasa seratus persen beragama Islam 

namun masyarakat masih ada yang  menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme dengan mayoritas penduduk di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa beragama Islam dan memiliki masjid dengan 

jumlah yaitu total 3 mesjid.
51

  

5. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Sumber: Struktur organisasi Desa Borimatangkasa.
52

 

 

                                                           
51Lihat Profil Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat 

 
52Lihat Profil Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat   

KEPALA DESA 

SEKRETARIS DESA 

KASI KESEJAHTERAAN 

DAN PELAYANAN 

KASI 

PEMERINTAHAN

NN 

KAUR UMUM DAN 

PERENCANAAN 

KAUR 

KEUANGAN 

DUSUN  

BAJI PA’MAI 

DUSUN  

MINASA TE’NE 

DUSUN 

BONTOSUNGGU 

DUSUN  

ROMANG BONE 
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B. Pelaksanaan Tradis  Angngalle Ulu Ase 

Tradisi Angngalle Usu Ase merupakan tradisi dalam  pertanian. Tradisi 

Angngalle Ulu Ase ini masih dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat yang 

berada di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat. Tradisi Angngalle Ulu 

Ase ini merupakan tahap awal upacara panen, dalam pelaksanTradisi Angngalle 

Ulu Ase ada beberapa rangkaian tradisi yang  harus dilakukan oleh masyarakat. 

1. Attoa Ase (Menengok Padi) 

Gambar 2 

 

  

 Proses Attoa Ase 
 

“Attoa ase biasa digaukang sebelum dilaksanakan anne tradisi Angngalle 

Ulu Ase, supaya diissengi kana toami asea kana akullemi ni pakarang 

mulai anjo Angnggallea Ulu Ase mingka sebelun ni gaukangi anne tradisia 
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parallui rong tawwa mange ri Tupanritata mange abboya allo baji kana 

allo apa na kulle tawwa Angnggalle Ulu Ase”.
53

 

Sebelum Masyarakat memulai  upacara Tradisi Angngalle Ulu Ase, petani 

harus melaksanakan tradisi tersebut terlebih dahulu menengok padi yang akan di 

panen atau dalam bahasa Makassar di sebut Atto Ase,  dan Attoa Ase dilakukan 

pada jam 6 sampai jam 7 pagi megapa petani memilih jam 6 pagi dikarenakan 

tidak terlalu panas matahari dan bisa berlama-lama melihat padi tersebut. Hal ini 

petani melakukan  Attoa Ase untuk mengetahui apakah padi yang akan dipanen 

apakah sudah cukup matang atau sudah berisi dan siap untuk dipanen, apabila 

sudah siap untuk di panen maka petani akan mempersiapkan segala kebutuhan 

atau perlengkapan yang digunakan untuk proses memanen padi. 

2. Abboya Allo Baji ( Menentukan hari baik ) 

  Setelah Petani mengetahui bahwa padi tersebut sudah siap untuk dipanen, 

maka langkah selanjutnya yang akan petani lakukan yaitu mencari waktu baik 

atau hari baik atau yang di sebut dalam bahasa Makassar Abboya Allo Baji . Untuk 

menentukan hari yang atau waktu yang baik, petani langsung mendatangi seorang 

tokoh agama atau sering di sebut dengan Tupanrita setelah petani bertemu dengan 

Tupanrita petani diberi hari baik atau waktu baik dan Tupanrita tidak 

memberikan waktu atau hari baik dengan sembarang hari akan tetapi ada 

penanggalan khusus yang digunakan. 

 

                                                           
53Dg. Gassing (60 tahun), Masyarakat Desa Borimatangakasa, Wawancara, Kampung 

parang, Kabupaten Gowa, 10 Agustus 2021. 

 



41 
 

 

   Penanggalan tersebut itu diperoleh oleh dari nenek moyang terdahulu 

mereka dan penanggalan itulah yang secara terusmenrus digunakan oleh 

Tupanrita untuk disampaikan kepada masyarakat untuk digunakan baik dalam hal 

mencari waktu baik untuk pertanian maupun secara lainnya seperti pernikahan, 

acara masuk rumah, akikah dan sunatan. Lontara tentang Allo Baji ( mencari 

waktu atau hari baik ) masih di simpan oleh Dg. Gassing dan belio menginjinkan 

peneliti untuk menfoto naskah yang di peroleh kemudian di salin seperti berikut: 

  Anne Angkanakai Bilanna Bulang Mabajika Siagang Makodia
54

 

No 
Bacaan Makna Bacaan 

1. Sipatanna bulang allo jon

a, niak angkana allo 

jarang. Mabajiki iya-

iyanamo gauk ni gaukang 

mabajik mami ka Allata 

Ala ampakjari Nabi 

Adam Alaihisalama ri 

alloa, antu mabajiki nipa

mangeang, bajik tongi ni 

paklampang,na punna nia 

tugarring, mollei bajik ak

uelle, naiya makodi nipas

simombalang (lampa 

biseang) 

nipadongkokang ribesean

g, nipappanaungang 

bine, nipammolongang ta

nnung, nipambangungang 

ballak, makodi nipalbunti

g.  

Malam petama disdbut malam rusa, ada juga 

yang mengatakan hari kuda. Hari yang baik, 

segala sesuatu yang dilakukan menjadi baik. 

Karena Allah Swt menciptakan Nabi Adam 

Alaihisalam di hari itu. Sangat baik untuk pergi 

mencari rezeki Allah. Juga baik untuk 

bepergian. Kalau ada orang yang sedang sakit 

akan cepat sembuh tetapi tidak baik untuk orng 

bepergian berlayar menaiki perahu, menabur 

benih, memotong atau membuat sarung tenun, 

membangun rumah dan tidak baik untuk acara 

pernikahan.  

2. Ruambanginna bulanga a

lo 

jonga. Mabajiki ka  Allat

a Ala ampakjari Sitti 

Hawa. 

 Malam kedua disebut hari rusa. Hari yang baik 

karena pada hari itu Allah Swt menciptakan siti 

hawa. Hari yang baik untuk menabur benih,baik 

                                                           
54Dg. Gassing (60 tahun), Masyarakat Desa Borimatangakasa, Wawancara, 

Kampungparang,Kabupaten Gowa, 10 Agustus 2021. 
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Mabajiki ni pappanaunga

g 

bine, mabajik tongi nipap

anaungang balli bodo, na

 puna nakabattuang garri

ng mollei bajik 

nakalasukang nak anggap          

i kodi mangenna 

anronna.  

untuk membuat balli bodo (alat penangkapa 

ikan tradisional), jika diserang penyakit maka 

akan cepat sembuh tetapi jika melahirkan anak 

maka akan berdampak buruk pada bapak dan 

ibunya.  

3. Tallumbanginna bulanga 

allo macang. Allo 

nipakjarina kabele 

anakna Nabbi Adam 

Alaihisalama. Dorakai di 

Allata Ala kabele 

kapunna nakabattuang 

garring malakbui 

garinna, na punna 

nakalassukkang anak, 

tammantangi di anronna 

na ri manggena mabijiki 

ni paklukkakkang. 

Malam ketiga disebut malam macan. Hari 

diciptakannya Qobil anak Nabi Adam 

Alaihisalam. Qabil durhaka kepada Allah Swt 

jika diserang penyakit maka akan lama 

sembuhnya, jika melahirkan anak maka dia akan 

pergi tidak tinggal bersama ibu bapaknya, baik 

untuk orang yang akan mencuri. 

4. Patambanginna bulanga 

allo miong. Mabajiki allo 

nipakjarina Habele 

anakna Nabi Adam 

Alaihisalama. Mabajiki ni 

pabalu-

balukang,nipabangungan

g ballak, ni paklamung-

lamungang, iya-iyannamo 

nigaukang mabajik mami. 

Naiya kodi ritangana 

alloa. 

Malam keempat disebut hari kucing. Hari yang 

baik, hari diciptakannya habil, anak Nabi Adam 

Alaihissalam. Hari yang baik untuk memulai 

berdagang, membangun rumah, berkebun atau 

bercocok tanam. Sesuatu yang dilakukan 

menjadi baik, tetapi jellek waktunya di tengah 

hari.  

5. Limambannginna 

bulanga allo dare. 

Sukkuki kodina iya-

iyanna gau nigaukang 

makodimami rewasa 

nipassulukna ri suruga 

Nabbi Adam 

Alaihissalama ri Allata 

Ala battu ri surga, nani 

patturung mae ri lino, 

napunna nakalassukang 

anak makodi, napunna 

Malam kelima disebut malam kera. Sangat tidak 

baik, segala sesuatu yang dilakukan menjadi 

buruk. Waktu dikeluarkannya Nabi Adam 

Alaihissalam dari surge oleh Allah Swt, 

diturunkan ke bumi, jika melahirkan anak akan 

tidak baik, jika diserang penyakit lama 

sembuhnya, kalau beristri makan tidak akan 
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nakabattuang garring 

makakjalakki makulle, 

punna nipangalleang 

baine nipanggalleang 

tammoterangai ri 

buraknenna.  

kembali kepada suaminya.  

6. Annang bannginna 

bulanga allot tedong. 

Bajiki ni pabbalu-

balukang nipabaineang, 

ni pallamung-lamungang, 

napunna nakalassukang 

anak nagaukang 

passuroanna Allata Ala.  

Malam keenam di sebut malam kerbau. Hari 

yang baik untuk berdagang, memperistri, untuk 

bercocok tanam, jika diserang penyakit akan 

cepat sembuh, jika melahirkan anak akan 

menjalankan perintah Allah Swt. 

7. Tuju bannginna bulanga 

allo balao. Makodi 

napunna mangeki 

makkosiang masekkeki 

mannginrang, 

makkajalaki nibayara, 

kodi ni passimombalang, 

iya-iyannmo gauk makodi 

mami. 

Malam ketujuh disebut malam tikus. Tidak baik 

jika pergi mencari rezeki, sempit dalam pinjam-

meminjam, akan mahal jika membayar hutang, 

tidak baik untuk pergi berlayar, segala sesuatu 

yang dilakukan menjadi tidak baik. 

8. Sagantuju bannginna 

bulang allo lipang. 

Mabajiki punna 

nakabattuang garring 

mollei bajik makullei, 

napunna nakalassukang 

anak makjari 

tumalompoi, iya-

iyannamo nigaukang 

mabajik mami, naiya kodi 

tongi nipassingarrang 

tassulukai ka allo rassa 

na iya bajik nipanjaikang 

purukangnipakarammula

ng attannung teai lipa, 

attekne-teknei pakmai.  

Malam kedelapan disebut hari kelabang, baik 

jika diserang penyakit karena akan cepat 

sembuh, jika melahirkan anak akan menjadi 

orang yng besar atau sukses, segala sesuatu 

yang dilakukan menjadi baik, tetapi tidak baik 

untuk mereka yang pergi berlayar, tidak baik 

untuk menagih hutang tidak mendapat hasil 

karena hari baik untuk menjahit purukang 

(celengan orang dulu yang terbuat dari kain 

berbentuk kantong), memulaimuntuk memenuhi 

tidak untuk dijadikan sarung, kumpul bersama 

keluarga.  
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9. Salapang bannginna 

bulanga allo 

kongkong.Makodi punna 

nikalassukang anak 

doraka ri Allata Ala, 

napunna maklampa-

lampa masalloi 

lampanna.  

Malam kesimbilan disebut hari anjing. Tidak 

baik untuk melahirkan anak karena akan 

durhaka pada Allah Swt, jika digunakan untuk 

bepergian jauh maka akan lama diperjalanannya 

atau lama perginya.  

10. Sampulu banmginna 

bulanga allo naga. Iya-

iyannamo nigaukang 

mabajik mami, napuinna 

mangeki simombala, 

akbaineki mabijiki, 

intakki ammolle, napunna 

tumalari intake nigappa. 

Malam kesepuluh disebut hari naga. Segala 

sesuatu yang dilakukan menjadi baik, kalau 

bepergian berlayar, bercocok tanam, beristri, 

kalau diserang penyakit akan cepat sembuh, 

kalau orang yang kabur atau lari akan cepat 

ditemukan atau didapat.  

11. Sampulona sekre 

bannginna bulanga allo 

bembe. Bajiki allo 

nipakjarina Nabbi Isihara 

Alaihissalama, iys-

iysnsmo nigsuksng 

mamabajik mami 

napunna tau malaria 

tabellayyai lampanna.  

Malam kesebelas disebut hari kambing. Hari 

yang baik, hari diciptakannya Nabi Ishar 

Alaihisalam, segala sesuatu yang dilakukan 

menjadi baik, kalu ada orang yang hendak kabur 

atau lari maka perginya tidak akan jauh.  

12. Sampuluna anrua 

bannginna bulanga allo 

jonga. Iya –iyannamo 

nigaukang mabajiki 

napunna mangeki 

maboya panngessengang 

lammoro dalleki 

lammorok tongki 

nasungkeang rahasian 

tupanritaya 

massanggalinna mangeki 

simombala makodi. 

Malam kedua belas disebut hari rusa. Segala 

sesuatu yang dilakukan akan menjadi baik, 

kalau seorang pergi menuntut ilmu maka akan 

dimudahkan rejekinya, dimudahkan terbuka 

pengetahuannya orang yang tau segalanya 

kecuali ketika pergi berlayar maka akan tidak 

baik.  

13. Sampulona antallu 

bannginna bulanga allo 

gaja, makodi allo 

nipakjarinna nibuang 

mantamak ri pepeka 

rikapereka Nabbi 

Malam ketiga belas disebut hari gajah, tidak 

baik karena hari itu diciptakannya dibuangnya 

Nabi Ibrahim kedelam api oleh orng kafir kalau 
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Ibrahima punna mangeki 

simombala makodi. 

digunakan untuk berlayar maka akan tidak baik. 

14. Sampulona anngappa 

banngia bulang allo 

siang mabajiki allo 

nipakjarina ri Allata Ala 

tau salea napunna ni 

palampa-lampang 

sereang pakrasangang 

bajiki napunna mangeki 

simombala mabalu-balu 

napunna 

nipakbangungang ballak 

mabajiki napunna nia tau 

malaria kakjalakki 

nigappa napunna anu 

sayang tau bajiki kebo 

anngallei.  

Malam keempat belas disebut hari siang. Hari 

yang baik, hari diciptakannya orang yang saleh 

oleh Allah Swt,sangat baik jika digunakan untuk 

be[ergianke seberang pulau (merantau), jika 

hendak pergi berlayar atau berdagang, baik juga 

digunakan untuk membangun rumah, jika ada 

orng yang kabur susah untuk didapat dan jika 

orang yang disayang atau orang yang sangat 

baik, maka makhluk halus yang baik yang akan 

mengambilnya. 

15. Sampuluna lima 

bannginna bulanga allo 

juku. Mabajiki allo 

nipakjarina 

pangappettaia ri Allata 

Ala, napunna mangeki 

akbundu annyaurukki 

napunna ikatte nibunduki 

nisauruki, napunna 

mangeki simombala 

bajiki lintakki ammotere 

anggappatongki 

dangngalle hallala 

lampanta. 

Malam kelima belas disebut hari ikan. Hari yang 

baik karena jika hari itu digunakan untuk pergi 

berperang maka kita akan menag sedangkan jika 

kita yang diserang maka kita akan kalah, jika 

kita hendak pergi berlayar maka kita akan 

mendapat rejeki yang halal di perjalanan dan 

akan cepat pulang ke kampung halaman. 

 

Penanggalan diatas menjadi patokan dalam setiap kegiatan atau aktivitas 

seperti melaksanakan acara atau pesta. Mereka sangat percaya mengenai apa yang 

tertera dalam penanggalan tersebut, seperti yang disampaikan responden kepada 

saya bahwa dari dulu sampai sekarang apa yang telah tertera dalam penanggalan 

tersebut selalu terjadi dikehidupan, dalam penanggalan tersebut mengatakan 

buruk maka itu tidak boleh kita gunakan dalam acara maupun perdagangan. 
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Dari adanya penanggalan di atas, dapat dilihat bahwa unsur-unsur Islam 

mulai saling berkaitan kedalam budaya lokal setempat, seperti halnya sudah ada 

penyebutan Allah Swt  dan nama-nama Nabi dan adanya pula beberapa kejadian 

didalam Al-Quran. Hal ini sudsh menunjukkan bahwa Islam yang masuk tidak 

menghapus secara keseluruhan tradisi yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi 

tetap berdampingan dan memebrikan corak baru kedalam tradisi tersebut dan lihat 

lanjutan pada table di atas ada dibagian lampiran. 

3. Mempersiapkan Bahan Untuk Sesajian dan Makanan  

Untuk mempersiapkan bahan untuk sesajian dan makanan membutuhkan 

biayaya yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan ketika upacara Angngalle Ulu 

Ase berlangsung, banyak tetangga dan masyarakat yang ikut serta membantu 

proses tersebut. Sehingga kita harus mempersiapkan makanan untuk masyarakat 

yang turut membantu.  

Sebelum mempersiapkan makanan untuk keluarga yang datang membantu 

Dg. Ngenang ,mengatakan kepada peneliti bahwa yang terlebih dahulu yang harus 

disiapkan adalah mebuat pa’rappo atau sesajian untuk di bawah ke sawah dan 

disimpan di rumah. Beliau kemudian memberitahukan kepada saya alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk proses pembuatan pa’rappo yaitu:Berang (parang), 

Kappara (wadah), Katompang Ca’di (baskon kecil), Kappara Ca’di (wadah 

kecil), Colo (korek api), Sau (kulit kelapa), Panne (piring), Pakatto (alat yang 

digunakan untuk mengambil padi). Sedangkan bahan yang digunakan yaitu: Leko 

(daun sirih), Pa’rappo (buah pinang), Cappa Leko unti (ujung daun pisang), Bente 

(popcorn), Minyak. 
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4. Proses pengambilan Ulu Ase 

Setelah petani mengetahui waktu yang baik untuk melalukan upacara, 

maka pihak keluarga yang akan melaksanakan Tradisi Angngalle Ulu Ase 

memanggil seorang guruh, tokoh adat atau yang sering disebut dengan Tupanrita 

untuk memulai suatu tradisi.  Menurut informan yang saya wawancarai, pada saat 

beliau melaklsanakan tradisi tersebut waktu yang baik digunakan menurut 

penanggalan ialah waktu di pagi hari sekitar jam 6. Maka berangkatlah Tokoh 

Agama atau sering di sebut dengan sebutan Tupanrita bersama pihak keluarga 

yang ingin melaksanakan tradisi upacara Angngalle Ulu Ase  dan saya ikut serta 

dengan mereka. 

Gambar. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tupanrita sedang mengambil padi untuk dijadikan Ulu Ase 

 

 Dalam mengambil Ulu Ase Tupanrita tidak langsung mengambil begitu 

saja akan tetapi Tupanrita tersebut membacakan doa-doa dan persoalan doa-doa 

yang dibacakan oleh Tupanrita ketika diwawancarai ragu-ragu untuk memberi 
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tahu apa doa yang dibacakan pada saat memulai Angngalle Ulu Ase di karenakan 

ada syarat tertentu dan tidak sembarang orang yang dapat mengetahui doa-doa 

tersebut hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mengetahui doa tersebut, 

ketika diwawancarai beliau mengatakan: 

“Tena nakulle ripau-pau anjo baca-bacaya mange ritau maraeng nasaba nia 

tong kusus tau nani sareang iya tompa anjo tau ammallakkia sifa-sifa 

sabbara akkulle ni sareang anjo paddoanganga, mingka tawwa punna 

napakaramula apa-apa parallui tawwa ammaca bisimillah nasaba punna 

nubacai bisimillah nu ura’ngi karaeng Allata Ala tenamo karaeng paling 

lompoa, mingka tena tong antu najari paddoanganga punna tena 

nipakaramulai ammaca bisimillah mingka parallui tongi tawwa angkana 

barakka Lailaha Illah barakkana Muhammadarasulullah Na’bi 

nipamentengia”.
55

 

 

 Maksud dari penjelsan diatas, tidak bisa sembarang orang yang diberitahu 

doa-doa karena ada orang yang tertentu yang dapat mengetahui doa tersebut 

iyalah orang yang bisa diberitahu doa adalah orang yang memiliki sifat yang sabar 

tetapi jika orang sombong tersebut mendapatkan doa tersebut maka doa yang di 

sampaikan tidak di terima, seperti amanah yang disampaikan oleh orang dulu,  

Tupanrita juga menjelaskan bahwa dalam setiap permulaan mengerjakan sesuatu 

harus dimulai dengan membaca Bismillah, sebab ketika kita membaca Bismillah 

berarti kita mengangungkan nama Allah Swt dan Tupanrita juga membaca 

kalimat Lailaha Illah Muhammadarrasulullah memintah berkat dari Allah Swt 

dan Muhammad sebagai rasul yang menjadi panutan.  

 

 

 

                                                           
55Dg. Ngalli (70 tahun, Tokoh Ada), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 10 Agustus 

2021. 
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Gambar 4 

. 

Masyarakat yang sedang membantu Tupanrita mengambil padi untuk dijadikan  

Ulu Ase 

 Seorang masyarakat yang sedang saya wawancarai mengenai berapa 

jumlah ikat padi yang harus dibawa kedalam rumah- rumah tersebut dan 

bagaimana cara Angngalle Ulu Ase masyarakat mengatakan seperti berikut: 

“Punna tawwa Angngalle Ulu Ase nikattoi anjo asea nampa nisikkoki anjo 

asea 6 sikko Ulu Ase nampa nierangi tama riballaka mingka rikamma-

kammaya anne manna poeng 2 na 3 sikko ni Alle Ulu Ase tenaja na 

ngapa-ngapa yang jelas dilaksanakangi anjo Tradisia”.
56

 

 Maksud dari penjelasan di atas ketika mengambil kepala padi kita 

menggunakan Pakatto  baru diikat padi sebanyak 6 ikat lalu dibawa kedalam 

rumah tetapi sekarang biar 2 ikat sampai 3 ikat kepala padi yang diambil tidak jadi 

msalah yang jelas kita laksanakan tradisi mengapa masyrakat mengatakan seperti 

itu dikarenakan apabila masyarakat tidak  melaksanakan ini tradisi sama sekali 

maka masyarakat akan mendapat bahaya. 

                                                           
56Dg.Ngenang (60 tahun) Masyarakat, Wawancara, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat, 8 Agustus 2021. 
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Gambar 5 

 

Peneliti ikut serta membantu masyarakat mengambil padi untuk dijadikan Ulu 

Ase. 

Gambar 6 

 
Panrita sedang mengikat padi yang sudah cukup untuk dijadikanUlu Ase 

Adapun salah satu narasumber yang mengatakan kepada peneliti bahwa mengapa 

padi  harus diikat dengan menggunakan Risih  dan narasumber mengatakan 

seperti ini : 
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“Anngapa naparallu anjo di sikko asea supaya ni issengi kana 

anggannammi anjo sikkona asea nampa anjo ni pasiikkoka Ulu Ase tena 

kulle sembarang passikko ni pake nia tong khusus passikona iamiantu 

nakana tau rioloa Risih anggapa na tena tawwa kulle ammakke passikko 

maraeng ka nia tong sara’na tau rioloa.
57

 

Maksud dari penjelasan diatas alasan dari mengapa padi harus diikat agar kita tau 

bahwa apakah padi itu sudah cukup ikatannya, kemudian pengikat yang 

digunakan adalah pengikat khusus kepala padi yang sesuai syarat dari orang 

dahulu. Pengikat khusus ini dinamakan sebagai Risih.   

Ketika sudah diikat Tupanrita langsung membawa padi kedalam rumah 

kemudian disimpan diatas karpet setelah itu dipanggillah keluarga yang 

melaksanakan Tradisi dan dimulailah upacara tersebut. 

 

Gambar 7 

  Proses penyimpanan ase ke dalam rumah  

 

                                                           
57Dg. Ngenang (60 Tahun Masyarakat), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa 

Kecamatan Bajeng Barat , 8 Agustus 2021. 
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“Punna lekbakmi ni sikko asea ni erangmi tama riballak rateanna 

 tappereka untuk nipasappiki umba-umba siagang leko’ dikalomping”.
58

 

 

Maksud dari penjelasan diatas setelah mengikat padi, maka padi tersebut 

akan dibawah kedalam rumah di atas karpet untuk kemudian diselipkan onde-

onde dan daun sirih yang telah disiapkan 

 Mula-mula Ulu Ase diberi onde-onde dan daun sirih yang sudah diberi isi 

seperti buah pinang, kapur, lappo, setelah semua sudah dikasi masuk kedalam 

daun sirih kemudian dilipatlah daun sirih dan disimpan di atas batan padi. 

     Gambar 8 

   Pemberian onde-onde dan daun sirih 

“Ngapana parallu nisare umba-umba anjo asea supaya kamma tongi 

anjoumba-umbaya mumba dallekna, selain umba-umba kaparalluang 

maraenganna iamintu leko’ lekba kalomping anggapa anjo tawwa na 

parallu poeng asserei leko supaya ni u’rangi anjo pajagana asea atau biasa 

nikana dewa”.
59

 

 

                                                           
58Dg. Bau (70 Tahun Masyrakat) Wawancara, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat  8 Agustus 2021. 

 
59 Dg. Bau (70 Tahun Masyrakat) Wawancara, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat  8 Agustus 2021. 
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Maksud dari penjelasan di atas pemberian onde-onde pada padi yang telah 

diikat itu bertujuan untuk bertambahnya rezeki dari masyarakat yang telah 

melaksanakan tradisi tersebut, selain onde-onde keperluan yang perlu disediakan 

juga yaitu daun sirih dan kenapa mesti diberi daun sirih keatas padi supaya kita 

mengingat dan berterimakasih kepada raja atau dewa yang sedang menjaga padi. 

Setelah diberi onde-onde dan daun sirih kemudian dilanjutkan dengan 

proses dupa’ yang di lakukan sebanyak tiga kali mengelilingi Ulu Ase atau padi 

dan dilanjutkkan dengan memberi minyak kepada biji padi yang dilakukan 

sebanyak tiga kali olesan, kemudian dilanjutkan dengan pembedakan ke biji padi 

yang dilakukan sebanyak tiga kali olesan dan dilanjut dengan penyisiran batang 

padi atau diatas ikatan padi yang dilakukan secara tiga kali berturut-turut dan 

setelah disisiri batang padi maka dilanjutlah pencerminan terhapad padi dan 

setelah semua kegiatan dilaksanakan maka padi di bawah langsung kedalam 

rumah-rumah padi yang telah disiapkan untuk menyimpan Ulu Ase tersebut.  

     Gambar 9 

    Proses Pa’dupang (dupa) 
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“Anggapa nani pakamma anjo asea ka anjo asea assikammaji rupa tau 

nakana anjo tau rioloa, iaminjo nani dupai asea. ni barrakki, ni minyakki, 

ni jangkai, ni carammengi kanipasingkammai tongi paranta rupa tau kana 

ribubbuki nampa riboloki baji-baji ilalang riballaka. Anggapa anjo nani 

pakkamma asea supaya cahaya anjo asea nicini”.
60

 

Maksud dari penjelasan diatas mengapa padi harus dilakukan seperti itu 

karna padi juga sama dengan manusia seperti yang dikatan orang dulu, maka dari 

itu dilaksanakan seperti proses dupa. minyak bedak, sisir, cermin karna padi juga 

sama halnya dengan manusia setelah semua di lakukan maka padi di simpan baik-

baik  di dalam rumah. Mengapa padi dilakukan seperti itu supaya padi terlihat 

bercahaya.  

    Gambar 10 

    Pembacaan do’a 

 “Punna lekbak ngasengmi nigaukang, nibaca-bacaimi anjo asea nampa 

 nierang tama ri ballak asea”.
61

 

                                                           
60Dg.Ngenang (60 tahun Masyarakat), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat, 8 Agustus 2021. 
61 Dg. Bau (70 Tahun Masyrakat) Wawancara, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan      

Bajeng Barat  8 Agustus 2021. 
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  Maksud dari penjelasan diatas tupanrita dan keluarga sedang membacakan 

doa-doa untuk Ulu Ase. Setelah doa dibacakan maka Tupanrita dan masyarakat 

yang turut membantu kemudian dipersilahkan oleh tuan rumah untuk menikmati 

makanan yang sudah disiapkan sambil bercerita-cerita. 

 

      Gambar 11 

 

  Proses penyimpanan ulu ase ke dalam kamar 

 

“punna lekbakmi nibaca-bacai, nipadongkokmi asea ri ballak asea nampa 

punna tawwa maki di tampa asea tena kulle sembarang di kana haruski 

poeng tawwa a’barissalang gapa tena ni ngu’rangi antama  anjo pajagana 

na pinawangki mange riballa kanaka tena tong di hormat antma ri ballana 

jadi parallui tawwa barrisallang siagang a’ngurangi”.
62

 

 

Maksud dari penjelasan di atas setelah dibacakan doa-doa selanjutnya Ulu Ase 

tersebut diangkat ke dalam kamar yang dijadikan gudang untuk penempatan  Ulu 

Ase  beserta pa’rappo, bente, minyak bau, kelapa, segelas air dan pa’dupang. Dan 

apabila kita masuk kedalam kamar tempat penyimpanan Ulu Ase kita harus 

berisalam sebelum masuk kedalam kamar apabila kita tidak berisalam masuk 

maka penjaga padi akan mengikuti kita sampai kerumah karna dia menganggap 

kita tidak hormat kepadanya dan  dengan selesainya Tupanrita membacakan doa 

                                                           
62 Dg. Bau (70 Tahun Masyrakat) Wawancara, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat  8 Agustus 2021. 
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pada Ulu Ase tersebut, maka semua rangkaian prosesi tradisi Angngalle Ulu Ase 

telah selesai. 

  Salah satu informan yang bernama Dg. Ngenang Mengatakan kepada 

peneliti bahwa Ulu Ase yang sudah di ambil dan di simpan di dalam kamar-kamar 

padi tersebut informan mengatakan seperti ini: 

“Anjo Ulu Asea ni boliki tama anjoeng ri kamaraka punna lekba ngasengmo ri 

gaukang ritual-ritualka ka anjo Ulu Asea sallang nani pajari poeng lamungang 

ase sallang punna na panaung tawwa lessoro”.
63

 

  Penjelasan di atas mengatakan bahwa  kepala padi di simpan kedalam 

kamar- kamar padi untuk menyimpan kepala padi dan apabila sudah semua 

terlaksana ritual-ritual yang dilakukan kepada padi maka padi akan di simpan 

baik-baik karna kepala padi tersebut akan dijadikan bibit padi kedepannya. 

5. Tupanrita ( tokoh adat)  

  Dg. Gassing (60 tahun) salah satu tupanrita ( tokoh adat) yang berada di 

Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat  Kabupaten  Gowa. Beliau adalah 

seorang Tupanrita (tokoh adat) yang bisa memulai suatu tradisi Angngalle Ulu 

Ase, Appanai Ulu Balla, Appanaung Panganreang, Antama Balla dll dan semua 

acara-acara tesebut di atas  tidak bisa terlaksana apabila Tupanrita tidak ada karna  

Tupanrita  yang bisa memulai terlaksananya acara-acara tersebut.  

 Adapun syarat-syarat yang bisa dijadikan Tupanrita (tokoh adat) yaitu orang-

orang yang mimiliki sifat-sifat yang penyabar dan tidak memiliki hati yang 

sombong  dan masalah pendidikan tidak dipermasalahkan untuk menjadi seorang  

                                                           
63Dg. Ngenang (60 Tahun, Masyarakata ), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 9 

November 2021. 



57 
 

 

Tupanrita  mengapa dikatakan seperti itu karna orang yang bisa menentukan 

seoarang tupanrita bukan dari segi pendidikannya akan tetapi kita lihat apakah 

mereka memiliki sifat yang sabar dan tidak sombong  dan tidak ada pemilihan 

lansung dari masyarakat karena Tupanrita  itu turun temurun dari keluarganya 

kenapa dikatan seperti itu karena pemberian jabatan sebagai Tupanrita itu datangi 

langsung didalam mimpi yang sudah terpilih untuk di jadikan seorang Tupanrita. 

C. Makna Simbol Tradisi Angngalle Ulu Ase 

 Simbol merupakan gambar, bentuk atau benda yang mewakili suatu 

gagasan, benda atau sesuatu yang digunakan seperti berikut: 

Gambar  12 

 
     Paddupang (dupa) 

”anjo dupaya nia tong makna tertentuna iyami antu dupaya ni sarei makna ri 

tau rioloa kana apppala doangangi tawwa mange ri karaeng Allatala supaya 

anjo asea ri pakabellai ri ganguang olo-olo atau balao.” 

 Makna dari  penjelasan diatas mengatakan bahwa Paddupang bermakna 

untuk memanggil dan berdoa kepada Allah Swt agar terhindar dari hama dan 
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tikus. Tujuan untuk berdoa kepada Allah Swt agar tanaman padi tidak di ganggu 

olegh tikus dan hama agar padi bagus dan hasil panen yang melimpah.
64

 

Gambar 13 

 
      Kaluku(kelapa) 

 

“Anngapa anjo kaluku ni maknai ri tau rioloa ka sai anjo kalukua lompo 

tinggi nai batang kalukua jari iyami anjo tau rioloa na allei kalukua ajjari 

simbol. 

 

 Makna dari penjelasa diatas mengatakan bahwa kelapa yang digunakan disini 

adalah kelapa yang masih mudah dan dilubagi bagian atas kelapa dan kelapa juga 

memiliki makna yaitu supaya padi yang akan ditanam kedepannya memiliki buah 

yang banyak dan tinggi seperti pohon kelapa.
65

 

 

 

 
                                                           

64Dg. Ngalli (70 tahun, Tokoh Adat), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 10 Agustus 

2021. 
65Dg. Ngalli (70 tahun,Tokoh Adat), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 10 Agustus 

2021. 
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Gambar 14 

  
Leko si sikko atau si ka’ba (Daun sirih satu ikat ) 

“anjo lekoka ri sikokki disarei makna supaya katte anne Anggallea Ulu Ase 

diu’rangi tau kalompoang anjo jagaiya asea”. 

 

 Makna dari penjelasan mengatakan bahwa Leko si sikko, atau daun sirih satu ikat 

yang di mana satu ikat daun sirih berisi lebih 10-20 lembar atau satu lusin. Daun 

sirih mempunyai maknauntuk mengingat raja atau dewa yang sedang menjaga 

padi.  Dan Leko di gunakan untuk tempat lappo dan pa’rappo yan sudah di 

potong-potong kemudian di Kaloping dan di simpan di atas batang padi. 

Gambar 15 

 
Bente atau lappo (popcorn ) 
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“Anjo bentea ni maknai ri tau rioloa supaya anjo bahayaya ni pakabellai ri 

kalengta.” 

 

Makna dari penjelasan di atas bahwa Bente atau lappo ( popcorn ) yang terbuat 

dari biji padi. Bente ini memiliki makna untuk meringankan bahayaya, atau di 

jauhkan dari marabahaya.
66

 

Gambar 16 

 
Minyak bau dan bedak kunyit 

“Minyak na Barraka ni maknai ri tau toata riolo supaya nia tong bau-bau 

ilalang anjo ri dupaya supaya poeng naiki dalletta anjo barraka makna anjia 

supaya anjo rapponna asea bajiki na jai assi’na”. 

 

 Makna dari penjelasan di atas bahwa minyak bau ini di gunakan sebagai 

wagi-wagian di dalam dupa dan minyak bau ini memiliki makna untuk 

mendatangkan rezeki sedangkan bedak kunyit ini memiliki makna untuk 

menjadikan hasil atau buah padi menjadi lebih bagus.
67

 

 

 

 

                                                           
66Dg. Ngalli (70 tahun), Toko Adat, Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 10 Agustus 

2021 
67Dg. Ngalli (70 tahun, Tokoh Adat), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 10 Agustus 

2021. 
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Gambar 17 

 
Pa’rappo( Buah Piang) 

“Anjo rappoa ni maknai supaya anjo rappoan sallang ase ri tananga jai 

rapponna siagang bajiki bulerena asea sallang.” 

  Makna dari penjelasan di atas mengatakan  bahwa  Parrappo atau buah 

pinang memiliki makna untuk padi yang akan ditanam agar memiliki banyak biji 

atau bulir padi.
68

   

 

Gambar 18 

 
Pa’leo (kapur) 

                                                           
68Dg. Ngalli (70 tahun, Tokoh Adat), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 10 Agustus 

2021. 
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“Anjo pa’leoka di maknai siagang tau rioloa supaya anjo asea gappai 

keturunan baji atau biasa dikana bajiki assinna siagang sanna jaina 

rapponna asea”. 

 

  Makna dari penjelasan di atas mengatakan bahwa Pa’leo atau kapur 

memiliki makna untuk mendapatkan keturunan yang baik atau biji dan bulir padi 

akan semakin banyak.
69

 

Gambar 19 

 
Umba- umba ( onde- onde ) 

“Anjo umba-umbaya ni sareai makna ni tau rioloa kana anjo umba-

umbaka ankkulle a’pamumba dalle nampa punna lekba ni gaukang anjo 

acara anjo umba-umbaya akkullemi ni sareang angkanre tawwa supaya jai 

ngasengi dalleta ma battu”.  

 

  Makna dari penjelasan di atas mengatakan bahwa Umba –umba atau onde- 

onde ini memiliki maknan yaitu agar rezeki selalu datang atau menurut dari 

bahasa Makassar di sebut dengan Amumbai dalleka.
70

 Dan setelah acara tersebut 

                                                           
69Dg. Ngalli (70 tahun, Tokoh Adat), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 10 Agustus 

2021. 
70Dg. Ngalli (70 tahun, Tokoh Adat), Wawancara, Di Desa Borimatangkasa, 10 Agustus 

2021. 
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Umba-umba atau onde-onde tersebut di makan bersama dengan keluarga dan 

tetangga yang melakukan tradisi dan paniliti juga ikut memakan  kue onde-onde.  

  Terdapat dalam beberapa gambar diatas semua merupakan simbol untuk 

bisa melakukan sebuah upacara tradisi Angngalle Ulu Ase dan apabila simbol-

simbol tidsk lengkap maka tradisi tidak bisa terlaksana dengan baik. 

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Angngalle Ulu Ase 

  Pada umumnya tradisi Angngalle UluAse masih banyak yang melakukan 

tradisi ini akan tetapi mulai masuknya Islam masyarakat satu-persatu sudah 

meninggalkan tradisi tersebut, tetapi masih ada beberapa orang yang masih 

mempercayai tradisi ini seperti yang berada di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 

  Pandangan masyarakat di Desa Borimatangkasa tentang tradisi  Angngalle 

Ulu ASe tidak lepas dengan kepercayaan dari orang dulu maka dari itu tradisi 

masih di pertahankan hingga saat ini. Ada beberapa masyarakat yang berada di 

Desa Borimatangkasa yang sudah tidak sama pendapat dengan orng yang 

melaksanakan tradisi tersebut.  Tiap orang pasti mengeluarkan pendapatnya sesuai 

dengan pengetahuan yang dimiliki para informan. 

  Menurut salah satu narasumber Dg. Tarring mengatakan bahwa 

kepercayaan tradisi Angngalle Ulu Aseini sudah ada sejak lama atau sudah turun 

temurun, sebagaimana yang dikatakan Dg. Tarring  

Sanna’mi sallona anne tauwa tappa sigang kaparacayang angngalle ulu 

ase, na saba’ sebelumku ni lassukang tau maraenga na paracaya 
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memangmi. Bahkang sebelumna tau toaku ni lassukang niak memangmi 

anne tradisia.
71

 

Maksud dari penjelasan diatas oleh informan mengatakan bahwa sudah 

lama orang mempercayai tradisi Angngalle Ulu Ase, karena sebelum saya di 

lahirkan orang lain sudah mempercayainya lebih dulu. Bahkan pada saat orang tua 

saya belum lahir tradisi juga ini sudah ada.   

Menurut masyarakat di Desa Borimatangkasa selama melaksanakan tradisi 

ini, mereka banyak mendapat keuntungan atau berkah yang tidak diduga-duga 

datangnya dari mana. Masyarakat juga mempercayai bahwa setelah melakukan 

tradisi ini maka penghasilan yang dulunya berkurang akan bertambah dari 

sebelumnya. Ujar salah satu informan: 

Selama ku jalangkangi anne tradisia sanna jaina ku gappa dalle siagang 

barakka tena ku sanna-sannai angkana battu kamae kabattuanna. Sigang 

pole panggappangku ri oloa tena na siapa ri kamma-kammaya anne 

katambangi lanri lekbakku anjalangkangi anne taradisia.
72

 

 

  Maksud dari penjelasan diatas oleh narasumber mengatakan bahwa selama 

saya menjalankan tradisi ini banyak sekali keuntungan dan berkah yang saya 

dapatkan, yang datangnya entah dari mana. Dan juga mendapat penghasilan yang 

begitu banyak dari sebelumnya. 

  Namun pendapat dari sebagian masyarakat di Desa Borimatangkasa tidak 

mempercayai tentang tradisi Angngalle Ulu Ase dimana ada yang mengatakan 

akan mendapat berkah dan keuntungan. Karena mereka mempercayai bahwa apa 

yang mereka dapatkan itu semuanya itu dari Allah swt, semua keberkahan, 

                                                           
71Dg. Tarring (60 tahun) Masyarakat, wawancara, Di Desa Borimatangkasa 

KecamatanBajeng Barat, 10 Agustus 2021 
72Dg. Memang (65 tahun) Masyarakat, Wawancara, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng, 10 Agustus 2021. 
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keuntungan, rejeki dan kesehatan semua datangnya dari Allah swt. Dan mereka 

juga menganggap bahwa hal tersebut sudah menyimpang dari ajaran Islam, karena 

dianggap  telah menduakan atau dianggap telah menyekutan Allah swt. Meskipun 

demikian, mereka juga tidak pernah menghujat atau mengganggu keyakinan 

masyarakat lain. Seperti salah satu informan yang tidak mempercayai hal tersebut. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang informan bahwa:  

 Allah swt adalah Al-Khalik (Yang Maha Pencipta), Ar-Raziik (Yang 

Memberi Rezeki), Al-Fattah (Yang Maha Pembuka Rahmat),As-Salaam 

(Yang Maha Memberi Kesejahteraan), atau yang mengatur segala urusan. 

Akan tetapi, segala penetapan mereka, keyakinan mereka bahwasanya 

Allah  itu maha pencipta, pemberi rezeki, pembuka rahmat dan pemberi 

kesejahteraan, dan yang mengatur segala urusan tidak membuat mereka 

diyakini atau tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam, sedangkan 

orang-orang kafir di masa Islam mempercayai bahwa Allah maha pemberi 

rezeki, maha pencipta, pembuka rahmat dan pemberi kesejahteraan dan 

yang  mengatur segala urusan. Akan tetapi mereka tidak diakui oleh 

orang-orang Islam.
73

 

 

 Sebagaimana penulis pahami bahwa faktor latar belakang pendidikan 

sangat mempengaruhi keintelektualan manusia dalam penyerapan keilmuan 

dengan jenjang pendidikan yang berbeda, yang sebagaimana pula umumnya pada 

masyarakat akan mendapatkan pendidikan formal dan non formal. Begitupun 

dengan tradisi Angngalle Ulu Ase yang tidak didapatkan pada bangku sekolah. 

Sebagaimana pula yang dikatakan oleh seorang informan bahwa: 

 Tradisi Angngalle Ulu Ase ini adalah tradisi orang terdahulu yang sudah 

 jarang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, bahkan kebanyakan dari 

 mereka kurang mempercayainya.Maka dari itu sebagai orang yang 

 berpendidikan kita harus bisa memahami kebudayaan ataupun kebiasaan 

 mana yang tidak mengandung syirik”.
74

 

                                                           
73Dg. Sinra (45 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat, 10 Agustu 2021 
74Yulianti (26 tahun) Tokoh Pendidik, Di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat, 

22 September 2021 
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  Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-sehari. 

  Faktor yang menjadi pemicu krisis identitas kultural adalah lemahnya 

pemahaman akan agama islam. Keterbatasan atau ketidakmampuan dalam skill 

membuat banyak pemuda Islam goyah, ini akan membahayakan mental pemuda. 

Dalam situasi yang sudah mengglobal dan sangat kompleks seperti sekarang, 

akansangat rentan bagi pemuda terseret dalam kerapuhan iman. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh salah seorang informan, bahwa: 

 Kadang tradisi/kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu tergantung 

dari keluarga terkhususnya kedua orangtua sangat berpengaruh. Dan 

biasanya saya cuma menyaksikan tradisi tersebut dilakukan tapi saya 

kurang mengerti akan pelaksanaan tradisi itu. Apalagi dijaman sekarang 

yang sudah serba canggih dan saya rasa kebanyakan anak muda sudah 

kurang memperhatikan bahkan kurang percaya hal itulagi.
75

 

 

  Mempertahankan kebudayaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peran 

seorang perempuan. Terutama agama islam yang mengajarkan perlunya 

mempelajari ilmu pengetahuan dan menunjukkan perannya dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang tentram dan Islami.Peran perempuan juga 

mempunyai kekhususan dalam kehidupan yang mempunyai peran mendidik dan 

dalam waktu yang bersamaan juga berperan mempertahankan kebudayaan yang 

ada dalam keluarga maupun masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

seorang informan bahwa: 

 Tradisi Angngalle Ulu Ase itu sudah tradisi lama yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat yang mempercayainya tapi dalam hal ini kita juga 

tidak bisa memberikan pandangan buruk kepada mereka karna setiap 

orang punya pendapat yang berbeda-beda.
76

 

                                                           
75Firmansyah (23 tahun), Tokoh Pemuda Desa Borimatangkasa, 22 September 2021 

  76Dg. Tanning (50 tahun, Tokoh Perempuan Desa Borimatangkasa, 23 September 2021 
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 Maksud dari penjelasan di atas mengapa informan mengatakan seperti itu 

karna sekarang sudah memasuki zaman yang di mana masyarakat yang sudah 

tidak banyak percaya dengan kepercayaan orang- orang dulu  maka dari itu 

informan mengakatan seperti penjelasan di atas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Bersadasrkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Adapun beberapa rangkaian untuk melakukan tradisi Angngalle Ulu Ase 

ini yakni: Attoa Ase (Menengok Padi) Sebelum petani melakukan tradisi 

ini mereka harus terlebih dahulu melihat kondisi tanaman padi apakah 

sudah siap untuk di panen ataupun sebaliknya. Abboya allo baji (Mencari 

waktu dan hari baik)Setelah petani mengetahui bahwa padi tersebut sudah 

siap untuk di panen maka petani tersebut harus mencari waktu baik atau 

hari baik atau yang biasa disebut Abboya Allo Baji. Proses Angngalle Ulu 

Ase (proses pengambilan kepala padi)Setelah petani mengetahui waktu 

atau hari yang baik untuk melakukan upacara maka pihak keluarga harus 

memanggil seorang tokoh, tokoh adat atau yang disebut Panrita untuk 

memulai suatu tradisi. Mempersiapkan bahan untuk sesajian dan 

makananBahan sesajian dan makanan ini dipersiapkan untuk masyarakat 

yang datang membantu acara tersebut, adapun alat dan bahan yang 

digunakan yakni: Berang (Berang), Kappara (Wadah), Katompang Ca’di 

(Baskom Kecil),Kappara’ Ca’di (Wadah Kecil), Colo’ (Korek), Sau’ 

(Sabut Kelapa), Panne (Piring),Pakatto (Alat yang digunakan untuk 

mengambil padi.  Bahan yang digunakan yaitu: Leko (Daun Sirih), 
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Pa’rappo (Buah Pinang) Cappa Leko Unti (Ujung Daun Pisang) Bente’ 

(Popcorn).  

2. Simbol merupak gambar, bentuk atau benda yang mewakili suatu gagasan, 

adapun benda yang digunakan yakni. Paddupang bermakna untuk 

memanggil dan berdoa kepada Allah Swt agar terhindar dari hama dan 

tikus, Kaluku (kelapa) Makna dri kelapa yaitu supaya padi yang akan 

ditanam kedepannya memiliki buah yang banyak dan tinggi seperti pohon 

kelapa., Leko si sikko, atau daun sirih satu ikat yang di mana satu ikat daun 

sirih berisi lebih 10-20 lembar atau satu lusin, Bente atau lappo ( popcorn) 

yang terbuat dari biji padi. Bente ini memiliki makna untuk meringankan 

bahayaya, atau di jauhkan dari marabahaya, Minya bau ini di gunakan 

sebagai wagi-wagian di dalam dupa dan minyak bau ini memiliki makna 

untuk mendatangkan rezeki sedangkan bedak kunyit ini memiliki makna 

untuk menjadikan hasil atau buah padi menjadi lebih bagus, Parrappo atau 

buah pinang memiliki makna untuk padi yang akan ditanam agar memiliki 

banyak biji atau bulir padi, Pa’leo atau kapur memiliki makna untuk 

mendapatkan keturunan yang baik atau biji dan bulir padi akan semakin 

banyak, Umba –umba atau onde- onde ini memiliki maknan yaitu agar 

rezeki selalu datang atau menurut dari bahasa Makassar di sebut dengan 

Amumbai dalleka. 

3. Presepsi masyarakat atau tanggapan masyarakat yang di mana di sini 

sudah terbagi menjadi dua kepercayaan yakni ada yang percaya dan 

memandang bahwa ini menambah keberkahan rezki dan ada juga yang 
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memandang bahwa itu menyimpan dari keyakinan bahwa rezki itu 

datangnya dari Allah Swt. 

B. Ipmlikasi Penelitian  

  Dalam penelitian ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini merekomendasikan kepada orang- orang yang melaksanakan 

tradisi Angngalle Ulu Ase agar memahami apa makna dan hikma yang 

terkandum di dalamnya dan kaitannya dengan agama Islam. 

2. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada tokoh agama agar 

memberikan pencerahan kepada pelaku tradisi Angngalle Ulu Ase. 

3. Terakhir, penelitian ini menjelaskan tentang tradisi Angngalle Ulu Ase  

harus dipilah kepada masyarakat tentang tradisi Angngalle Ulu Ase agar 

hendaknya jangan di campur baur dengan aqidah dan syariat. 
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DAFTAR INFORMAN 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Pekerjaan 

1 Dg. Gassing Laki-laki 60 Tahun Petani 

2 Dg. Ngalli Laki-laki 70 Tahun Tokoh Adat 

3 Dg. Ngenang Perempuan 60 Tahun IRT 

4 Dg. Tarring Perempuan 60 Tahun IRT 

5 Dg. Bau Perempuan 70 Tahun Tupanrita 

6 Dg. Tanning Perempuan 50 Tahun Tokoh 

Perempuan 

7 Dg. Memang Perempuan 65 Tahun IRT 

8 Dg. Sinra Perempuan 45 Tahun Tokoh Agama 

9 Yulianti Perempuan 26 Tahun Tokoh 

Pendidik 

10 Firmansyah Laki-laki 23 Tahun `Tokoh 

Pemuda 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOKUMENTASI 

Gambar 14 

 
Wawancara dengan bapak Dg. Ngassing Masyarakat yang masih menyimpan 

buku Allo Baji na Allo Kodi 

 

Gambar 15 

 
Wawancara dengan ibu Dg. Ngenang Masyarakat yang masih melakukan tradsis 

sampe sekarang. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 16 

 

Wawancara dengan ibu Dg. Sinra (masyarakat yang tidak pernah melaksanakan 

tradisi Angngalle Ulu Asei) 

 

Gambar 17 

 
Wawancara dengan ibu Dg.Tarring selaku masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 18 

 
Foto Bersama dengan Masyarakat  

 

Gambar 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu Yulianti selaku tokoh pendidik 

 

Gambar 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Firmansyah selaku tokoh pemuda 
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St. Auliah Nurjannah adalah penulis karya ilmiah 

skripsi dengan judul “Tradisi Angngalle Ulu Ase (Studi 

Kepercayaan Lokal Di Desa Borimatangkasa Kecamatan 

Bajeng Barat)” Penulis merupakan anak ke-satu dari dua 

bersaudara yang dilahirkan dalam keluarga Bpk. Ahmad 

Sigollo  dan Ibu Suriati  pada tanggal 28  Juni 1999. 

  Seluruh keluarga penulis bertempat tinggal di  Desa Tanabangka 
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