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ABSTRAK 

NAMA : HARTIKA 

NIM  : 30500117007 

JUDUL : Nilai-nilai Religius yang Terkandung dalam Tradisi Naung ri 

Ere (Turun di Air) (Studi Kasus Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai) 

 
  Penelitian ini membahas tentang Nilai-nilai Religius  yang Terkandung 

dalam Tradsi Naung ri Ere (Turun di Air) . Masalah yang diteliti dijabarkan 

kedalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana latar belakang 

tradisi Naung ri Ere di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?  2) 

Bagaimana nilai religius yang terkandung dalam Tradisi Naung ri Ere di Desa 

Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai? 3) Bagaimana pandangan 

Tokoh Agama terhadap tradisi Naung ri Ere di Desa Terasa Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai?. 

  Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan  

metode pendekatan sejarah, antropologi, dan  teologi. Sumber data penelitian ini 

adalah masyarakat di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

Metode pengumpulan data penelitian mengunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui 

tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.  

  Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Tradisi Naung ri Ere 

dilatarbelakangi oleh faktor keturunan dan faktor keyakinan (mitos).  Pelaksanaan 

tradisi  Naung ri Ere dilaksanakan sebelum datangnya Islam, tradisi Naung ri Ere 

merupakan tradisi lokal yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat. 2) Nilai-nilai religius yang terkandung dalam tradisi 

Naung ri Ere di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai  yaitu, 

nilai syukur,  nilai sedekah, nilai silaturahmi, dan nilai ibadah. 3) Pandangan 

Tokoh Agama terhadap tradisi Naung ri Ere yaitu, kalau melaksanakan tradisi 

Naung ri Ere sama halnya jika mengunjungi gunung Bawakaraeng yang 

merupakan suatu bentuk kesyukuran terhadap Allah swt karena sudah memberi 

rezeki. Sama halnya tradisi Naung ri Ere merupakan bentuk kesyukuran karena 

telah melaksankan pernikahan, kebiasaan tersebut tidak bisa dihilangkan karena 

tradisi ini merupakan kebiasaan nenek moyang yang turun temurun, tidak bisa 

menganggap tradisi Naung ri Ere ini jika dilkasanakan akan berdosa, karena 

selagi tidak menduakan Allah swt tradisi ini dibolehkan dan tidak boleh 

dihilangkan. 

  Implikasi penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang bagaimana 

latarbelakang tradisi naung ri ere di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai, dengan Penelitian ini juga menjelaskan tentang  nilai-nilai 

religius yang tetap diimplementasikan yang tidak mubassir dan tetap membangun 

nilai-nilai sosial dalam tradisi  naung ri ere, bagi masyarakat yang ingin 

melakukan tradisi naung ri ere  sebaiknya harus dengan tuntunan ajaran Islam 

agar tidak ada unsur kemusyrikan dalam melakukan tradisi tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya akan tradisi dan 

kebudayaannya. Ragam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia senantiasa dijaga 

dan dilestarikan secara turun temurun merupakan gambaran kekayaan bangsa 

Indonesia menjadi modal dan landasan pembangunan dan pengembangan 

kebudayaan. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi sosial dan geografis Indonesia  

yang menjadi faktor pendukung bagi masyarakat dalam mengepresikan kemudian 

menghasilkan suatu budaya karena kebudayaan merupakan jiwa dan tolak ukur 

kualitas manusia, sebab kebudayaan adalah milik manusia, hanya manusia yang 

berbudaya sebagai wujud dari proses kreaktifitas dan produktifitas dalam 

merambah dan mengemban amanah kekhalifaan di muka bumi.
1
 

 Masyarakat Sulawasi Selatan terdapat bermacam-macam komunitas yang 

menganut semacam aliran atau tradisi yang menjadi ciri khas komunitas yang ada 

di daerah Sulawesi Selatan, bahkan sebelum agama Islam diterima di Sulawesi 

Selatan terdapat beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang 

memiliki corak animisme, akan tetapi setelah Islam masuk dan berkembang di 

Sulawesi Selatan, Sistem pengembangan leluhur mengalami transformasi 

(perubahan besar-besaran), setelah masuknya Islam di Nusantara terjadi 

pembaharuan dan penyesuaian antara budaya lokal dengan budaya Islam itu 

sendiri, budaya ini hasil pembauran yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai 

                                                           
1
 Koenjaraningrat,  Pengantar Antropologi  (Jakarta: PT Rineka Cipta 2011), h. 72. 
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tidak bertentangan dengan budaya lokal dan sesuai dengan karakter masyarakat 

pendukungnya atau mengandung unsur-unsur budaya Islam.
2
 

Masyarakat Kabupaten Sinjai termasuk etnis bugis, identitas sebagai orang 

bugis tentu tidak jauh berbeda dengan orang bugis di Kabupaten lain. Dalam 

realitas sehari-hari, terdapat banyak persamaan dalam aspek kehidupan, misalnya: 

aspek tradisi, kepercayaan, dan agama. Tetapi merujuk pada letak wilayah Sinjai 

yang berada di lintas batas antara Kabupaten Bone (Bugis) dan Kabupaten Gowa 

(Makassar), maka realitasnya tradisi, kepercayaan, agama, dan bahasa masyarakat 

Sinjai, juga mendapat pengaruh Makassar. Argumentasi rasional yang dapat 

dikemukakan adalah wilayah Kerajaan Pitu Limpoe (sekarang wilayah Kecamatan 

Sinjai Barat) berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa, sedangkan wilayah 

Kerajaan Tellu Limpoe berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone.
3
  

Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi 

kebiasaan. Suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan telah 

menjadi kebiasaan akan dikerjakan dalam waktu singkat, menghemat waktu dan 

perhatian.
4
 

Sebagaimana halnya dipedalaman masyarakat Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat, masih banyak terdapat ritual peninggalan nenek moyang yang masih 

di lestarikan. Salah satu ritual yang masih dianut ialah tradisi naung ri ere tradisi 

ini dilakukan setelah sehari sampai tujuh hari pesta pernikahan. Pelaksanaan 

                                                           
2
Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia  (Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 

2012),  h.7-8. 
3
Mattulada, Latislaoa-satu lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Jogyakarta: Gadja Mada University Press, 1985),  h. 5. 

 
4
Indo Santalia, Ahlak Tasawuf (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h.30-31 
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tradisi  naung ri ere dilaksanakan sebelum datangnya Islam. Tradisi naung ri ere 

merupakan tradisi lokal yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat. Tempat pelaksanaan tradisi harus tempat yang sakral dan 

jauh dari keramaian atau sungai. 

 Mengikuti penjelasan intelektual muslim Nurcholis Madjid dalam 

Ngainum Naim, agama sendiri bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan 

melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku 

manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah, agama 

dengan kata lain, meliputi keseluruhan tingkah laku itu membentuk kebutuhan 

manusia berbudi luhur  (berakhlak kharimah), atas dasar percaya atau iman 

kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.  

 Dalam hal ini agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam 

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

tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk ahlak karimah yang 

terbiasa dalam pribadi dan perilakunya sendiri. Keberagamaan atau religiutas, 

menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama atau berIslam secara 

menyeluruh oleh karena itu setiap muslim, baik dalam berfikir, bersikap maupun 

bertindak, diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada 

Allah. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, setiap muslim hendaknya 

berIslam. Disamping tauhid atau akidah, dalam Islam juga ada Syari’ah dan 

ahlak.
5
 

                                                           
5
Ngainun Naim, Character Building Optimal  Peran Pendidikan  dalam Pembangunan 

Ilmu dan Dan Pembentukan Karakter Bangsa  (Jogjakarta: Arruz Media, 2012), h.124- 125. 
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 Semua orang dalam semua budaya mempunyai perhatian terhadap 

supranatural dalam kepercayaan atau agama mereka, misalnya budaya primitif 

mempunyai kepercayaan pada makhluk-makhluk spiritual yang disebut 

“Animisme” atau kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki 

kekuatan suprnatural yang disebut “Dinamisme”. Tradisi-tradisi religius dalam 

berbagai budaya secara disadari atau tidak disadari sangat mempengaruhi sikap-

sikap kita terhadap kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah mati.
6
 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

   Fokus penelitian merupakan batasan untuk peneliti agar ruang lingkup 

yang akan diteliti lebih jelas dan terarah. Adapun yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah, latar belakang tradisi naung ri ere, nilai-nilai  religius yang terkandung 

dalam tradisi naung ri ere,  pandangan Tokoh agama terhadap tradisi naung ri ere 

di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

2. Deskripsi Fokus 

  Deskripsi fokus pada penelitian ini yakni penulis akan mengungkap nilai-

nilai religius yang terkandung dalam tradisi naung ri ere yang mana dalam tradisi 

ini  sebagian masyarakat di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

melakukan tradisi naung ri ere karena masih menganggap ada nilai-nilai religius 

yang terkandung didalamnya  yaitu, nilai syukur,  nilai sedekah, nilai silaturahmi, 

dan nilai ibadah. 

                                                           
6
 Kuserdhyana,  Pemahaman Lintas Budaya  (Cet. II;  Bandung: Alfabeta, 2013), h.19. 
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 Nilai religius yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan konsep 

mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada 

beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga 

dijadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat yang 

bersangkutan. Makna religiusitas lebih luas (universal) daripada agama, karena 

agama terbatas pada ajaran-ajaran atau aturan-aturan, berarti ia mengacu pada 

agama (ajaran) tertentu. 

  Tradisi  Naung ri Ere  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  turun 

mandi-mandi di dalam air (Sungai). Naung ri Ere sebagai salah satu kegiatan 

yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Kebiasaan-kebisaan tersebut sudah 

dianggap sebagai suatu kewajiban bagi  masyarakat Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat, dimana proses tersebut masih sangat disakralkan karena dianggap 

sebagai tradisi nenek moyang. Tradisi ini selalu dilaksanakan bagi masyarakat 

setempat, setelah melaksanakan pesta keluarga. Dalam penelitian ini hanya 

memfokuskan pada tradisi naung ri ere  setelah melaksanakan pesta pernikahan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka pokok permasalahan  yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Latar Belakang Tradisi Naung ri Ere di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimana Nilai Religius yang terkandung dalam Tradisi Naung ri Ere di 

Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai? 
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3. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi Naung ri Ere di 

Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai? 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam peneitian ini, penulis mencantumkan beberapa sumber atau 

referensi baik berupa hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan kajian 

terlebih dahulu terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pokok 

masalah yang akan penulis kaji. 

1. Dwi Indah Astika Yuniarti dalam skripsi yang berjudul “Nilai-nilai 

religius yang terkandung dalam tradisi temu manten pada perkawinan adat 

jawa (Studi kasus di Dusun Tanduran Jatisari Kecamatan Jetisrono 

Kabupaten Wonogiri)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

tradisi temu manten adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan 

yang ditakdirkan berjodoh. Tradisi temu manten berfungsi sebagai sarana 

untuk memohon kepada Tuhan agar didalam prosesi pernikahan tidak 

diganggu oleh roh-roh halus, menjadi keluarga yang baik dan sholehah, 

mendapat keturunan, dan bahagia dunia akhirat. Dalam setiap detail temu 

manten memiliki kandungan makna nilai-nilai religius baik pada peralatan 

yang dilakukan maupun setiap prosesi yang dilakukan. 

2. Haris Rahmat Ahmadi  dalam skripsinya yang berjudul “Nilai-nilai 

kepedulian sosial dalam tradisi bersih Desa di Dusun Ngrawan Desa 

Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”.  Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa: Proses kegiatan bersih desa di Dusun Ngrawan 
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dimulai dengan kegiatan sholat sunah di masjid, setelah itu sholawatan 

gembrungan kemudian ritual di makam, pagi harinya menyembelih 

kambing kendit di perempatan dan penguburan kepala di perempatan dan 

keempat kakinya di pojok-pojok Dusun Ngrawan, yang terakhir selamatan 

di masjid. Nilai-nilai kepedulian sosial dalam tradisi bersih desa sangat 

terlihat dari beberapa kegiatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

ini, terlihat dari masyarakat yang antusias dari kegiatan gotong-royongnya, 

hal ini akan menciptakan kekompakan, kerukunan dan mempererat tali 

silaturahim dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain.  

3. Devi Yantika Eka Saputri dalam skrpsi yang berjudul  “Nilai-nilai religius 

dalam tradisi  upacara  adat Tetaken Gunung  Lima (Studi Kasus di Desa 

Mantren  Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)”. Dari penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa: Latar belakang tradisi upacara adat Tetaken 

Gunung Lima yakni berawal Ki Tunggul Wulung yang dianggap sebagai 

penyebar agama Islam di Pacitan setelah bertapa di Gunung Lima dan juga 

orang pertama babat alas di sekitar Gunung Lima. Proses pelaksanaan 

tradisi upacara adat Tetaken Gunung Lima dibagi menjadi dua yaitu, 

Proses awal dengan tahapan: sebo, cantrik, semedi dan thontongan. Proses 

pelaksanaan yakni: pelaksanaan awal: hasil bumi dan peserta, pelaksanaan 

inti: mandhap, siraman, padhadaran, kirab, srah-srahan, ujuban, doa, 

legen. Pelaksanaan Penutup: hiburan menandakan berakhirnya acara. 

Nilai-nilai religius dalam upacara adat Tetaken Gunung Lima, yaitu 

berupa sedekah bumi atas bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. karena 
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telah memberikan rezeki yang melimpah kepada masyarakat sekitar 

Gunung Lima dan juga hubungan kepada alam dalam bentuk melestarikan 

dan menjaga keadaan alam, agar selalu terjaga. Sehingga penghasilan 

bumi semakin melimpah di Desa Mantren. 

4. Dewi Mutik Al-Khoiriyah dalam Skripsinya yang berjudul “Nilai-nilai 

Kedermawanan dan Relevansinya dalam Tradisi Perayaan Ledhung Suro” 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kedermawanan 

dalam tradisi perayaan Ledhung Suro Kabupaten Magetan diwujudkan 

dengan: Saling berbagi kepada orang lain dalam berbagai kesempatan, 

Saling member atau sedekah baik berupa harta, jiwa, tenaga, ilmu, dan 

pikiran. Saling membantu dan menolong antar sesama. Ramah tamah, dan 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan haknya. 

Nilai-nilai kedermawanana dalam tradisi perayaan Ledhung Suro 

Kabupaten Magetan mempunyai relevansi  yaitu peningkatan ketakwaan 

kepada Allah swt dan pembentukan ahlakul karimah, terutama ketakwaan 

dalam kehidupan sosial. 

5. Futukhatul Maftukhah dalam skripsinya yang berjudul “Nilai-nilai 

Keagamaan dalam Tradisi Sedekah Bumi di Desa Rowosari  Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang” latar belakang penelitian ini keberadaan 

upacara adat masih sangat diyakini oleh masyarakat Desa Rowosari yang 

akan membawa berkah, khususnya bagi masyarakat yang  berprofesi 

sebagai petani masih melaksanakan upacara sedekah bumi ini. Metode 

yang digunakan peneliti yaitu dengan pedekatan kualitatif dan hasil dari 
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skripsi ini disimpulkan proses  upacara sedekah bumi di Desa Rowosari, 

dalam tradisi tersebut masing-masing warga dimintai panitia untuk 

membuat tumpeng atau bisa juga nasi berkat yang diisi lauk pauk di 

tambah dengan jajanan daerah. dalam rangakain upacara sedekah bumi 

juga diadakan arak-arakan yaitu dari Balai Desa mengelilingi kampung 

dengan membawa nasi tumpeng dan kembali lagi ke Balai Desa. 

Kemudian dilaksanakan tahlil dan dilanjut dengan pertunjukan wayang 

kulit.  

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian tersebut, maka dalam skripsi ini 

penulis akan membahas hal yang berbeda baik itu dalam hal subyek penelitian 

maupun obyek penelitian yaitu pembahasan mengenai nilai-nilai religius yang 

terkandung dalam tradisi naung ri ere. Penelitian di atas yang dijadikan obyek 

lingkungan,  dalam penelitian ini juga menggunakan obyek lingkungan namun 

dilihat dari segi nilai-nilai pendidikan Islam. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan 

yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Latar Belakang Tradisi Naung ri Ere di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

b. Untuk mendeskripsikan Nilai Religius yang terkandung dalam Tradisi   Naung 

ri Ere di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 
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c. Untuk mengetahui pandangan Tokoh agama terhadap Tradisi Naung ri Ere di 

Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah memaparkan tujuan hasil penelitian maka penulis cantumkan 

beberapa kegunaannya: 

a. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mengenai tradisi Naung ri ere di 

Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, dan dapat memperoleh 

gambaran yang nyata mengenai latar belakangnya  

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai tipe peneliti untuk 

memahami nilai religius tradisi naung ri ere, dan dapat menjadi rujukan bagi 

mahasiswa lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut di bidang 

kebudayaan khususnya antar budaya. 

c. Agar penelitian ini bisa melihat berbagai fenomena yang terdapat dalam 

masyarakat. Dan sebagai bacaan masyarakat agar dapat mendapatkan 

informasi mengenai  masalah budaya dan tradisi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Nilai Religius dan Dimensi Nilai Religius 

1. Pengertian Nilai Religius 

 Nilai atau value (Bahasa Inggris) yang berarti berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku dan kuat. Nilai merupakan kualitas suatu hal yang dapat 

menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna, dihargai dan dapat di jadikan 

objek kepentingan. Menurut Steeman dalam buku Sjarkawi Pembentukan 

kepribadian Anak nilai yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai 

tindakan seseorang.
1
 Nilai menjadi pengarah, pengendali dan penentu. 

 Religius berasal dari bahasa latin religare yang berarti menambatkan atau 

mengikat. Dalam bahasa inggris dengan disebut religi dimaknai dengan agama, 

dapat dimaknai bahwa agama bersifat megikat, yang mengatur hubungan manusai 

dengan Tuhannya. Dalam ajaran Islam hubungan itu tidak hanya sekedar 

hubungan dengan Tuhannya akan tetapi juga meliputi hubungan dengan manusia 

lainnya, masyarakat atau alam lingkungannya.
2
 Dari segi isi, agama adalah 

seperangkat ajaran yang merupakan perangkat nilai-nilai kehidupan yang harus 

dijadikan tolak ukur para pemeluknya dalam menentukan pilihan tindakan dalam 

kehidupannya.
3
  

                                                           
 

1
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 29.   

 
2
Yusran Asmuni, Disarah Islamia 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 2. 

 
3
Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

h.10.  
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 Agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-

sehari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga seluruh tingkah 

lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk sikap positif dalam pribadi 

dan perilakunya sehari-hari. Religius ialah sikap dan perilaku yang patuh dan 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan agama lain. Religius merupakan penghayatan 

dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nilia-nilai religius 

adalah nilai yang bersumber dari keyakinan ke Tuhanan yang ada pada diri 

seseorang.
4
 Dengan demikian nilai religius ialah sesuatu yang berguna dan 

dilakukan oleh manusia, berupa sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. 

  Menurut Rokech dan Bank dalam buku Asmaun Sahlan dengan judul buku 

Mewujudkan Budaya religius di Sekolah, bahwasanya nilai merupakan suatu tipe 

kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan yang berada 

dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai 

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

pemberian arti terhadap suatu objek. Sedangkan keberagamaan merupakan suatu 

sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau 

kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.
5
 

 Uraian tersebut menunjukkan bahwa religius tidak diartikan sebagai 

agama tetapi lebih luas dari itu yaitu keberagamaan. Istilah nilai keberagamaan 

                                                           

 
4
 Abuddin Natta, Studi Islam Komprehensif  (Jakarta: Kencana, 2011), h. 128-151. 

5
 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Malang : UIN MALIKI 

PRESS. 2010),  h. 66. 
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merupakan istilah yang tidak mudah untuk diberikan batasan secara pasti. Ini 

disebabkan karena nilai merupakan sebuah realitas yang abstrak. Secara etimologi 

nilai keberagamaan berasal dari dua kata yakni, nilai dan keberagamaan.   

2. Dimensi Nilai Religius   

Keberagamaan atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual (beribadah) tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain 

yang didorong oleh kekuasaan supranatural. Bukan hanya kegiatan yang tampak 

oleh mata tetapi juga aktivitas yang tidak tampak atau terjadi dalam hati 

seseorang. Karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam 

sisi atau dimensi.
6
 

Dimensi nilai-nilai religius di antaranya, dimensi keyakinan atau akidah 

dalam Islam menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap 

kebenaran ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat 

fundamental dan dogmatik. Di dalam keberIslaman, isi dimensi keimanan 

menyangkut keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi/Rasul, kitab-kitab 

Allah, surga dan neraka serta qadha’ dan qadar. Aspek akidah dalam dunia 

pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses pemenuhan fitrah bertauhid. 

Ketika berada di alam arwah manusia telah mengikrarkan ketauhidannya itu 

sebagaimana ditegaskan QS. al-A’raf ; 172, yang berbunyi:
7
 

                                                           
6
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),  h. 293. 
7
 Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 27. 
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Terjemahan:   

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

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 

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

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

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

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

Tuhan).
8
 

Dimensi praktik agama atau syari’ah menyangkut pelaksanaan shalat, 

puasa, zakat, haji, membaca al-Qur’an, do’a, zikir, ibadah qurban, I’tikaf di 

mesjid pada bulan puasa, dan sebagainya. Hal tersebut termasuk Ubudiyah yaitu 

pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur di dalam al-qur’an dan 

sunnah.  Aspek ibadah disamping bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tetapi yang 

paling utama adalah sebagai bukti dari kepaTuhan manusia memenuhi perintah-

perintah Allah.
9
 

Dimensi pengalaman atau akhlak menunjukkan pada seberapa muslim 

berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana 

individu-individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam 

                                                           
8
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : 

Surya Prisma Sinergi, 2013), 
9
 Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam. h. 28. 
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keberIslaman, dimensi ini meliputi suka menolong, bekerjasama, berderma, 

mensejahterakan dan menumbuh kembangkan orang lain dan sebagainya.
10

   

Uraian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai religius atau 

keberagamaan terbentuk dari tiga dimensi, yang pertama yaitu berupa akidah atau 

kepercayaan kepada Allah SWT, kemudian berupa syariah atau praktik agama dan 

yang terakhir adalah akhlak seseorang sebagai wujud ketakwaan manusia kepada 

Tuhannya, ketiga hal tersebut memang tak bisa terpisahkan, karena  saling 

melengkapi satu sama lain. Jika seseorang telah memiliki akidah atau keimanan 

tentunya seseorang tersebut akan melaksanakan perintah Tuhannya yaitu 

melaksanakan syari’ah agama atau rajin beribadah. Dan untuk menyempurnakan 

keimanannya seseorang harus memiliki akhlakul karimah. 

 

B. Agama dan Kepercayaan 

1. Pengertian Agama 

  Kata agama berasal dari bahasa sansakerta, yaitu “a”  yang berarti tidak 

dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan 

demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan 

manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan 

pergaulan hidup bersama.
11

 Menurut M. Revli dalam buku Sejarah Agama, 

mengatakan bahwa agama merupakan daya penentu kehidupan manusia, yaitu 

sebuah ikatan yang menyatukan pikiran manusia dengan pikiran misterius yang 

                                                           
10

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya),  h. 298. 

 
11

Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis 

(Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).  h. 28.  
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menguasai dunia dan diri yang dia sadari, dan dengan hal-hal yang menimbulkan 

ketentraman bila terkait dengan hal tersebut.
12

 

  Menurut Koentjaraningrat dalam buku Sejarah  Antropologi Teologi 

bagian I, beliau mengatakan bahwa adanya dorongan keagamaan atau religius 

emotion dalam batin manusia, sehingga menimbulkan pemikiran pendapat 

perilaku kepercayaan terhadap suatu benda dianggap mempunyai kekuatan 

luarbiasa, dianggap keramat atau paling dikeramatkan dan dianggap suci serta 

disayangi atau ditakuti.
13

 

  Menurut  Daradja dalam buku Ilmu jiwa Agama,  agama adalah proses 

hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa 

sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Start 

mendefenisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan 

sisitem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-

persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi.
14

  

Berbicara mengenai agama dan kepercayaan, terkadang sulit untuk 

membedakan antara agama dan kepercayaan. Hal itu terbaca dari pernyataan M. 

Ali Abdullah, bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku 

yang berasal dari suatu kekuatan yang gaib.  Berdasarkan pernyataan itu, esensi 

agama diketahui berupa sistem kepercayaan, tingkah laku yang bersumber dari 

kekuatan gaib.  Dalam Abu Ahmadi, Bouquet mendefinisikan agama adalah 

hubungan yang tetap antara diri manusia dengan bukan manusia yang bersifat suci 

                                                           
 

12
 Emile Durkheim, Sejarah Agama: The Elementary Forms Of The Religius Life 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 1992, h. 56. 

 
13

  Koentnajaningrat, Sejarah Teori Antropologi I  (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 

h.23. 

 
14

 Zakia, Daradjat, Ilmu jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). h. 10. 
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dan supranatural, dan bersifat berbeda dengan sendirinya serta mempunyai 

kekuasaan absolut yang disebut Tuhan.
15

 Merujuk dari dua kutipan tersebut, dapat 

dipahami bahwa agama merupakan sistem kepercayaan mengenai keberadaan 

Tuhan yang mempunyai kekuasaan absolut yang bersifat supranatural. Manusia 

menjalin hubungan  dengan Tuhan melalui tingkah laku tertentu, sebab Tuhan dan 

manusia berbeda, Tuhan bersifat suci dan gaib. 

M. Ali Abdullah dan Bouquet  pada dasarnya tidak memberikan kejelasan 

yang memadai. Eksistensi agama dan kepercayaan yang diyakini oleh manusia 

sekarang, jelas memiliki esensi yang berbeda. Artinya dibutuhkan beberapa 

penjelasan yang cukup untuk memahaminya, oleh karena itu, untuk mengetahui 

perbedaan paradigma pengertian agama dan kepercayaan tersebut, dapat ditelusuri 

melalui pembagian dua jenis agama yaitu agama wahyu dan agama bumi. Kedua 

jenis agama ini, mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri dua jenis agama itu, 

dapat dikutip sebagai berikut: 

Ciri-ciri Agama bumi, Yaitu: 

a. Kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan diluar batas 

kemampuan manusia. 

b. Pengikutnya adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman yang masih 

memiliki pola berpikir yang sederhana.  

c. Dasar kepercayaannya adalah ajaran turun menurun dari para nenek 

moyangnya. 

                                                           

 
15

 Abu Ahmadi, Sejarah Agama   (Cet. I; Solo: CV. Ramadhani, 1984),  h. 14. 
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d. Ajaran agama tidak terpisahkan dengan adat istiadat dan kebudayaan dari 

penduduk. 

e. Sesuatu yang disembah adalah dewa-dewi, roh-roh, ataupun kekuatan alam 

lainnya. 

 Ciri-ciri agama wahyu yaitu:   

a. Percaya adanya Tuhan yang menciptakan dan menguasai alam semesta. 

b. Adanya pedoman untuk menjalani keagamaan yaitu kitab suci.  

c. Kebenaran yang dinyakini adalah mutlak.  

d. Isi ajarannya adalah perintah keagamaan dan larangan keagamaan.
16

 

 Berbicara tentang agama, agama merupakan bentuk dan corak 

kepercayaan yang tertinggi. Kepercayaan ini disamping berdimensi berpikir, maka 

manusia itu juga berdimensi percaya. Oleh karena itu kepercayaan adalah suatu 

anggapan atau sikap yang dimiliki oleh seseorang bahwa sesuatu itu benar , atau 

sesuatu yang diakui sebagai hal yang benar. Dan kepercayaan itu merupakan 

bagian dari kehidupan manusia itu sendiri sehingga manusia tidak dapat hidup 

dengan baik atau sempurna tanpa kepercayaan apapun. 

 Agama dalam teori perspektif sosiologi dari hasil penelitian para ilmuan 

yaitu:  

a. Teori jiwa yakni agama yang paling awal bersamaan dengan pertama kali 

manusia mengetahui bahwa didunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk 

materi tetapi juga oleh mahluk immateri yang juga disebut jiwa (anima).  

                                                           
16

 Abdul Manaf  Mudjahid, Sejarah Agama-agama   ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), 

h. 20. 
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b. Teori batas akal menyatakan bahwa permulaan terjadinya agama 

disebabkan manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan oleh 

akalnya.   

c.  Teori kritis dalam kehidupan individu mengatakan bahwa kelakuan 

keagamaan manusia itu mulanya muncul untuk menghadapi kritis-kritis 

yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri.  

d. Teori kekuatan luar biasa mengatakan bahwa agama dan sikap religius 

terjadi karena adanya kejadian luar biasa yang menimpa manusia yang 

terdapat dilingkungan alam sekitarnya.  

e. Teori sentiment masyarakat mengatakan bahwa agama yang permulaan itu 

muncul karena adanya suatu getaran, suatu emosi yang ditimbulkan dalam 

jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai sesama 

warga masyarakat.
17

 

f. Kehidupan beragama dapat dilihat dari sikap seseorang mengsakralkan 

sesuatu baik itu benda, tempat, dan sebagainya, yang dipercayai sebagai 

sesuatu yang suci atau istimewa bagi masyarakat tersebut.  

g. Rizhard Nieburh mencatat lima macam respons yang muncul berkaitan 

dengan pertemuan agama dengan kebudayaan: Agama menolak 

kebudayaan, agama menyatu dengan kebudayaan, agama mengatasi 

kebudayaan, agama dan kebudayaan bertolak belakang, dan agama 

mentransformasikan kebudayaan.
18

   

                                                           
 

17
 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: PT. Raja Grafido 

Persada, 2006), h. 81. 

 
18

 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok  Antropologi  Sosial ( jakarta: Dian Rakyat, 1985),  

h. 56  
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 Semua keyakinan agama yang diketahui, baik sederhana maupun 

kompleks  mempunyai satu ciri yang sama, semuanya berisikan satu ciri 

penggolongan mengenai segala sesuatu baik yang nyata maupun ideal mengenai 

apa yang difikirkan  manusia kedalam dua kelas atau golongan yang saling 

bertentangan, yang pada umumnya ditandai oleh dua istilah yang berbeda yang 

diterjemahkan menjadi profane  dan sakral. Durkheim menekankan kepemilikan 

bersama terhadap yang sakral, dengan demikian, yang sakral itu milik bersama 

dan lebih jauh merupakan sarana pemersatu komunitas yang bersangkutan.  

 Charles Horton Cooley dalam buku Pengantar Sosiologi membagi 

kelompok dalam dua bagian yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. 

Kelompok primer adalah kelompok sosial yang paling sederhana, dimana 

anggotanya saling mengenal serta ada kerja sama yang erat, sedangkan kelompok 

sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya 

tidak berdasarkan pengenalan secra pribadi dan juga tidak  langgeng.
19

 

2. Pengertian Kepercayaan 

 Kepercayaan menurut Rudolf Otto dalam buku Sejarah Antropologi I, 

semua sistem religi, kepercayaan dan agama didunia berpusat kepada satu konsep 

tentang hal yang gaib yang dianggap maha dahsyat dan keramat oleh manusia. 

Sifat dari hal gaib serta keramat itu adalah abadi, maha dahsyat, maha baik, maha 

adil, maha bijaksana, tak terlihat, tak berubah, tak terbatas dan sebgainya. Sifat 

dan asasnya sulit dilukiskan dengan bahasa manusia, karena hal yang gaib serta 

keramat itu memang memiliki sifat-sifat yang sebenarnya tak mungkin dapat 

                                                           
 

19
 Seorjono Soekanto, Pengantar Sosiologi (Cet XXXIII, Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 

h. 116.    
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dicakup oleh pikiran dan akal manusia. Walaupun demikian dalam masyarakat 

dan kebudayaan di dunia hal yang gaib dan keramat tadi menimbulkan sikap 

kagum, terpesona, selalu akan menarik perhatian  manusia dan mendorong 

timnbulnya hasrat untuk menghayati rasa bersatu dengannya.
20

 

 Kepercayaan yang terdiri dari syahadat, mitos-mitos, dan pengalaman 

yang terdiri dari upacara keagamaan dan peribadatan, membantu untuk mencapai 

tujuannya. Kepercayaan keagamaan tidak hanya mengakui keberadaan benda-

benda  dan makhluk sakral tetapi seringkali memperkuat dan mengokohkan 

keyakinan terhadapnya dan juga menjelaskan makhluk-makhluk sakral, surga dan 

neraka, dan alam gaib Tuhan, tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah 

bahwa kepercayaan tersebut memberitahukan bagaimana alam gaib ini dapat 

dihubungkan dengan dunia manusia yang nyata. 
21

   

 Semua orang dalam semua budaya mempunyai perhatian terhadap 

supranatural dalam kepercayaan atau agama mereka, misalnya budaya primitif 

mempunyai kepercayaan pada makhluk-makhluk spiritual yang disebut  animisme 

atau kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan 

supernatural yang disebut  dinamisme. 

 Kepercayaan-kepercayaan tersebut dalam Islam dianggap sebagai 

kemusyrikan tetapi dalam masyarakat pedesaan menganggap kepercayaan tersebut 

sebagai suatu yang memiliki fungsi yang bersifat humaris dan ikatan kuat 

terhadap roh nenenk moyang. 
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 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I. h. 65-66. 
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  Elisabeth K. Nottingham. Agama dan Masyarakat, suatu pengantar Sosiologi Agama 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 14. 
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C. Tradisi  Masyarakat dan Fungsi Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi (bahasa Latin : tradition, “diteruskan”) atau kebiasaan dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan 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 (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu 

tradisi dapat punah.
22

 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat-istiadat, kebiasaan-

kebiasaan yang bersifat magis-religius (sikap hukum adat) dari kehidupan suatu 

penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, aturan-

aturan hukum yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau 

peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari 

suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.
23

 Sedangkan dalam kamus 

sosiologi, tradisi sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun 

dapat dipeliharan.
24

 

Perspektif tradisi keagamaan, sebelum kedatangan Islam, masyarakat 

Sulawesi Selatan telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yang 

                                                           
22

Definisi dan Pengertian Tradisi, http://id.m.wikipedia.org>wiki>. Blogspot. 

Com/2007/07/ Definisi- Pengertian- Tradisi. htm  (5 mei 2017). 

 
23

 Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi  (Jakarta: Akademik Prasindo, 

1985)  h.4. 

 
24

 Soekarno, Kamus Sosiologi  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) h. 459. 
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diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi keagamaan 

(kepercayaan) animisme dan dinamisme dilandasi kepercayaan mengenai roh-roh 

nenek moyang dan dewata yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Roh-roh 

itu memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan. Tetapi mereka akan 

marah jika tidak diperhatikan. Perhatian itu berbentuk pemberian persembahan 

atau sesajen. Selain itu, dipercaya pula bahwa ada roh-roh atau makhluk halus 

jahat, yang dapat mendatangkan bahaya, malapetaka, penyakit, dan mengganggu 

aktivitas hidup manusia.
25

 

Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat umum 

maupun masyarakat khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap 

saat masyarakat memenuhi dan menjaga pelaksanaannya serta penghargaannya 

agar terhindar dari hal-hal yang mereka tidak inginkan. Tradisi adalah aliran atau 

faham yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran.
26

 

Sedangkan pengertian lain tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek 

moyang) yang masih di jalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan 

bahwa cara-cara yang telah ada, merupakan cara yang paling baik dan benar.
27

 

Melakukan ritual yang disertai dengan mantra-mantra tertentu adalah cara 

berinteraksi dengan makhluk supranatural. Ada kontradiksi bahwa kepercayaan 

yang menimbulkan ritual, bagi Durkheim dalam A.S. Kombie, rituallah yang 

melahirkan kepercayaan. Oleh sebab masyarakat yang membutuhkan ritus, 

aktifitas upacara, pembaruan, rededikasi. Sehingga pelaksanaan ritus-ritus tersebut 

                                                           
25

 Ahmad Saransi, Tradisi Masyarakat Islam Sulawesi Selatan ( Makassar: Lamacca 

Press, 2003),  h. 17. 

 
26

 Moh. Karnawi Baduri, Kamus Aliran dan Faham  (Surabaya: Indah, 1998), h.78. 
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 Depertemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II  (Jakarta: Balai Pustaka, 

1989), h.959. 
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memunculkan pemahaman dan peringatan terhadap setiap orang, bahwa 

kehidupan berkelompok lebih utama dibandingkan kepentingan individu.
28

 

2.  Fungsi Tradisi 

  Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain: 

a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya didalam kesadaran, 

keyakinan, norma, dan nilai yang dipercayai yang berada didalam benda yang 

diciptakan dimasa lalu.  Tradisi pun menyediakan cuplikan warisan historis 

yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti tumpukan gagasan dan material 

yang dapat digunakan dalam tindakan dan untuk membangun masa depan 

berdasarkan masa lalu.   

b. Memberikan keterangan terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan 

aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legimitasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa  dikatakan  selalu seperti itu, atau manusia akan selalu mempunyai 

keyakinan demikian, meski dengan resiko yang bertentangan yakni bahwa 

tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama 

dimasa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah 

menerima sebelumnya. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif  yang meyakinkan, memperkuat 

kestiaan primordial  terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah 

                                                           
28

 A.S. Kambie, Akar  Kenabian  Sawerigading-Tapak Tilas Jejak KeTuhanan Yang Esa 

dalam Kitab I Lagaligo (Sebuah Kajian Hermeneutik) (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas 

Hasanuddin, 2003),  h. 65. 
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contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan 

masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa. 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidak puasan, dan 

kekecewaan kehidpan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih 

bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada 

dalam krisis.
29

 

Tradisi masyarakat banyak tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

lingkungan sosialnya. Tradisi adalah kebiasaan yang telah tumbuh dan menjadi 

identitas diri suatu aktivitas masyarakat yang mengandung unsur keagamaan. 

Tradisi masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan 

agama. Agama sangat menentukan tatanan tradisi itu sendiri, tradisi masyarakat 

dengan cirinya yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun, biasanya 

tidak disertai aturan-aturan tertulis yang baku, namun wujudnya dalam bentuk 

lisan, perilaku, dan kebiasaan tetap terjaga.
30
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  Hasan Manoarta dan Zainal Arifin, Ilmu Budaya Dasar (Makassar:  UPT Mata Kuliah 
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 Ajeip Padindang, Pengantar dalam Goenawan Monoharto dkk. Seni Tradisional 

Sulawesi Selatan  ( Cet.III; Makassar: Lamacca Press, 2005), h. V. 



26 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan yang dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan di 

lapangan atau masyarakat. Dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif 

yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti.
1
 Peneliti terjun langsung dan menjadi bagian dari 

kelompok sosial masyarakat yang diteliti untuk mendapatkan informasi dan 

memperoleh data. 

Adapun lokasi Penelitian ini berada di Desa Terasa Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sejarah 

Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan 

sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan ini 

dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena 

yang telah terjadi dalam tradisi Naung ri Ere di Desa Terasa Kecamatan Sinjai 

                                                           
1
 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial  (Cet.VI; Jakarta: Kencana, 

2011),  h.166. 
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Barat Kabupaten Sinjai. Seperti latar belakang munculnya akulturasi budaya lokal 

pada masyarakat yang telah beragama Islam. 

2. Pendekatan Antropologis  

Pendekatan antropologis dapat diartikan sebagai salah satu upaya 

memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat. Melalui  pendekatan ini, agama tampak akrab 

dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya 

menjelaskan dan memberikan jawaban. Pendekatan antropologis dalam penelitian 

ini adalah untuk memahami pelaksanaan tradisi Naung ri Ere dan cara melihat 

langsung wujud pelaksanaan tradisi  Naung ri Ere itu. 

3. Pendekatan Teologi  

Pendekatan teologi adalah membahas ajaran-ajaran  dasar dari suatu 

agama. Mempelajari teologi memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang 

berdasarkan pada landasan kuat yang tidak mudah diombang-ambing oleh 

peredaran zaman.
2
 Pendekatan ini penulis gunakan untuk melihat suatu 

pemahaman keagamaan pada masyarakat Desa Terasa  dalam hal ini  tradisi 

Naung ri Ere berdasarkan perspektif  Tokoh Agama. 

 

C. Sumber Data dalam Penelitian  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Sumber data 

Primer dan Sekunder:  

                                                           
2
 Harun Nasition, Teologi Islam “Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan”  (Cet. 5; 

Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta Press, 1986),  h. ix. 
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1. Sumber data primer adalah informasi yang bersumber dari pengamatan 

langsung ke lokasi penelitian, dengan cara observasi dan wawancara 

dengan unsur masyarakat ( Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, 

Tokoh Pendidikan, Petani, dan Tokoh Masyarakat). Dengan cara 

pemilihan informan secara purposive sampling.  

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui dokumentasi 

yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal, 

serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan 

mengunakan: 

1. Observasi 

 Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis.
3
 Teknik ini sangat membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data karena tekhnik ini langsung dari tangan pertama, dapat pula 

langsung mengamati peristiwa, tempat dan lain sebagainya. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab 

secara lisan untuk mendapatkan keterangan.  Dalam wawancara ini penyusun 
4

                                                           

 
3
 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 101.  
4
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1985), h. 129. 
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mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman 

wawancara. Penulis akan mengunjungi langsung ke rumah warga setempat untuk 

diwawancarai agar mendapatkan informasi tentang Tradisi Naung ri Ere. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi  merupakan catatan kecil tentang peristiwa yang sudah 

berlalu.
5
 Bisa berbentuk tulisan (catatan harian, biografi, peraturan kebijakan, dan 

lain-lain). Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya  foto, sketsa dan lain-lain. 

Peneliti mengunakan kamera dan alat tulis untuk mengumpulkan data dan peneliti 

akan mengambil gambar secara langsung untuk dijadikan bukti penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto instrument penelitian merupakan alat bantu 

yang dipilih dan dipergunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.
6
 

Penulis merupakan instrument inti dalam penelitian ini, penulis 

menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis 

penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat-alat 

yang digunakan dalam observasi yaitu: 

1. Alat tulis menulis: buku, pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi 

yang di dapat pada saat observasi dan pedoman wawancara. 

2. Kamera handphone  sebagai alat untuk melakukan dokumentasi. 

                                                           
5
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. h.82. 
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 Suharsimi Arikumto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

Rineka Cipta,2006), h.101. 
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3. Perekam suara sebagai alat untuk perekam suara saat wawancara sehingga 

informasi yang diberikan oleh informan lebih akurat. 

 

F. Teknik pengolahan dan Analisis data 

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat 

ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya kedalam berbagai pola, 

tema atau kategori. Tafsiran atau intrepretasi artinya memberikan makna kepada 

analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai 

konsep.
7
 Rangkaian proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur 

atau alur analisis data model, kegiatan analisis data penelitian kualitatif terdiri dari 

tiga alur yaitu: 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisiasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data 

yang diperoleh dilapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan 

banyak. Data tersebut di redukasi dirangkum dipilih hal-hal yang pokok, dan 

difokuskan pada hal-hal penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah 

diredukasi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

                                                           

 
7
 Dadang Kahmad, Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama 

(Cet. I: Bandung : CV. Pustaka Setia,  2000),  h. 102-103. 
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wawancara. Reduksi dapat membantu peneliti dalam memberikan kode untuk 

aspek-aspek yang dibutuhkan.
8
 

Reduksi data dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi 

data yang masih mentah, yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data,  

 Penyajian data merupakan sebuah proses penyusunan dan 

pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu, sehingga terlihat sosoknya 

secara lebih utuh. Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif 

dengan menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini 

dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan 

yang lebih spesifik. 

 Analisis data yang dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat 

banyak. Data tertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan 

rincinya secara keseluruhan ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks 

atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat di 

petakan dengan jelas.
9
 Data yang telah diteliti, dipilah antara data yang diperlukan 

dengan data yang tidak diperlukan, data yang diperlukan terkait dengan 

permasalahan penelitian, diklasifikasikan untuk penentuan batas permasalahan 

dan pembuatan catatan-catatan. 
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h. 103. 

 

 
9
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3. Vertifikasi Data 

 Vertifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian 

yang memberikan umpan balik (feedback) pada masalah suatu pertanyaan yang 

timbul dalam suatu penelitian. Penelitian lebih menekankan ilmu pengetahuan 

yang kemungkinan dapat terbentuk antara lain: dukungan atau peolakan terhadap 

hipotesis penelitian yang dikembangkan dari telaah penelitian, mengungkapkan 

fakta yang dipergunakan sebagai dasar penusunan teori atau hipotesis tertentu. 

Termasuk kesimpulan atau pemecahan (solusi) berupa informasi bermanfaat 

untuk pembuatan suatu keputusan.
10

  

 Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis 

data dalam rencana penelitian ini, data yang telah direduksi dan diorganisir dalam 

bentuk sajian data kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten 

Sinjai 

Sebelum membahas lebih jauh terhadap hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan mengenai profil Desa 

Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai sebagai berikut.   

 

Gambar 1: Peta Desa Terasa 

Sumber: Photo Desa Terasa 2021.
1
 

1. Letak Geografis 

Letak Geografis atau keadaan wilayah suatu daerah adalah salah satu 

faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan 

                                                           

 
1
 Photo Desa Terasa, tgl  30 November 2021 
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suatu masyarakat secara keseluruhan dan khususnya bagi masyarakat Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 

 Desa Terasa termasuk salah satu Desa di Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai dan merupakan Desa yang baru saja 9 tahun mekar dari Desa 

Bonto Salama. Berada pada keadaan topografi lembah yang diapit oleh bukit. 

Desa Terasa mempunyai jarak dengan ibu kota Kabupaten Sinjai adalah 80 Km, 

Jarak Desa Terasa ke Kota Makassar adalah 132 Km. Desa Terasa berbatasan 

dengan: 

• Sebelah utara : Kabupaten Bone 

• Sebelah timur : Desa Turungan Baji dan Desa Bonto Salama 

• Sebelah barat : Kabupaten Maros 

• Sebelah selatan : Kabupaten Gowa 

 Desa Terasa terdiri dari  8 Dusun, yaitu  Dusun Kalelembang, Dusun 

Kasimpuran, Dusun Bonto Sunggu, Dusun Rumbia, Dusun Pattiro, Dusun Cenre, 

Dusun Laha-laha, Dusun Tonrong. 

 Desa Terasa adalah salah satu Desa di Kecamatan Sinjai Barat yang  

mempunyai luas 24,38 km² jika dilihat dari topografi dan kontur tanah, sawah, 

tanah perkebunan dan tanah hutan. Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai secara umum berupa pertanian, persawahan, dan perkebunan 

yang berada pada ketinggian 130 mll di atas pegunungan dengan suhu rata-rata 35 

derajat -40 derajat  celsius. dan memiki dua musim yaitu: musim kemarau dan 

musim hujan.  
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 Pada musim hujan yang terjadi pada bulan desember sampai februari angin 

bertiup dari barat ke timur dan pada bulan januari angin bertiup dengan kencang, 

sehingga selalu mengakibatkan kerusakan tanaman dan kadang-kadang 

merobohkan rumah penduduk dan bangunan fisik lainnya. Sedangkan pada bulan 

juni sampai agustus angin bertiup tidak kencang dari timur ke barat. 

 Musim kemarau terjadi pada bulan maret sampai mei, angin bertiup dari 

barat ke timur dan kadang-kadang dari timur ke barat dan tidak kencang. Pada 

bulan tersebut cuaca berselang-seling antara hujan dan panas. Pada musim 

kemarau yang terjadi pada bulan september sampai november, angin bertiup dari 

barat ketimur dan keadaan cuaca panas, pada musim ini biasanya mata air dan 

sumber air minum berkurang. 

2. Kondisi Demografisnya 

 Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai merupakan Desa 

yang baru saja 9 tahun mekar dari Desa Bonto Salama. Berada pada keadaan 

topografi lembah yang diapit oleh bukit, Desa Terasa mempunyai jarak dengan 

ibu kota Kabupaten Sinjai adalah 80 km. Jarak Desa Terasa ke Kota Makassar 

adalah 132 km. 

Tabel 1. Penggunaan Lahan 

No. Peruntukan Lahan Luas Keterangan 

1  Sawah  245,77 Ha   

2  Ladang  195,32  Ha    

3  Perkebunan  1.275,99 Ha    

4  Hutan 2.190,51 Ha    

5  Perkebunan Areng  42,58 Ha   

Sumber: Data  Kantor Desa Terasa 2021 
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Tabel diatas menjelaskan bahwa Desa Terasa adalah salah satu Desa di 

Kecamatan Sinjai Barat yang  mempunyai luas 24,38 km² jika dilihat dari 

topografi dan kontur tanah, sawah, tanah perkebunan dan tanah hutan. 

Tabel 2.  Jenis Usaha Yang ada di Desa Terasa 

   

No. Jenis Usaha Jumlah Keterangan 

1  Tukang Ojek 9   

2  Pengrajin Sarung Sutera  -    

3  Pengrajin Batu Merah  24   

4  Pengrajin Anyaman  -    

5  Kelompok Simpan Pinjam  10 Klp    

6  Pabrik padi 15   

7  Pertokoan/Warung  98 Buah    

8  Pengrajin Bunga  5    

9  Perbengkelan  7    

10  Pertukangan  12    

11  Usaha Jahit  25    

12  Usaha Jual Kue  4    

Sumber: Data  Kantor Desa Terasa 2021 

Manusia memiliki berbagai kebutuhan hidup seperti sandang dan pangan. 

Salah kebutuhan manusia yang sangat penting baik dalam kehidupan 

bermasyarakat maupun individu yaitu mata pencaharian sebagai kebutuhan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tabel diatas menjelaskan bahwa berbagai 

kreatifitas yang dilakukan masyarakat Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat 



37 
 

Kabupaten Sinjai dalam hal bidang usaha seperti usaha pertokoan/warung, 

pengrajin batu merah, kelompok simpan pinjam, pengrajin bunga, usaha jahit, 

pertukangan, perbengkelan dan lain sebagainya.  

Tabel 3.  Mata Pencaharian Penduduk Desa Terasa 

  

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Keterangan 

1.  PNS 18    

2.  Pedagang  48    

3.  Petani  1.056    

4.  TNI/POLRI 9   

 Jumlahh 1.131   

Sumber: Data  Kantor Desa Terasa 2021 

Masyarakat Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

sebagian besar mata pecahariannya adalah sebagai petani, pegawai, dan pedagang. 

Masyarakat sekitar hampir seluruhnya adalah petani bahkan anak-anak yang 

masih menempuh jenjang pendidikan di sekolah dasar sudah sangat antusias untuk 

ikut membantu orang tua untuk menggarap perkebunan yang dimilikinya, baik itu 

perkebunan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Tabel 4 . Keadaan Jumlah Penduduk Desa Terasa  

menurut Golongan Umur 

No Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.  0 – 5     Tahun  60  57  117  

2.  6 - 25    Tahun  530 461 991  

3.  26 - 35  Tahun  202 170  372 

4.  36 - 50   Tahun  244  211 455  

5.  50  Tahun keatas  200 293 493 

  Jumlah  1.519 1.355    2.873 

Sumber: Data  Kantor Desa Terasa 2021 
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Tabel diatas menjelaskan bahwa Desa Terasa adalah salah satu Desa di 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dengan Jumlah penduduk  sebanyak 

2873 jiwa, tersebar di 8 Dusun, dengan distribusi penduduk menurut jenis kelamin 

yakni laki-laki 1.519 orang dan perempuan 1.355 orang dengan jumlah kepala 

keluarga sebanyak 638 KK. 

Tabel  5.  Prasarana Pendidikan Formal 

No. Prasarana Jumlah Kondisi 

1  PAUD 3 Unit  Baik   

2  TK  2 Unit  Baik  

3  SD  5 Unit  Baik  

4  SMP 1 Unit  Baik  

 

Sumber: Data  Kantor Desa Terasa 2021 

  Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021 Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai termasuk salah satu Desa dengan pendidikan 

masyarakat yang tergolong meningkat dari data tahun ke tahun. Ini merupakan 

salah satu peningkatan sumber daya manusia dari segi partisipasi masyarakat yang 

memperhatikan kemajuan pendidikan. Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai memiliki beberapa sarana pendidikan seperti PAUD, TK, SD, 

dan SMP,  berhubungan karena dekatnya sarana tersebut maka anak-anak tidak 

susah untuk kesekolah karena mereka dapat menjangkaunya dengan berjalan kaki. 
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Tabel 6. Sarana dan Prasarana Kesehatan 

 

No Sarana Jumlah Ket 

1 Puskesmas  -     

2 Pustu  1unit   

3 Posyandu  6 unit    

4 Poskesdes  -    

5 Bidan Desa  5 orang    

Sumber: Data  Kantor Desa Terasa 2021 

 Pustu yang merupakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa 

Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang terletak di Dusun 

Kalelembang pustu ini menaungi enam unit posyandu yang terdapat di tiap-tiap 

lingkungan yang melakukan aktivitas menimbang bayi dan balita, persalinan, 

pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi. Tenaga bidan terdapat lima  orang  sebagai 

pelayan kesahatan dan persalinan ibu hamil. 

Tabel 7. Sarana Peribadatan 

 

No  Sarana  Jumlah  Ket  

1 Mesjid  8 buah    

2 Mushollah  2 Buah    

3 TPA  12 Unit    

     

Sumber: Data  Kantor Desa Terasa 2021 
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 Agama adalah sistem kepercayaan yang berada pada setiap lapisan 

masyarakat. Dalam pelaksanaan aktifitas keagamaan terutama dalam 

melaksanakan kewajiban shalat lima waktu, masyarakat Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang merupakan penduduk mayoritas beragama 

Islam, bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, 

pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturrahmi, zakat, dan sebagainya, baik 

diselenggarakan di mesjid, mushollah, maupun dirumah penduduk, selain itu 

berdiri masjid di setiap Dusun. 

 

B. Latar Belakang Tradisi Naung ri ere di Desa Terasa Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai 

1. Faktor Keturunan 

  Untuk mengetahaui asal mula munculnya tradisi naung ri ere (turun di air) 

di Desa Terasa kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai maka terlebih dahulu 

perlu dipahami makna naung ri ere (turun di air) berdasarkan penuturan dari 

beberapa informan. Penjelasan dari Puang Cendong beliau mengatakan 

bahwa,“Naung ri ere iamiantu mange anrio-rio rikalorokia siallo sanggengna 

tujuh allongna maingna taua appabbunting na ngerangtoa rempo-rempo.”
2
 

Artinya, naung ri ere (turun di air) adalah pergi mandi-mandi di sungai sehari 

sampai tujuh hari selesainya pesta pernikahan dengan membawa sesajen.  

  Adapun penjelasan dari puang Ani  beliau mengatakan bahwa, “Naung ri 

ere iamiantu passare rempo-rempo mange ri patanna ere na tena naganggu toa 

                                                           

 
2
 Puang Cendong (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 3 Desember 2021. 
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boja dalle.”
3
 Artinya, naung ri ere (turun di air) adalah pemberian sesajen kepada 

makhluk penjaga air supaya tidak menganggu kita dalam pecarian rezeki.   

  Penjelasan serupa dari puang Tallasa beliau mengatakan bahwa: 

Naung ri ere iamiantu pangngera pammoporang mange risilassukang toa 

natoa akkanjoa ammari ri erea nasaba lassuluna toa accini lino assulukia 

riolo iamintu Siitti’ ere jari ri kuaangi silassukang toanatoa.
4
 

Artinya: 

Naung ri ere (turun di air) adalah bentuk penghormatan kepada saudara 

tertua kita yang berada di dalam air karena sebelum kita lahir ke dunia 

yang keluar pertama kali adalah setetes air sehingga dianggap saudara 

tertua kita. 

  Dari beberapa  penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa naung ri ere sebagai salah satu tradisi yang sampai saat ini masih  

dilaksanakan, kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dianggap sebagai suatu 

kewajiban dalam pelaksanaan  prosesi pernikahan, dimana prosesi tersebut masih 

sangat  disakralkan karena dianggap sebagai tradisi nenek moyang. Naung ri ere 

merupakan  salah satu tradisi yang dilaksanakan di sungai  dan mandi-mandi 

dengan membawa sesajen yang dianggap sebagai salah satu cara agar hubungan 

pasangan suami istri bertahan lama dan menghargai alam sebagai wadah dimana 

hidupnya berlangsung (mata  pencaharian).  

  Setelah peneliti turun langsung ke lapangan dan mencari data sejak kapan 

tradisi naung ri ere dilaksanakan oleh masyarakat  Desa Terasa Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti tahun 

                                                           

 
3
 Puang Ani (33 Tahun), Masyarakat Desa Terasa, Wawancara, di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 30 November 2021. 

 
4
 Puang Tallasa (79 Tahun), Sandro, Wawancara, di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai,  28 November 2021 
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dimulainya tradisi naung ri ere, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Puang 

Tallasa kepada peneliti bahwa:  

Naung ri ere tena kale tau angngissengi tahung sikura nari gaukang 

nasaba riolo tena tanggala, pulupeeng, bobboo, areka karatasa mingka 

rieng se’re buttina iamianjo riengna sipasang kalabini risabbukia iAli na 

Sitti Patimang nasuro toa anggaukangi naung ri erea. Ali  na Sitti 

Patimang iamiantu sikalabini battu tari sangka-sangkaa tarissenga 

kabattuangna ia tau paratama anggaukangi naung ri erea na saba na 

pauang toa angkua paratama assulu toa accini lino ere riolo assulu 

iamianjo na ere rikuaang silassukangna toa. Rieng karaeng paratama 

amparjuangkangi naung ri ere iamianjo karaeng basse tena riissengi 

kabattuangna ia ajjari pakkaminna ere hambangia, ere hambangia ri 

sinjai tangnga akkanjomi mae lohe tau dingka naung riere. Karaengta 

tarisseng tong kabattuanna iamianjo anjagai i poccina tamparangia sinri 

jala allurungi karang kope iamianjo anjagai i baringan tujua ri bulu baho 

karaeng ri pos tujuh rieng tanrana batu lompo assirakki iamianjo tena 

rikullei anjappuki ka punna rijappuki biasai bosi sabba, karaeng Kope 

juga biasa disebut karaeng Matuliing nasaba nakulle allibuki i linoa tenna 

mae na eloki na dingkai. rieng toong risabbu karaeng manurung ri pos 

sampuloi tellu ri sebbuki subehana akkenjomi pangngeleang ere untuk ile 

tau dodong nari isseng tommo lambere bodona taua ri botolo putea ka 

rieng asengji tappajang sabbuna taua.
5
 

Artinya: 

Naung ri ere (turun di air) tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti 

tahun berapa pelaksanaanya karena pada masa itu belum ada kelender, 

pulpen, buku ataupun kertas, akan tetapi ada satu bukti yaitu datangnya 

sepasang suami istri yang bernama Ali dan Sitti patimang adalah pasangan 

suami istri yang tidak diketahui asal mula keberadaannya, dia adalah orang 

yang pertama kali memerintahkan untuk melaksanakan tradisi naung ri 

ere, mereka percaya bahwa yang pertama kali keluar sebelum kita 

dilahirkan adalah setetes air jadi air merupakan saudara tertua kita. 

Adapun beberapa karaeng yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi naung ri 

ere yaitu: Karaeng basse adalah seseorang yang tidak diketahui asal mula 

keberadaannya yang ditugaskan menjaga ere hambangia (air panas), ere 

hambangia terletak di Sinjai Tengah, ditempat ini sering dikunjungi 

masyarakat untuk melaksanakan tradisi naung ri ere. Karaengta adalah 

seseorang yang tidak diketahui asal mula keberadaannya dan dia menjaga 

lautan. Karaeng Kope adalah orang yang tidak diketahui asal mula 

keberadaannya dia ditugaskan menjaga baringan tujua yang terletak di 

gunung Bawakaraeng tepatnya dipos tujuh salah satu tandanya ialah batu 

                                                           
 5

 Puang Tallasa (79 Tahun), Sandro, Wawancara, di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat 

Kabupaten Sinjai,  28 November 2021. 
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besar yang berseblahan jika disentuh maka akan turun hujan lebat tempat 

ini juga sering disebut subehana atau kesucian. Karaeng Kope biasa juga 

disebut karaeng Matuliling karena dia bisa keliling dunia kemanapun yang 

dia mau, dan  Manurung adalah seorang yang tidak di ketahui asal mula 

keberadaannya dia ditugaskan di Subahana atau tempat pengambilan air 

yang dijadikan obat bagi orang sakit tempat tersebut dapat diketahui 

panjang pendeknya umur seseorang sesuai dengan air yang ada dibotol, 

Subhana berada di pos sepuluh gunung Bawakaraeng. 

2. Faktor Keyakinan (mitos) 

  Naung ri ere yang dilakukan oleh masyarakat Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai tidak serta merta langsung dikerjakan masyarakat 

setempat, namun menurut berita yang beredar dimasyarakat, tradisi naung ri ere  

dahulu kala ada sepasang suami istri yang bernama Ali dan Sitti Patimang mereka 

adalah sepasang suami istri yang memerintahkan kita untuk melaksanakan tradisi 

naung ri ere  agar hubungan suami istri bertahan lama. Sebagaima kita ketahui 

bahwa orang-orang terdahulu dalam kehidupan sehari-hari masih menganut 

berbagai kepercayaan.  

  Adapun hasil wawancara dari Puang Saing  beliau mengatakan: 

Ia narigaukangi naung ri ere nasaba riolo rieng tau a’rembasa mange ri 

kalorokia na rieng buaja angngondangi nampa ribeso naung ri erea na 

sanggengna kamuana nne tenapa rilolongangi iamianjo napappasangngi 

toa tau toaiya na rigaukang anjo naung ri ere na Iatoa angngera 

pammoporo lurung appanggaukang sopang.
6
 

Artinya: 

Kita melaksanakan tradisi naung ri ere karena dulu ada orang yang 

melempar di sungai tempat pelaksanaan naung ri ere tiba-tiba ada seekor 

buaya yang mengejar dan menariknya ke dalam air dan sampai sekarang 

orang tersebut belum ditemukan, nenek moyang berpesan agar kita 

melaksanakan naung ri ere agar kita menghormati dan berperilaku sopan. 

                                                           

 
6
 Puang Saing (34 Tahun), Masyarakat Desa Terasa, Wawancara, di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai,  30 November 2021. 
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  Seiring dengan berkembangnya tekhnologi maka banyak hal yang telah 

mengalami perubahan contohnya pelaksanaan tradisi naung ri ere yang dulunya 

menggunaka daun lontara dan daun kelapa sebagai tempat sesajen sekarang sudah 

digantikan dengan piring. 

  Adapun hasil wawancara dengan Puang Cendong yang merupakan tokoh 

masyarakat yang melakukan tradisi naung ri ere, beliau mengatakan: 

Nakke anggaukangi naung rierea nasaba kupinahangii pappasangna tau 

toaiyya , nasaba punna  tena tau toaiyya tena naku kulle ajjari pakua nne, 

kugaukangi naung ri ere supaya tei kamua na kusikalamberang lurung 

bahinengku, naku kulle toong abboja dalle.
7
 

Artinya: 

Saya melakukan tradisi naung ri ere karena saya mengikuti pesan dari 

nenek moyang, karena tanpa nenek moyang saya tidak bisa seperti ini, 

saya laksanakan tradisi naung ri ere ini sehingga saya bisa bersama terus 

dengan istri saya, dan bisa mencari rezki. 

  Adapun penjelasan dari Puang Saing, beliau mengatakan, “Nakke 

anggaukangi naung ri ere iyapa na hancuru passikalabiniangku punna hancuru 

tommi linoa.”
8
 Artinya, Saya melaksanakan tradisi naung ri ere supaya hubungan 

suami istri saya bertahan lama, hubungan saya bisa hancur ketika dunia juga 

sudah hancur. 

  Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan awal mula 

dilaksanakan tradisi naung ri ere, karena sebagai tanda syukur telah 

melaksanakan resepsi pernikahan. 

                                                           

 
7
 Puang Cendong (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 3 Desember 2021.  

 
8
 Puang Saing (34 Tahun), Masyarakat Desa Terasa, Wawancara, di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai,  30 November 2021. 
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  Pelaksanaan tradisi naung ri ere dilaksanakan dengan berbagai tahap yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tempat Pelaksanaan Tradisi Naung ri ere 

  Dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere pemilihan tempat tidak boleh 

sembarangan, harus tempat yang dianggap sakral. Tempat pelaksanaan di sungai 

yang jauh dari keramaian, agar pelaksanaan tradisi berjalan lancar. Sunga tempat 

pelaksanaa naung ri ere bernama sungai tanggara sungai ini sangat dalam. 

Kedalaman mencapai 5m tempat ini sangat keramat yang ditandai dengan batu 

besar ditengah sungai, batu ini adalah tempat bermain makhluk gaib. 

Sebagaimana yang telah disampaikan Puang Ruslan kepada peneliti bahwa: 

Ri tanggara anne kaloro liba karrasana iamianjo nari haju pammariang 

anggaukangi naung ri erea salah sere tanrana rieng batu lompo ri 

tangngana kalorokia akkanjomi akkarena anu tari cinikia anjo batua 

tamaringa ri imbarang, ri buttu, ri dundui, apalagi nari allei gambarana, 

penna rilanggaraki anne pangngajarakia natabatoa gata-gatala areka 

dodong.
9
   

 

Artinya: 

 

Di sungai tangka ini sungai yang sangat keramat sehingga dijadikan 

tempat pelaksanaan tradisi naung ri ere  salah satu tandanya ada batu 

besar ditengah sungai disitulah tempat bermain makhluk gaib, batu ini 

tidak boleh ditegur, disentuh, diduduki, apalagi mengambil gambarnya, 

jika laragan-larangan ini dilanggar kita biasanya gatal-gatal dan jatuh 

sakit. 

 

  Ketika peneliti berada langsug dilokasi penelitian memang benar adanya 

bahwa sungai tangka memang terlihat sangat dalam dan terdapat batu yang 

berukuran besar ditengah sungai. 

 

                                                           

 
9
 Puang Ruslan (41 Tahun), Imam Dusun, Wawancara, Desa Terasa Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai,  30 November 2021. 
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2. Pelaku Tradisi Naung ri ere 

a. Sanro / Imam Dusun 

 Sanro atau orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dalam 

pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural 

yang menyebabkan dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu 

berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib, yang dipergunakan untuk membantu 

menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, 

kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. 

Imam Dusun adalah orang yang diberi hidayah dari Allah swt yang 

mengetahui berbagai hal, baik itu ilmu agama maupun imu lainnya dan 

merupakan orang yang dituakan dilingkungan adatnya. 

b. Masyarakat 

Masyarakat adalah orang yang melaksanakan tradisi naung ri ere maupun 

keluarga pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere, yakni 

orang-orang yang menyiapkan berbagai sesajen dan makanan yang akan disantap 

setelah selesainya proses pelaksanaan tradisi. 

3. Persiapan Pelaksanaan Tradisi Naung ri  Ere 

  Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat umum 

maupun masyarakat khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap 

saat, masyarakat memenuhi dan menjaga pelaksanaannya serta penghargaannya 

agar terhindar dari hal-hal yang mereka tidak inginkan.  

  Ritual dilakukan dengan tata cara upacara yang dilakukan oleh seorang 

yang mempercayai sesuatu perbuataan keramat yang dilakukan oleh sekelompok 
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umat beragama, yang mempunyai macam unsur dan komponen, yaitu adanya 

tempat-tempat dilakukanya upacara, alat-alat yang diperlukan dalam upacara dan 

yang terakhir orang-orang yang menjalankan upacara.
10

    

  Ritual adalah tindakan pemeluk agama yang harus  menggunakan perlatan 

dan perlengkapan yang sudah ditentukan, benda-benda yang tertentu, dan tempat 

yang ditentukkan.
11

 Ritual ini tujuannya untuk mendapatkan rezeki dan berkah 

dari suatu pekerjaan , seperti upacara menolak bala, dan upacara siklus kehidupan 

seperti kelahiran, pernikahan.
12

 

 

Gambar 2: Halasuji yang sudah diisi sesajen 

  Adapun beberapa persiapan yang disiapkan masyarakat dalam pelaksanaan 

tradisi naung ri ere, wawancara Puang Cendong, yaitu sebagai berikut: 

 Halasuji ia miantu paling pa rallu ripassadia  puna elo’toa anggaukangi 

naung ri ere, rempo-rempona nari punaiyyangiai aianjo bannang pute, 

kaing pute, bombang kaluku, kaluku lolo, golla eja, unti, songkolo ruang 

                                                           

 
10

 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok  Antropologi  Sosial ( jakarta: Dian Rakyat, 1985),  

h. 56 

 
11

 Iman Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama  ( Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2001),  h. 41 

 
12

 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama 

(Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95.   
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rupa (songkolo pute na songkolo lotong), intennoro manu kampong, 

daging syapi, manu pallu likku, manu caddi pute, anjo anu rieng aseng 

massu’na.
13

 

 

Artinya: 

 Halasuji adalah yang paling penting untuk disediakan jika kita mau 

melaksanakan tradisi naung ri ere, sesajen yang akan di isikan yaitu, 

benang putih, kain putih, daun kelapa muda, kelapa muda, gula merah, 

pisang, nasi ketan dua warna (nasi ketan putih dan nasi ketan hitam), telur 

ayam kampung, daging sapi, ayam masak lengkuas, ayam kecil yang 

berwarna putih, semuanya mempunyai makna. 

   

  Halasuji adalah tempat sesajen yang melambangkan tanda adat (kasta) 

adapun sesajen yang diisikan kedalam halasuji yatu: kaing pute (kain putih) 

adalah kain yang digunakan untuk menutupi bagaian halasuji, kain ini 

melambangkan kesucian dan tanda adat (kasta). Bombang kaluku (daun kelapa 

muda) adalah tanda-tanda adanya pesta pernikahan. Kaluku lolo (kelapa muda) 

adalah kalunrakkan (kebaikan) agar kedua mempelai selalu dalam hubungan yang 

baik. 

  Golla eja (gula merah) merupakan tanda manis agar kedua mempelai 

selalu dalam hubungan harmonis. Unti (pisang) adalah makanan yang dia sukai 

karena dia tidak suka makanan yang sudah terkena api adalah asal jin/setan dan 

sesungguhnya dia sangat benci jin/setan. Songkolo ruang rupa (nasi ketan dua 

warna), merupakan lambang kebudayaan masyarakat Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Songkolo lotong dan songkolo pute, songkolo 

lotong (nasi ketang hitam) merupakan tanda kebudayaan yang ada didalam diri 
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 Puang Cendong (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 3 Desember 2021. 
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kita yaitu bola mata hitam yang melambangkan keberanian. Songkolo pute (nasi 

ketang putih) merupakan tanda kebudayaan yang ada didalam diri kita yaitu bola 

mata putih yang melambangkan kesabaran. 

  Intennoro manu kampong (telur ayam kampung) merupakan lambang 

kebulatan agar hubungan mempelai selalu bulat seperti telur. Daging sapi adalah 

tanda bahwa dalam pelaksanaan pernikahan kedua mempelai sangat meriah. Manu 

pallu likku adalah ayam kampung yang dimasak menggunakan bumbu lengkuas 

yang bermakna kebaikan. Manu pute caddi (ayam putih kecil) adalah mainan 

kesukaan saudara kita yang berada didalam air. 

 

Gambar  3: Sesajian yang sudah disiapkan 
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4. Tahap pelaksanaan tradisi  

  Setelah selesai tahap persiapan selanjutnya ketahap pelaksanaan, dalam 

pelaksanaan tradisi naung ri ere ini yang ikut merayakan hanyala bagian dari 

keluarga pengantin baru, dan tetangga, pelaksana tradisi naung ri ere memanggil 

Sanro atau Imam Dusun kerumah sebagai petunjuk jalan dan memimpin jalannya 

tradisi. 

  Setelah sampai ketempat tradisi yaitu sungai Imam Dusun menutupi 

halasuji dengan kain putih, daun kelapa muda yang diikat dipinggir  halasuji 

kemudian Imam Dusun  membagikan sesajen kedalam piring lalu sesajen tersebut 

diturunkan kedalam halasuji, kemudian sesajen yang ada didalam halasuji 

diturunkan didalam air (sungai) bersama ayam hidup satu ekor yang berwarna 

putih, ayam hidup tersebut sudah diikat menggunakan benang putih. 

  Penghanyutan sesajen ke dalam air Imam Dusun membaca surah Al-

fatihah, An-nas, dan Al-falaq, ayat kursi, kemudian Imam Dusun membaca doa 

pelaksanaan tradisi naung ri ere adapun bacaannya sebagai berikut: 

Assalamualaikum, kipammopporanga karaeng patangna ere ri kalorokia 

nne silassukang toaku, rienga anne ambattuiki tujuangku eloki appassabbi 

mange risilassukang toana nasaba maengi bunting, angngerangi nne 

rempo-rempo ki pauang ngasengmi urang-urangta na naisseng tong toa 

na teikamua tena naganggui boja dalle na tei  tong kamua puang  Allah 

subehanahu  wataala tattarusi sare toa kacinggangang, nampa 

sisaraengpi linoa na sisaraeng tong passikalabinianna semoga bahagia 

lino akhera na risare tong tarusi kabarakkaang.
14

 

  

Artinya: 

Assalamualaikum, saya minta maaf kepada makhluk yang menjaga air di 

sungai ini saudara tertuaku, saya datang berkunjung dengan tujuan 

                                                           

 
14

 Puang Ruslan (41 Tahun), Imam Dusun, Wawancara, di Desa Terasa Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai,  30 November 2021. 
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memberitahu kepada saudara tertuanya bahwa ia sudah menikah , dia 

membawa beberapa sesajen untukta dan semua teman-temanta sehingga 

mereka mengenali kita, supaya mereka tidak mengganggunya disaat 

mencari rezeki dan semoga Allah swt selalu memberi kesehatan dan 

terpisahpi dunia  ini baru berpisah juga hubungannya, dan semoga selalu 

diberi keberkahan. 

 

  Setelah Imam Dusun membacakan ayat di atas maka Imam Dusun 

menghanyutkan halasuji yang berisi dengan sesajen kemudian Imam Dusun 

menyuruh pengantin baru untuk mencuci muka menggunakan air di pinggir 

sungai sebanyak tiga kali dengan membaca surah Al-fatihah, setelah itu Imam 

Dusun membaca sesajen yang tidak dihanyutkan ke sungai sehingga bertanda 

bahwa pelaksanaan tradisi naung ri ere  telah selesai kemudian pasangan 

pengantin baru beserta keluarga makan bersama di pinggir sungai dan biasanya 

mereka mandi-mandi bersama. 

 

Gambar 4: Penghanyutan Halasuji 
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C. Nilai-nilai Religius yang Terkandung dalam Tradisi Naung ri ere di Desa 

Terasa Kecatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

  Nilai-nilai religius yang terkandung dalam tradisi  naung ri ere adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai Syukur  

Syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang 

dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur.
15

 Hakikat syukur 

adalah menampakkan nikmat, sedangkan hakikat kekufuran adalah 

menyembunyikannya. Menampakkan nikmat antara lain berarti menggunkannya 

pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, juga 

menyebut nikmat dan pemberiannya di lidah.
16

  

 

Gambar 5: Berdoa Bersama 

                                                           

 
15

 Amir An-Najar, Psikoterapi Sufistik dalam Kehidupan Modern , Terj. Ija Suntana 

(Bandung: PT. Mizan Publika, 2004), h. 90. 

 
16

 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 

Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), h. 216. 
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  Bentuk rasa syukur yang diungkapkan masyarakat Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai  Barat  Kabupaten Sinjai yaitu karena telah diberikan kelancaran oleh Allah 

swt pada saat prosesi pernikahan sampai selesai. dengan melaksanakan tradisi 

naung ri ere yang  diadakan setelah tujuh hari selesainya prosesi pernikahan. 

Ungkapan rasa syukur  tersebut dapat  digambarkan ketika masyarakat 

melaksanakan syukuran, dimana dalam syukuran tradisi naung ri ere tersebut 

memanjatkan doa-doa yang ditujukan kepada Allah swt,  sebab alam dan seluruh 

isinya merupakan ciptaan Allah swt. 

  Sebagaimana yang disampaikan oleh Puang Ani kepada peneliti, “Ri 

gaukangi nne naung ri erea nasaba liba’ sukkurunatoa ka lancara tongji 

pabbuntingangia sanggengna maing, ngeratoa pammopporo mae ri karaeng 

Allah taala.”
17

Artinya, tradisi naung ri ere ini dilakukan karena bentuk 

kesyukuran dilancarkannya prosesi pernikahan sampai selesai, kita memanjatkan 

doa yang ditujukan kepada Allah swt. 

2. Nilai Sedekah 

  Sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim 

kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 

jumlah tertentu. Sedekah tidak ditetapakan bentuknya, bisa berupa barang, harta 

maupun sikap yang baik, jika berupa harta atau barang maka sedekah tidak 

ditetapkan waktu dan jumlahnya. 

  Dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere masyarakat yang telah 

melaksanakan tradisi naung ri ere dapat berbagi makanan dan peralatan yang 
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 Puang Ani (33 Tahun), Masyarakat Desa Terasa, Wawancara, di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 30 November 2021. 
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dibawa  ketempat pelaksanaan tradisi  kepada tetangga yang sempat datang, 

karena makanan dan peralatan yang telah dibawa ketempat pelaksanaan tidak bisa 

dibawa pulang kerumah karena bisa saja makhluk halus mengikutinya sampai 

kerumah. 

  Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Puang Tallasa kepada peneliti: 

Punna maingmi nne rigaukang naung  ri erea sareangmi sampi bolaiya 

nne mae kanrea lurung ala’-ala’na nasaba takkuleai ri pahali mange 

ribolaiyya nne pappasangna tau toaiyya riolo supaya tena 

nakapinahangngan toa.
18

 

 

Artinya: 

 

Jika pelaksanaan tradisi naung ri ere sudah selesai sebaiknya makanan 

dan peralatan yang telah dibawa lebih baik berikan saja kepada tetangga, 

karena tidak bisa dibawa pulang kerumah  itu pesan dari nenek moyang 

kita supaya kita tidak diikuti makhluk halus. 

 

3. Nilai Silaturrahmi 

    Silaturrahmi adalah istilah lain dari berbuat baik, menyayangi, mengasihi, 

dan, memperhatikan keadaan kaum kerabat. Silaturrahmi bukan sekedar kunjung 

mengunjung, akan tetapi yang lebih penting adalah upaya seseorang yang 

bersilaturrahmi untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang 

mendalam sehingga dapat saling mengetahui, memahami dan tolong menolong 

antar sesama tanpa membedakan kedudukan, jabatan dan kekayaan.”
19
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 Puang Tallasa (79 Tahun), Sandro, Wawancara, di Desa Terasa Kecamatan Sinjai 

Barat Kabupaten Sinjai,  28 November 2021. 

 
19

 Muhammad Muhyidin, Mukjizat Salam Silaturrahmi (Jogjakarta: Diva Press, 2007),  h. 

125. 
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Gambar 6: Poto bersama Pengantin baru dan keluaraga 

  Dalam tradisi naung ri ere, selain sebagai sarana untuk sedekah juga 

sebagai sarana untuk silaturrahmi. Silaturrahmi merupakan sebagai tempat 

berkumpulnya keluarga yang  jauh dan tetangga untuk menjaga tali persaudaraan 

diantara masyarakat setempat. Karena manusia sebagai makhluk sosial  

hendaknya berinteraksi antar invidu dengan masyarakat, guna menyambung tali 

silaturrahmi dengan warga masyarakat sekitar. 

  Sebagaimana yang telah disampaikan Puang Basri kepada peneliti: 

Ia mi anne hajina punna mangetoa naung ri ere ka sipaggoppo ngaseng 

toa rurung bija bettu lerea, na riengtong rampi bolaia ampakasuaraki, 

angngerangtoa kanre  ribiring kalorokia na ngannre-nganre toa mau 

ta’ciddinajatoa assala anjo passilassukangia sikalembarengi.
20

 

 

Artinya: 

 

 Sisi baiknya jika kita melaksanakan tradisi naung ri ere, kita berkumpul 

dengan keluarga yang jauh, tetangga juga ikut serta meramaikan, kita 

memakan makanan yang dibawa kesungai biar seadanya, akan tetapi tali 

silaturrahmi kita berjalan baik. 
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 Puang Basri (50 Tahun), Masyarakat Desa Terasa, Wawancara, di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 6 Desember 2021. 
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4. Nilai Ibadah 

  Ibadah artinya mengabdi (menghamba), menghambakan diri atau 

mengabdikan diri kepada Allah swt, merupakan inti dari nilai ajaran Islam. 

Dengan adanya konsep penghambaan ini, maka manusia tidak mempertuhankan 

sesuatu yang lain selain Allah swt, sehingga manusia tidak terbelenggu dengan 

urusan materi dan dunia semata. 

  Ibadah  juga dapat diimplementasikan melalui tradisi naung ri ere yang 

mana dapat menjadikan masyarakat dekat dengan Allah swt sebagai pencipta alam 

semesta. Nilai ibadah dalam tradisi naung ri ere yaitu,  berdoa kepada Allah 

dengan membaca surah Al-fatihah, An-nas, Al-falaq,  dan ayat kursi, karena 

berdoa merupakan ruhnya ibadah dan dalam pelaksanaan tradisi naung ri ere 

Imam Dusun harus memakai pakaian yang bersih selayaknya saat mau 

melaksanakan shalat. 

 

D. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Naung ri Ere di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai 

  Tradisi  masyarakat di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten 

Sinjai yang sudah membudaya dan masyarakat mematuhi dan mejaga 

pelaksanaanya agar terhindar dari hal-hal yang mereka tidak inginkan. 

Tokoh agama puang Suardi, menguraikan sebagai berikut: 

Punna ri gaukangi nne naung ri erea nappadaji punna mangei taua ribulu 

Bawakaraeng iaminjo bentuk kassukkuranna toa mange rikaraeng Allah 

taalah nasaba nasare toa dalle. Appada tongji anjo naung ri erea nasaba 

kasukkuranna toa maing anggaukangi pabbuntingang. Tena nakkulle 

ripela anjo kabiasaangia nasaba anu bettu riolo nagaukangi tau toaiyya, 

ianne naung ri ere tama’ringa rikuaang punna ri gaukangi la doraka toa, 
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nasaba menurukku nakke assala tena nari ruakangi karaeng Allah taalah, 

njo naung rierea marringji rigaukang tamarringa tong  ri pela.
21

  

 

Artinya: 

 

Kalau melaksanakan tradisi naung ri ere sama halnya jika kita 

mengunjungi gunung Bawakaraeng yang merupakan suatu bentuk 

kesyukuran terhadap Allah swt karena sudah memberi kita rezeki. Sama 

halnya tradisi naung ri ere merupakan bentuk kesyukuran karena telah 

melaksankan pernikahan, kebiasaan tersebut tidak bisa dihilangkan karena 

tradisi ini merupakan kebiasaan nenek moyang kita yang turun temurun, 

kita tidak bisa menganggap tradisi naung ri ere ini jika dilkasanakan kita 

akan berdosa, karena menurut saya asalkan kita tidak menduakan Allah 

swt tradisi ini dibolehkan dan tidak boleh dihilangkan. 

 

   Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masyarakat 

masih menjalankanya sampai sekarang, banyak pada setiap kebudayaan yang 

hadir menimbulkan hal-hal yang menyimpan dari ajaran agama Islam namun, hal 

ini menjadi kebiasaan yang dapat diterima dan eksis di tengah-tengah masyarakat 

karna memberikan banyak pengaruh oleh masyarakat setempat tanpa mengurangi 

keyakinan kepada sang pencipta.  

Pendpat dari Puang Tamrin Selaku Imam Masjid (Tokoh Agama) Menguraikan 

bahwa: 

 Tau anjamaiyyai nne naung ri ere anu tena ri situjui agamaiyya, ri 

angga’ musyrikki tapi masyraka’ na jamaiji ka na angga’ki  assala tena 

na bettu ri nia’ hatia riruakangi karaeng Allah taala, na ri gaukanji 

melalui tuntunan agama islam ma’ringi ri gaukang.
22

 

Artinya: 
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 Puang Suardi (56 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, di Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 30 November 2021. 
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 Puang Tamrin (65 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, di Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, 30 November 2021. 
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 Orang yang melakukan tradisi Naung ri ere  itu sebenarnya tidak 

diperbolehkan dalam agama, dan orang yang melakukannya musyrik 

tetapi sebagian masyarakat masih melaksankannya karena menganggap 

bahwa selagi dalam hati kita tidak ada niat untuk menduakan Allah swt, 

dan melaksanakannya melalui tuntunan Islam maka boleh-boleh saja 

dilakukan. 

 

 

Hubungan antara setiap mahkluk yang sudah mendahuluinya dan 

hubungan dengan alam semesta, bahwa bentuk keyakinan kepada leluhur adalah 

hal yang dapat diterima dan dijalankan tanpa keragu-raguan, membawa sesajian 

merupakan ritual yang tak asing lagi menurut masyarakat Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai hal ini akan terpatri kepada setiap insan yang tak 

lepas dari lingkup tradisi naung ri ere. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tradisi  Naung ri Ere dilaksanakan sebelum datangnya Islam. 

Tradisi Naung ri Ere merupakan tradisi lokal yang dilaksanakan oleh 

sebagian masyarakat Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat. Tempat 

pelaksanaan tradisi harus tempat yang sakral dan jauh dari keramaian atau 

sungai. Naung ri Ere dipercaya oleh masyarakat Desa Terasa Kecamatan 

Sinjai Barat dapat memberi keselamatan. Pelaksanaan tradisi Naung ri Ere 

pertama kalinya dilaksanakan oleh seorang yang bernama Ali dan Sitti 

patimang. Ali dan Sitti patimang adalah pasangan suami istri yang tidak 

diketahui asal mula keberadaanya, dia adalah orang yang pertama kali 

melaksanakan tradisi Naung ri Ere, Karena mereka percaya yang keluar 

pertama kali sebelum kita dilahirkan di Dunia adalah setetes air jadi air 

merupakan saudara tertua kita. Pelaksanaan tradisi ini dipinpin oleh 

dukun, ataupun Imam kampung, dengan membawa sesajen kesungai 

adapun sesajen yang dibawa pelaksanaan tradisi ini yaitu ayam hidup yang 

berwarna putih, dua butir telur ayam kampung, pallu likku, daging sapi, 

songkolo hitam, songkolo putih, pisang, gula merah dan kelapa muda. 
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2. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam tradisi Naung ri Ere di Desa 

Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai  yaitu, nilai syukur,  nilai 

sedekah, nilai silaturahmi, dan nilai ibadah. 

3. Pandangan Tokoh agama terhadap tradisi Naung ri Ere di Desa Terasa 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yaitu, Pandangan Tokoh Agama 

terhadap tradisi Naung ri Ere yaitu, kalau melaksanakan tradisi Naung ri 

Ere sama halnya jika mengunjungi gunung Bawakaraeng yang merupakan 

suatu bentuk kesyukuran terhadap Allah swt karena sudah memberi rezeki. 

Sama halnya tradisi Naung ri Ere merupakan bentuk kesyukuran karena 

telah melaksankan pernikahan, kebiasaan tersebut tidak bisa dihilangkan 

karena tradisi ini merupakan kebiasaan nenek moyang yang turun 

temurun, tidak bisa menganggap tradisi Naung ri Ere ini jika dilkasanakan 

akan berdosa, karena selagi tidak menduakan Allah swt tradisi ini 

dibolehkan dan tidak boleh dihilangkan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini adalah tentang bagaimana latar belakang tradisi Naung ri 

Ere di Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Snjai, dengan 

adanya skripsi ini di harapkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui 

bagaimana latar belakang tradisi Naung ri Ere.  

2. Penelitian ini juga menjelaskan tentang  nilai-nilai religius yang 

terkandung dalam tradisi  Naung ri Ere, yang tetap diimplementasikan 

yang tidak mubassir dan tetap membangun nilai-nilai sosial dalam tradisi  

naung ri ere.  
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3. Bagi masyarakat yang ingin melakukan tradisi Naung ri Ere  sebaiknya 

harus dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak ada unsur kemusyrikan 

dalam melakukan tradisi tersebut. 
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