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ABSTRAK 

Nama : Ahmad Anang 

NIM : 20200116016 

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam 

Judul : Tradisi Mangngade’ di Desa Mattampawalie Kecamatan 

Lappariaja, Kabupaten Bone (Tinjauan Aqidah Islam) 

 

Skripsi ini berjudul “Tradisi Mangngade’ di Desa Mattampawalie 

Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone (Tinjauan Aqidah Islam)” dengan 3 

rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Tradisi 

Mangngade’ di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, 2). 

Bagaimana Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mangngade’ di Desa Mattampawalie 

Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, 3). Bagaimana Pandangan Aqidah Islam 

Terhadap Tradisi Mangngade’ di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja 

Kabupaten Bone. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan suatu metode 

riset yang bersifat deskriptif, mengunakan analisa, mengacu pada data dan 

memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan teori. 

Pengumpulan data tidak menggunakan rumus-rumus statistik melainkan dengan 

cara Observasi, wawancara serta dokumentasi. Lokasi penelitian bertempat di 

Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pendekatan 

penelitian yaitu: 1) Antropologi adalah holistik, artinya dalam melihat suatu 

fenomena sosial harus diteliti dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat 

yang dikaji. 2) Teologis dimaksudkan untuk menjembatani para pakar ilmu agama 

(Ulama) dengan ilmu lainnya, karena pendekatan teologi dalam penelitian agama 

berada dalam kawasan naqli atau wahyu dan ada yang aqli atau produk 

kebudayaan manusia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Latar Belakang Lahirnya Tradisi 

Mangngade’dari segi preodesasi waktu tidak ada yang mengetahui secara spesifik 

mengenai tahun kemunculannya, akan tetapi Tradisi Mangade’ lahir didasari 

untuk menjalin silaturahmi dan memperingati kematian para leluhur. 2). Prosesi 

Pelaksanaan Tradisi Mangngade’ dilakukan dengan dua bentuk ritual 

Mangngade’ Sokko dan Mangngade’ Beppa. Pelaksanaan tradisi dimulai dari 

mabaji’-baji (Membersihkan kuburan), jompie/Lokasi pelaksanaan, miondro/ 

Tempat berupa kuburan nenek moyang, pattunungnge/ kuburan para orang sakti, 

barugae/tempat inti dalam meelakukan tradisi Mangngade’, angngadereng 

merupakan tahap trakhir dalam tradisi Mangngade’. Semua itu tahapan yang harus 

dilewati kalau dilaksanakannya ritual mangngade’ 3). Pandangan Aqidah Islam 

Terhadap Tradisi tradisi Mangngade’ tidak berpengaruh terhadap aqidah karena di 

dalam tradisi ini orang hanya datang untuk melepaskan niat, semisal ketika ada 

orang pergi keluar kota mencari nafkah dia berniat akan datang ke acara 
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Manggade untuk mensukuri kepulangannya dengan cara makan-makan dengan 

rizki yang di dapatkannya di daerah lain. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pola keberagaman dan kebudayaan masyarakat di Indonesia 

secara umum dan di Desa Mattampawalie secara khusus. Selain dari itu, penelitian 

ini diharapkan menjadi singgungan kepada pemerintah setempat untuk 

memberikan sebuah perhatian secara khusus terhadap perkembangan kebudayaan 

dalam rangka menjaga kearifan lokal yang ada di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tentu 

tidak sedikit pengaruhnya terhadap budaya yang ada di sekitar. Islam merespon 

budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun, sepanjang budaya lokal, 

adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nash al-Qur’an dan 

Sunah.1 Hubungan antara Islam dan budaya sangatlah erat di Indonesia dan telah 

berlangsung sangat lama dan tidak pernah terpisah sampai saat ini. Indonesia 

terdapat berbagai budaya yang dipengaruhi oleh Islam sehingga membuat banyak 

perubahan dan mempengaruhi pandangan masyarakat. 

Islam, sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat 

Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal 

yang ada di nusantara. Hubungan antara Islam dengan isu-isu lokal adalah 

kegairahan yang tak pernah usai. Hubungan intim antara keduanya dipicu oleh 

kegairahan pengikut Islam yang mengimani agamanya: shalihun li kulli zaman wa 

makan—selalu baik untuk setiap waktu dan tempat. Maka Islam akan senatiasa 

dihadirkan dan diajak bersentuhan dengan keanekaragaman konteks budaya 

setempat. Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Islam tidak datang ke 

sebuah tempat, dan di suatu masa yang hampa budaya. Dalam ranah ini, hubungan 

antara Islam dengan anasis-anasir lokal mengikuti model keberlangsungan (al-

namudzat al-tawashuli), ibarat manusia yang turun-temurun lintas generasi, 

 
1Baedhowi, Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen Dalam Agama dan Kearifan Lokal 

dalam Tantangan Global (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.65. 
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demikian juga gambaran pertautan yang terjadi antara Islam dengan muatan-

muatan lokal di nusantara. 

Proses adaptasi antara ajaran Islam (wahyu) dengan kondisi masyarakat 

dapat dilihat dengan banyaknya ayat yang memiliki Asbabun Nuzul. Asbabun 

Nuzul merupakan penjelasan tentang sebab atau kausalitas sebuah ajaran yang 

diintegrasikan dan ditetapkan berlakunya dalam lingkungan sosial masyarakat. 

Asbabun Nuzul juga merupakan bukti adanya negoisasi antara teks Al-Qur’an  

dengan konteks masyarakat sebagai sasaran atau wahyu2. Islam yang hadir di 

Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dengan budaya dan tradisi yang melekat erat 

pada masyarakat Indonesia. Sama seperti Islam di kawasan Arab, Arabisme dan 

Islamisme bergaul sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-

kadang orang sulit membedakan mana yang nilai Islam dan mana yang simbol 

budaya Arab. 

Keterkaitan antara budaya dan islam jelas di dalam Al-Qur’an. 

Sebagaimana yang disampaikan firman Allah swt., dalam Q.S. Al-A’raf/7;199 

yang berbunyi:  

   ١٩٩خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ الْْٰهِلِيَْْ 
Terjemahnya:  

 

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 

jangan pedulikan orang-orang bodoh”.3 

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Ayat ini 

walau dengan redaksi yang sangat singkat, telah mencangkup semua sisi budi 

 
2Buhori, Islam dan Tradisi lokal di Nusantara, Jurnal, Vol.13, No. 2, 2017), h. 230-231. 
3Yayasan Penelenggara Penerjemah, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Departemen 

Agama RI, 2006 , h.176. 
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pekerti luhur yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ia dipaparkan Al-

Qur’an setelah menguraikan secara panjang lebar bukti-bukti keesaan Allah swt., 

serta setelah mengecam kemusyrikan dan menunjukkan kesesatannya. 

Penempatan ayat ini sesudah uraian tersebut memberi kesan bahwa Tauhid harus 

membuahkan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur.4 

Ayat ini menjelaskan mengenai tata cara (etika) yang harus dipegang 

dalam Pergaulan antar sesama manusia5  Menurut Dr. Muhaimin, dalam bukunya 

yang berjudul “Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon”, cara 

terbaik untuk mengetahui kemurnian nafas islam, adat dan ritual dengan 

mengamati perayaan hari besar atau bulan suci Islam. Perayaan hari-hari besar 

termasuk dalam bulan-bulan suci dikalender Islam dan Jawa serta dirayakan oleh 

kaum muslimin yang di anggap memiliki signifikasi dalam merayakan ritual, di 

antaranya adalah Dzulqaidah (Kapit), Dzulhijjah (Raya Agung), Muharram 

(Sura), Rajab (Rejeb), Shafar (Sapar), Rabi’ Al-Awwal (Maulud), Sya’ban 

(Ruwah), dan Ramadhan (Puasa).6 

Dalam konteks saat ini tradisi yang meliputi keyakinan lebih dikenanl 

dengan animisme dan dinamisme. Animisme sendiri berarti percaya terhadap roh-

roh halus atau roh-roh para leluhur yang diyakini memiliki kekuatan dan 

dilakukan dengan rirual-ritual tertentu dan di tempat tertentu pula.7 Kepercayaan 

tersebut adalah kepercayaan agama pertama mereka. Semua yang bergerak 

 
4Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 354. 
5Tengku Muhaammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-

Nuur,(Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), h. 1534-1536.  
6Dr. Muhaimin, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, (Jakarta: PT 

Logo Wacana ilmu, 2002), h. 172.  
7Kuncoroningrat, Sejarah Kebudayaan Indonesia (Yogyakarta: Jambatan,1945), h.103. 
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memiliki kehidupan dan mempunyai kekuatan seperti pada ruh yang memiliki 

watak baik maupun buruk, sehingga untuk menghindar dari ruh yang kuat 

manusia menyembah dan melakukan ritual-ritual di tempat yang dipercayainya 

sebagai tempat tinggal ruh tersebut dan diberi tumbal atau sesajen.8 

Pada penelitian ini akan mengangkat salah satu tradisi yang sampai saat ini 

masih bertahan dan dilestarikan dengan terus dilaksanakan tiap tahunnya yakni 

Tradisi Mangngade’ di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten 

Bone. Masyarakat di Desa Matampawalie, mayoritas beragama Islam sebagai 

agama yang di anut dan kepercayaan yang diyakini. Tradisi Mangngade’  telah 

ada sejak dulu dan lahir dari kepercayaan masyarakat Bone sebelum Islam datang 

dan memengaruhinya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh 

alam tentu tidak sedikit mempengaruhi dan merubah ritual-ritual yang tidak sesuai 

dengan kebenaran yang dibawa oleh Islam sendiri. 

Di dalam tradisi Mangngade’ terdapat rangkaian  kegiatan  yang menjadi 

pengantar sebelum masuk pada acara inti yakni awalnya masyarakat terlebih 

dahulu melakukan pembersihan makam, kemudian selang 3 hari setelah 

pembersihan  mulailah acara inti yakni Mangngade sokko (songkolo) dan 

Mangngade beppa (kue) dengan pelaksanaan selisih 3 hari, dan bahan yang di 

butuhkan untuk pelaksanaan ritual tersebut adalah ayam, beras, dedaunan seperti 

daun sirih dan banyak lagi yang lainnya. 

Keberadaan tradisi Mangngade’ dalam kehidupan masyarakat Desa 

Mattampawalie sekarang ini mengantar penulis untuk mengetahui pengaruh islam 

 
8Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media,2000), h.6. 
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terhadap tradisi tersebut. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Tradisi 

Mangngade’ di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone 

(Tinjaun Aqidah Islam)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 

1. Fokus Penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah pembahasan tentang latar belakang 

kemunculan tradisi Mangngade’ dan prosesi yang dilaksanakan dalam tradisi 

Mangngade’ serta pandangan Islam terhadap tradisi Mangngade’. 

2. Deskripsi Fokus. 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka penulis terlebih dahulu 

mendefinisikan satu persatu variabel yang dianggap penting dari judul penelitian 

ini. Adapun variabel yang dimaksud adalah: 

a. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang 

masih dijalankan masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-

cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.9 

b. Mangngade’ adalah menjalankan adat merupakan kegiatan masyarakat di Desa 

Mattampawalie, Kecamatan Lappariaaja, Kabupaten Bone, dalam aplikasinya 

ritual ini terdapat penyerahan sesajen yang diletakan dekat kuburan orang yang 

ingin didoakan. 

c. Masyarakat secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu “musyarak”yang 

artinya hubungan (interaksi), suatu kelompok manusia yang hidup secara 

bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi 

 
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (jakarta; Pusat 

Bahasa, 2008), hlm. 1543.  
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terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya 

adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. 

d. Aqidah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata “aqadah-ya’qidu-aqdan”, 

berartiikatan perjanjian , sangkutan dan kokoh10.  

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dapat dideskripsikan secara rinci dalam 

tabel berikut: 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Latar Belakang munculnya 

tradisi Mangngade’ 

a. Asul usul tradisi Mangngade’ 

b. Latar Belakang lahirnya Tradisi 

Mangngade’ 

2. Prosesi Tradisi Mangngade’ a. Tahapan pelaksanaan Tradisi 

Mangngade’ 

b. Perlengkapan Tradisi 

Mangngade’ 

3. Pandangan Aqidah terhadap 

Tradisi Mangngade’ 

a. Tradisi Dalam Pandangan Aqidah 

b. Pandangan aqidah terhadap 

tradisi Mangngade’ 

 

 

 

 

 

 
10H. Mahmud Yunus, Kkamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Hidakarya Agung,1972), h. 

274. 
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C. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai salah satu acuan dalam 

pembahasan selanjutnya yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Tradisi Mangngade’ di Desa 

Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone ? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan Tradisi Mangngade’ di Desa 

Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone ? 

3. Bagaimana pandangan Aqidah Islam terhadap Tradisi Mangngade’ di 

Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone ? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap referensi yang ada atau yang 

telah didapatkan, maka dalam penelitian ini peneliti akan memberikan literatur 

yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan penelitian yang dilakukan 

yaitu pandangan Aqidah terhadap tradisi Mangngade’. Adapun beberapa literatur 

yang dijadikan referensi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, Jurnal yang berjudul “Mangngade’: Ciri tradisi Megalitik di 

Desa Wanuwaru, Mallawa, Maros” ditulis oleh Andi Muh. Saiful. Masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses acara Mangngade’ dan 

kedudukannya dalam masyarakat Desa Wanuawaru. Terdapat tiga tahap saat 

prosesi Mangngade’, yaitu mengunjungi salo, berkumpul di Saoraja, dan 

berkumpul di Bulu Posso. Dalam Mangngade’, masyarakat melakukan doa-doa 

yang berkaitan dengan pertanian, terhindar dari bencana alam, kedamaian, 
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keselamatan dan kesuksesan kehidupan pribadi. Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan yaitu, metode etnografi dan perekaman data arkeologi. Hasil 

perekaman data kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep dalam 

kebudayaan megalitik. Berdasarkan data tersebut akhirnya disimpulkan bahwa 

Mangngade’ merupakan ciri tradisi megalitik yang masih dijalankan masyarakat 

Desa Wanuawaru secara turun temurun dari leluhurnya dalam membangun 

pengakuan keberadaan kelompoknya. 

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tradisi Mangngade’ di Rumah Adat 

Karampuang serta Pengaruhnya terhadap Aqidah Masyarakat Desa Tompobulu 

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai” ditulis oleh Musdalifah (2001). Dalam 

skripsi ini  penulis berfokus pada prosesi upacara adat Mappogau Hanua atau 

Mangngade’ di rumah adat  Karampuang serta simbol-simbol yang terdapat 

didalamnya. Mappogau Hanua atau Mangngade’ merupakan pesta adat yang 

dilaksanakan setiap tahun yakni pada saat musim tanam tiba atau pada saat panen 

telah terlaksanakan, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan melalui 

upacara mappogau hanua, masyarakat karampuang mengekspresikan 

penghormatannya kepada leluhur dengan melakukan persembahan di tempat-

tempat yang dianggapnya sakral dan bersejarah. 

Ketiga, skripsi yang berjudul Tradisi Sekara di Makam Kesultanan Demak 

Pada Acara Grebek Besar yang di tulis oleh Ina Izatul Muna. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode observasi, interview (wawancara), serta 

dokumentasi sebagai data-data dalam menunjang penelitian skripsi ini. Analisis 

data pertama yang peneliti lakukan adalah membaca sekaligus mengkaji secara 
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mutlak dan mendalam apakah memang ada tradisi sekar makam Kesultanan 

Demak. Langkah yang kedua menafsirkan data dan disesuaikan dengan teori, dan 

langkah yang ketiga adalah menyimpulkan seluruh dari hasil penelitian. 

Wawancara dilakukan dengan orangorang terkait dengan tradisi Nyekar di Makam 

Kesultanan Demak, seperti pelaku tradisi Nyekar (peziarah) dan tokoh agama dan 

orang-orang yang bertugas menyiapkan perlengkapan upacara tradisi tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prosesi ritual dan makna serta nilai 

filosofisnya dalam tradisi Nyekar itu sendiri.Yang menjadi obyek penelitian 

skripsi ini ialah para peziarah dalam tradisi sekar makam Kesultanan Demak. 

Berdasarkan hasil penelitian analisis pembahasan masalah, landasan teori, data-

data dan wacana yang berkembang, maupun untuk memenuhi tujuan penelitian 

ini, peneliti berkesimpulan, (1) bahwa masyarakat Demak memiliki pemahaman 

yang kental dan kuat mengenai tradisi Nyekar sehingga masyarakat tetap 

melestarikan budaya leluhur tersebut. Prosesi ritual Nyekar di Makam Kesultanan 

Demak memiliki keunikan. Adapun keunikan tradisi Nyekar di Makam 

Kesultanan Demak tersebut yaitu dengan memakai uborampe bunga dan pakaian 

adat Jawa. (2) adapun motivasi dan tujuan tradisi Nyekar di Makam Kesultanan 

Demak adalah: melestarikan budaya dari para leluhur, wujud terima kasih kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, sebagai wadah silaturrahmi, perwujudan sikap hormat dan 

sebagai perwujudan sikap keseimbangan kehidupan sosial. Adapun dari motivasi 

individu peziarah, ada yang meyakini sebagai tawassul dan ada yang tidak 

meyakininya tergantung pada keyakinan individu peziarah yang tentunya dengan 
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argumentasi masing-masing. Adapun tentang mengirim pahala pada pembacaan 

tahlil tidak ada dalil yang menegaskannya. 

Terakhir, jurnal yang berjudul Makna Simbolis dalam Nyanyian 

Tradisional Ritual Mangade Masyarakat Bugis Mallawa Maros: Kajian 

Semiotika Roland Barthes ditulis oleh Musdalifah, Nensilianti dan Faisal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna denominasi, konotasi dan 

mitos dalam lantunan adat komunitas bugis Ritual Mangngade Mallawa Maros 

ditinjau dari segi semiotika studi Rolland Barthes. Metode dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah gambaran masyarakat 

yang dijadikan dasar kajian dan analisis. Sumber dari data dalam penelitian ini 

adalah data lisan yang diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam hal ini penelitian adalah teknik wawancara dan teknik observasi. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, 

pengumpulan, dan verifikasi. Hasil dari Penelitian tentang ritual adat Mangngade’ 

yang mereka sebut dengan dendang-dendang menunjukkan makna dari denotasi, 

konotasi, dan mitos. Pertama, makna denotatif mengungkapkan makna secara 

netral tanpa mengganggu nilai rasa yang terkandung dalam objek penelitian, 

sedangkan makna konotatif Makna mengungkapkan makna dan emosi yang tidak 

benar atau nilai-nilai emosional yang terkandung dalam objek riset. Mitos adalah 

suatu jenis tuturan tetapi tidak ditentukan oleh objek pesannya melainkan cara 

penyampaiannya mitos menyampaikan pesan itu sendiri. Lagu tradisional ini 

menceritakan tentang orang Bugis Makassar yang terkenal dengan karakter 

pekerja keras dan semangat pantang menyerah dalam mencapai segalanya. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan pembahasan mengenai 

pandangan aqidah terhadap tradisi Mangngade’ yang ada di Kabupaten Bone. Dan 

dari berbagai referensi yang telah menjadi acuan penelitian ini, belum didapatkan 

hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai “ Tradisi Mangngade’ di 

Desa Mattampowalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone” (Tinjauan Aqidah 

Islam). 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Tradisi Mangngade’ di Desa 

Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 

b. Untuk mengetahui prosesi Tradisi Mangngade’ di Desa Mattampawalie  

Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 

c. Untuk mengetahui pandangan Aqidah terhadap Tradisi Mangngade’ di Desa 

Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 

2. Kegunaan. 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini secara umum 

dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut: 

a. Secara teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu rujukan atau 

tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai 
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tradisi Mattampawalie. Selain itu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan. 

b. Secara Praktis. 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

pandangan aqidah terhadap tradisi Mangade’ serta dapat 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung pada tradisi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Penelitian ini diharapkan  dapat menjadi sebuah bahan bacaan untuk 

masyarakat luas dalam perkaya wawasan mengenai salah satu tradisi di 

Kabupaten Bone tersebut guna meningkatkan pemahaman akan hal 

tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Tradisi 

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat atau 

kebiasaan secara turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan 

dalam masyarakat hingga saat ini11. Tradisi juga berarati suatu penilaian atau 

anggapan tentang yang ada adalah suatu kebenaran yang paling baik. Tradisi 

adalah suatu kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan dilakukan secara terus-

menerus dan menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat, basanya dari suatu 

negara, kebudayaan, waktu, agama yang sama. Hal paling mendasar dari tradisi 

adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis 

maupun secara lisan, karena jika tidak di lakukan tradisi akan dapat punah12. 

Tradisi dilihat dari benda material merupakan suatu peninggalan yang 

tampak dan dijadikan sebagai peganggan yang beriringan dengan sesuatu yang 

baru, sepertihalnya candi, puing kuno, keris, badik serta lainya yang merupakan 

peninggalan masalalu dan masih dijaga sampai saat ini, itu adalah bukti tentang 

adanya tradisi dimaysarakat yang masih beriringan dengan kemajuan zaman dan 

teteap dijaga dan dipertahankan hingga saat ini dan seterusnya. Negara juga 

berperan dalam menjaga tradisi yang ada kususnya di indonesia candi Borobudur 

yang merupakan peninggalan masa lampau dijaga oleh pemerintan dengan cara 

mengeluarkan aturan-aturan yang menunjang keselamatan candi tersebut. 

 
11Kementrian Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV 

(Jakarta: Pustaka Media, 2019), h. 31. 
12Ulftun Hasanah, Penyelenggaraan Tradisi Dugderan di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Studi Tentang Nilai-Nilai Dakwah Islam), 

(Skripsi Tidak diPublikasikan), Semarang: UIN Walisongo, 2016, h. 54. 
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Merurut arti lengkapnya tradisi adalah keseluruhan benda material dan 

gagasan yang bersal dari masa lalu namun masih ada sampai saat ini dan belum 

rusak, dibuang atau dilupakan. Tradisi merupakan segalasesuatu yang diwariskan 

dari masa lalu hingga saat ini13. Jadi bisa disimpulkan apa yang dilakukan oleh 

manusia secara turun temurun di segala aspek kehidupan manusia demi 

meringankan hidup manusia dapat diakatakan tradisi yang akan menjadi suatu 

kebudayaan.  

 Secara khusus tradisi yang dapat melahirkan sebuah kebudayaan 

masyarakat diketahuai dari bentuk tradisi itu sendiri. Menurut Koenjaraningrat, 

kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma, serta peraturan dan banyak lainnya  

2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktifitas kelakuan yang berpola pada 

manusia yang bermasyarakat. 

3. Wujud kebudayaan dari benda-benda hasil karnya manusia14. 

Masyarakat merupakan sekeompok orang yang memiliki kesamaan 

budaya, wilayah, identitas dan berinteraksi dalam hubungan sosial secara 

terseteruktur. Masyarakat mewariskan masalalunya melalui: 

a. Tradisi dan adat istiadat berupa nilai serta norma yang mengatur prilaku dan 

hubungan antar individu serta kelompok. Tradisi yang berkembang pada suatu 

masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat 

istiadat sebagai warisan masalalu tidak harus sama persis namun dengan 

 
13Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Praneda,2007), h.69. 
14Muttulada, Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup, (Hasanudin University 

Press, 1997), h. 1. 
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berjalannya waktu apa yang menjadi adat berubah sesua perkembangan zaman. 

Masalalalu menjadi dasar untuk terus di kembangkan serta di perbaharui 

sebagai tanggapan terhadap perubahan zaman sehingga adat tersebut tetap ada 

dan tidak ditinggalkan. 

b. Petuah para leluhur delestarikan dengan cara di sampaikan turun temurun dari 

generasi satu ke generasi seterusnya sehingga tetap terjaga di lingkungan 

masyarakat tersebut. 

c. Peran orang yang dituakan sebagai pemimpin kelompok yang memiliki 

pengalaman serta pengetahuan tentang adat yang di pegang suatu kelompok. 

Sebagi contoh dalam suatu perkumpulan adat pasti ada tetuanya, tetua tersebut 

memiliki misi untuk menyampaikan apa yang diyakini sebagai ritual sepetri 

pengusiran setan atau roh-roh dengan cara memberi sesembahan. Dan tetua 

tersebut harus menyampaikan ajarannya kepada kelompok yang dipimpinnya. 

d. Peringatan, dalam suatu kelompok pasti terdapat peninggalan-peninggalan 

seperti tugu, gambar dlln. Maksut dari perigantan tersebut adalah untuk 

membuat genrasi selanjutnya akan selalu ingat dan tau tenntang keadaan pada 

saat lampau. 

e. Kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang merupakan suatu sejarah yang 

meninggalkan jejak dan bukti sejarahnya, seperti batu atau tempat-tempat yang 

dipercaya memiliki kekuatan dan penunggu yang hingga saat ini masih banyak 

dan terus dipercaya oleh kelompok-kelompok tertentu. 

Tradisi mengatur hubungan tiap individu dan individu, kelompok dan 

kelompok lainnya, serta mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan dan 
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juga terhadap alam. Tradisi berkembang menjadi sistem yang berlaku terhadap 

suatu kelompok baik mengatur norma, nilai, ancaman serta sangksi bagi individu 

atau kelompok yang melanggarnya 

Tradisi sebagai sisitem budaya menyediakan pedoman berprilaku yang 

bersumber dari nilai dan gagasan utama. Tradisi yang merupakan suatu sistem 

yang menyeluruh mengatur berbagai aspek dalam kehidupan dari cara prilaku, 

menjalankan ritual serta tindakan-tindakan yang berhubungan dengan mausia 

lainnya dari buruk ssampai yang baik. 

Tradisi yang merupakan gambaran dari sikap dan perilaku manusia yang 

telah berproses dam waktu yang lama dan di lakukan secara terus-menerus dan 

turun-temurun di mulai dari nenek moyang. C.A.Van Peursen menerjemahkan 

tradisi sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat, 

kaidah-laidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah dan diangkat, ditolak dan 

diterima dan dipadukan berbagai keanekaragaman perbuatan manusia lainnya15. 

 Tradisi adalah kebiasan sosial yang di turunkan dari generai ke generasi 

lainnya melalui proses sosialisasi. Konsep tradisi meliputi pandangan dunia yang 

menyangkut kepercayaan mengenai masalah kehidupan dan kematian serta 

peristiwa alam dan mahluknya atau bersangkutan dengan sistem kepercayaan, 

nilai-nilai, dan pola serta cara berfikir masyarakat16. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah 

kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat, yang di 

 
15C.A. Van Peursen, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius,1988), h. 11. 
16Maezan Khalil Gibran, Tradisi Tabuik di Kota Pariaman, dalam JOM FISIP, Vol. 2, 

Oktober, 2015, h. 3. 
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wariskan oleh nenek moyang baik secara lisan maupun tulisan dan menjadi suatu 

ciri khas dari suatu kelompok masyarakat tertentu. 

 Sesutau hal yang menjadi penting untuk memahami suatu tradisi adalah 

sikap dan orientasi pikiran atau gagasan dari masa lalu yang di ambil oleh orang 

masa kini. Sikap demikianlah yang menjadikan atri penting dari tradisi dalam 

kehidupan masyarakat. 

B. Pandangan Aqiddah Terhadap Tradisi  

Adat atau tradisi dalam bahasa arab (bentuk jama’ dari “adah”) yang 

berarti kebiasaan dan di anggap besininim dengan kata ‘urf, yang berarti sesuatu 

yang di kenal atau di terima secara umum.  Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafah, 

ya’rifu sering diartikan dengan “al-ma’ruf’ dengan arti sesuatu yang dikenal. 

Pengertian dikenal ini lebih dekat dengan pengertian “diakui oleh orang lain”. 

Sesuatu yang hanya dilakukan sekali beum dinamakan adat. Tentang sebrapa 

banyak perbuatan sehingga bisa dikatakan adat itu tidak dapat dihitung brapa kali. 

Adat bisa dikatakan adat jika dikenal dan dilakukan oleh banyak orang dan 

berulang kali.17 

Islam merupakan Agama yang diwahyukan oleh Allah swt. Kepada Nabi 

Muhammad saw. sebagai rasul dan disampaikan kepada manusia. Didalam agama 

Islam terdapat kewajiban serta larangan yang yang diperintahkan secara jelas 

didalam Al-Qur’an dan asunah yang menjadi pedoman bagi umat muslim untuk 

mengatur segala sesuatu secara jelas. Begitu juga dengan perihal adat atau 

 
17Audah Manna, Mantasia. “Tradisi Appaenre Nanre Dalam Perspektif Aqidah Islam”. 

Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No.2 thn 2017. h, 132-133. 
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kebiasaan manusia yang sering di lakukan. Adapun penngolongan adat atau ‘urf 

dapat dilihat dari berbagai segi:18 

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan , dari segi ‘urf  itu terdapat 

dua macam: 

a. ‘urf  qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata dan 

ucapan 

b. ‘urf fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan. 

2. Dari segi ruanglingkup penggunaannya, ‘urf  terbagi menjadi dua: 

a. Adat atau ‘urf umum, yaitu kebiasaan yang berlaku dimana-mana tanpa 

memandang indifidu, kelompok Negara atau Agama. 

b. Adat atau ‘urf  khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

tertentu dan tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu 

3. Dari segi penilaian baik atau buruk, adat atau ‘urf  terbagai ats dua: 

a. Adat atau ‘urf yang shahih, yaitu adat yang dilakukan secara berulang-ulang 

diterima oleh banyak orang tidak bertentangan dengan agama, sopan santun 

serta budaya yang luhur. Contohnya halalbihalal (silahturahmi) saat hari raya. 

b. Adat yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 

pelaksanaanya, namun bertentangan dengan Agama, serta uandang-undang 

Negara dan sopan santun. Contohnya adalah perjudian untuk merayakan suatu 

 
18 Audah Manna, Mantasia. “Tradisi Appaenre Nanre Dalam Perspektif Aqidah Islam”. 

Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No.2 thn 2017. h, 134-135. Dikutip Dari, Amir Syarifuddin, Ushul 

Fiqih, h. 385 
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peristiwa. Adat jenis ini tidak diharuskan untuk memeliharanya karna 

brtentangan dalil syara’.19 

2. Adat dalam hukum Islam  

Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur hubungan 

muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaian adat yang lama sebagian tidak sesuai 

dengan hukum islah yang datang setelahnya. Adat yang bertentangan dengan 

hukum syara’  tentu tidak diperbolehkan beriringan dengan aturan islam, apabila 

bertemu akan menjadi ketidak cocokan antara hukum yangg dibawa oleh islam 

dengan budaya pada masyarakat yang menjalankannya. Dalam hal ini islam masih 

harus menyeleksi antara mana adat yang sejalan dengan islam dan adat yang 

bertentangan dengan hukum yang dibawa oleh islam. Kemudian terdapat 

pedoman yang di jadikan oleh uma islam untuk menyeleksi adat lama adalah 

dilihat dari kemaslahatan menurut wahyu. 

Berdasarkah hasil dari seleksi tersebut, adat dapat dibagi menjadi 4 

(empat) kelmpok sebagai berikut:  

a) Adat lama yang secara subtansial dan dalam pelaksanaannya mengandungg 

unsur kemaslahatan. Adat semacam ini sepenuhnya diterima oleh hukum 

islam. 

b) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandug unsur 

kemaslahatan , namun dalam peroses pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh 

islam. 

 
19Audah Manna, Mantasia. “Tradisi Appaenre Nanre Dalam Perspektif Aqidah Islam”. 

Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No.2 thn 2017. h, 135. Dikutip Dari, Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, h. 

390-392  
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c) Adat lama yang pada prinsip dan ppelaksanannya mengandung unsur perusak 

(mafsadat). Yang dimaksut disini adat yang di dalam nya tidak tterdapat 

manfaat dan hanya menggandung kerusakan dan tidak sesuai dengan hukum 

islam. 

d) Adat yang telah berlangsung sangat lama dan diterima oleh banyak orang serta 

tidak mengandung unsur perusak kemudia  tidak bertentangan dengan dalil 

syra’ namun secara jelas belum diserap ke dalam syara’, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.20 

Dalam penjelasan yang telah di sampaikan di atas tamapak jelas bagai 

mana islam menerima serta menolak budaya yang trdapat dalam masyarakat. 

Sepertihalnya di Indonesia terdapat banyak pertentangan dalam menyikapi tradisi 

yang diperbolehkan oleh Islam da mana yang tidak.  

Didalam islam tidak sedikit ayat yang menyataka tentang syrik dimana 

syirik sering diartika sebagai menduakan Allah dengan sesuatu yang selain 

dirinya. Syrik secara umum bisa dikatakan kecenderungan untuk bersandar pada 

sesuatu atau seseorang selain Allah. Masyarakat yang menggagap bahwa tradisi 

yang lampau merupakan proses penyembahan terhadap nenek moyang atau 

kekuatan-kekuatan yang ada diluar dirimanusia seperti batu-batu atau pohon, 

menganggap hal itu adalah perbuatan syrik dan bertentangan dengan hukum 

islam. Ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an yakni QS. An-Nisa/4;84. 

 
20Audah Manna, Mantasia. “Tradisi Appaenre Nanre Dalam Perspektif Aqidah Islam”. 

Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No.2 thn 2017. h. 135. 
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بََْسَ  يَّكُفَّ  انَْ   ُ اللّٰٰ عَسَى  الْمُؤْمِنِيَْْ ۚ  وَحَرِٰضِ  نَ فْسَكَ  اِلََّ  تُكَلَّفُ  لََ  اللِّٰٰ ۚ  سَبِيْلِ  فِْ  الَّذِيْنَ فَ قَاتلِْ   
ُ اشََدُّ بََْسًا وَّاَ     ٨٤شَدُّ تَ نْكِيْلًً كَفَرُوْا وَۗاللّٰٰ

Terjemahnya;  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syrik, dan dia 

mengampuni segala dosa selain dari syrik itu, bagi siapa yang dikehendai-

nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia 

telah melakuka dosa yang besar”.21 

 

Dalam ayat diatas menujukkan betapa tegasnya Allah Swt menyuruh 

hambanya utuk tidak menyekutukan dia, dan mengancam hambanya dengan tidak 

adanya pengampuman terhadap dosa syirik. Dari sinilah sebagian orang yang 

percaya tentang adat yang ada di Indonesia itu bertolak belakang dengan hukum 

isalm dan mengharamkan melakukan ritual-ritual adat yang ada di suatu daerah. 

Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk 

dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan 

batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad 

SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang 

dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi 

para sahabat atau masyarakat. 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas’ud 

sebutkan,  

“Dicertikana kepada kami `Amr bin Hafs as-Sudusi, menceritakan `Ashim 

in Ali, menceritakan al-Mas`udy, dari `Ashim dari Abi Wail dari Abdilah 

bin Mas`ud ia berkata: … Apa yang dipandang baik oleh orang-orang 

 
21Depertemen Agama RI, Al-Qura’an dan Terjemahannya (Jakarta : Intermasa, 1993), h. 
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mukmin, maka ia di sisi Allah pun baik, dan apa saja yang dipandang 

buruk oleh orang-orang mukmin, maka buruk pula ia di sisi Allah”22 

 

Hadis tersebut oleh kalangan ushuliyyin dipahami (dijadikan dasar) bahwa 

tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam 

dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). 

Berdasarkan hadits itu pula kemudian dirumuskan suatu kaedah dalam ushul fiqh 

yang juga mendukung masuknya budaya dan tradisi dalam ajaran Islam; َ yang 

berarti adat/tradisi itu dapat dijadikan sebagai hukum”. Adat dalam kaedah fiqih 

di atas secara bahasa berarti mu`awadatus syai`i wa tikroruhu (membiasakan 

sesuatu dan mengulang-ulangnya). Dalam hal ini terma adat memiliki kesamaan 

makna dengan `urf. Oleh sebab itu, dari sisi terminologi adat tersebut 

didefinisikan sebagai sesuatu yang telah masyhur di kalangan masyarakat dan 

telah dikenal secara luas, serta tidak bertentangan dengan syari`at Islam.23 

  Bagi masyarakat Indonesia kita tentu tidak melupakan bagaimana Islam 

masuk di tanah Nusantara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Hamka yang 

menunjuk salah satu cataan berita dari para musafir Tiongkok, sebagai mana 

dituangkan dalam Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia, di 

medan pada ahun 1963 menyatakan Isalm masuk ke wilayah Nusantara 

(indonesia) pada abad-abad pertama hijriah atau pada abad ke tuju atau ke delapan 

hijriah.24 

 
22Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abul Qosim Al-Tobroni, Al-Mu`jam al-Kabir Juz 9 

(Maktabah Syamilah, Isdor Tsnai), h. 112. 
23 Buhori, Islam Dan Tradisi Lokal di Nusantara, Al-maslahah,vol 13, no 2, Oktober 2017. 

h.240 
24Ahwan Mukarom, Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia (surabaya : Jauhar, 2009) h. 
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Pendapat lain terhadap kapan masuknya Islam di Indonesian adalah 

dengan adanya bukti makam seorang perempuan di Leran sekitar delapan kilo 

meter ke arah barat kota Gresik, Jawa Timur. Dari pengamatan pada angka yang 

terdapat pada nisan makam tersebut, disimpulkan bawhwa Fatimah binti Maymun 

perempuan tersebut meninggal pada tahun 1082 Masehi, dengan meliat angka 

tahun tersebut bisa dikatakan wanita tersebut sudah masuk ke wilayah ini pada 

periode kerajaan Dhaha Kediri.25 

Ketika Islam masuk ke Nusantara (Indonesia) ada dua hal yang perlu di 

catat. Pertama; pada masa itu Islam sedang mengalami kemunduruan dalam segala 

hal. Kemudia yang kedua; sebelum datangnya Islam ke Nusantara agama Hindu-

Budha dan kepercayaan asli berdasarkan animisme dan dinamisme yang telah 

berakar sangat dalam dalam masyarakat Nusantara khususnya di Jawa. Upacara-

upacara seperti neluung dino, mitung dino, matang dino, matang puluh, nyatus, 

mendhak, sewu yang merupakan tradisi yang telah ada pra islam, dalam rangka 

menghormati kematian seorag tidak begitu saja dihilangkan pleh para mubaligh, 

tetapi dibiarkan berlanjut dengan diwarnai dan diisi dengan unsur-unsur dari 

agama Islam.26   

Wali Songo adalah tokoh-toko islam yang telah berhasil 

mengkombinasikan antara isalam dan kebudayayaan yang telah mengakar    pada 

masyarakat jawa dan memperkenanalkan islam dengan masyarakat dengan ciri 

 
25Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam 

Indonesia ,(Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu 2001), h. 54. 
26Wiwik Angrianti, Aqidah dan Budaya Islam Jawa . jurnal cemerlang. Vol.III. 

no.1.2015. h. 33. 
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khasnya, yakni sifat toleran terhadap kebudayaan dan kepercayaan setempat serta 

membiarkan ajaran lama eksis sebagaimana semual. 

Klau kita menelusuri sejara para Walisongo mengunakan seni sebagai 

salah satu cara dahwah mereka. Sunan kudus, Sunan Giri, Sunan Mulia khususnya 

Sunan Kali jaga dalam mentrasformasikan ajaran Islam pada saat itu menggunaka 

wayang dan gamelan yang sudah dirubah dan di isi dengan nilai-nila ajaran Islam 

, misalnya: tembang lir-ilir dan merangkaikan dengan gending-gending jawa, 

seperti gending mejil, maskumambang, dan wali lainnya meggunakan metode 

dakwah bi-al-hal dan bi-lisan.27 

Islam yang masuk di Sulawesi juga melakukan proses akulturasi terhadap 

budaya yang ada. sebelum islam masuk, Pangngadereng atau Pangngadakang 

merupakan sistem adat kebudayaan masyarakat Bugis dan Makassar.sitem adat 

tersebut mencakup 4 hal, yaitu Ade’ (adat) yaitu aturan atau keputsan yang 

permanen, Ade’ merupakan konsep kunci kebudayaan Bugis dan Makassar yang 

mengatur seluruh dimensi kehidupan masyarakat baik rumahtangga, kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Yang selanjutnya bicara atau ketentuan yang 

menyanggkut persoalan peradilan. Bicara berfungsi sebagai peradilan terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang yang melanggar ketentuan dari Ade’. Yang ketiga 

adalah rapang merupakan salah satu sendi pada pangngadereng yang mengatur 

apa yang boleh dikejrakan ataupum hal yang dilarang dikejakan. Kemudian yang 

ke empat yaitu wari’, berfungsi sebagai aturan yang mengatur tentang hubungan 

kekerabatan dan keturunan.  Kedatangan Islam menambah satu lagi komponen 

 
27Wiwik Angrianti, Aqidah dan Budaya Islam Jawa. jurnal cemerlang. Vol.III. no.1.2015. 

h. 34. 
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yang terdapat di Pangngaderang yakni komponen adat yang mengatur tentang 

keagamaan yang diberi nama sara’ dan setara dengan komponen adat yang telah 

ada sebelumnya.28 

Masyarakat Bugis Makassar sejak dahulu tetap menjaga adat dan mampu 

menyandingkannya dengan agama islam yang datang setelahnya, sepertihalnya 

yang terjadi di desa Mattampawalie yang masih menalankan tradisi Mangngade’ 

hingga saat ini dan dapat bersanding dengan agama Islam yang dianut oleh 

masyarakat. 

Budaya lokal dapat dirumuskan sebagai bentuk dari nilai-nilai lokal yang 

terwujud dari hasil pemikiran serta perilaku masyarakat tersebut yang terbentuk 

secara alami seiring berjalannya waktu. Pada umumnya, ia dapat berwujud 

sebagai hasil seni, tradisi, hukum adat ataupun pola pikir. Oleh karena luas 

wilayah Indonesia yang begitu luas serta memiliki bentuk masyarakat yang benar-

benar bervariasi maka terdapat beragam khazanah kekayaan lokal yang tercantum 

sebagai kebudayaan lokal.29 

Budaya lokal menceritakan tentang bagaimana masyarakat tersebut hidup, 

bergerak, dan menjalankan adat-adat atau nila-nilai yang mereka anut dan junjung 

tinggi. Ia mampu menggambarkan secuil kehidupan lain melalui kegiatan tersebut. 

Contoh budaya lokal yang ada di desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, 

Kabupaten Bone. 

 

 

 
28Sabara, Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan. Mimikri, vol IV. 

no, 1. 2018. h, 62. 
29Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h.3. 
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C. Tradisi Mangngade’ 

 Ade’ adalah salah satu aspek dari Panngaderreng yang mengatur 

pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis.30 

Menurut Mattulada bahwa: “semua tindakan orang Bugis dalam lingkup 

panngaderreng adalah Ade’ yang menyatakan diri dalam semua segi kehidupan, 

misalnya ade akkalabinengeng (hal-ikhwal yang mengatur masyarakat Bugis 

dalam berumah tangga), termasuk persoalan keturunan yang boleh atau tidak 

boleh saling menikah, hukum perkawinan, etika dan pendidikan dalam 

berkeluarga, dan norma yang mengatur tentang martabat dan harga diri dari suatu 

perkawinan”.31  

Pada bagian atas telah disebutkan bahwa Ade’ ialah kongkritisasi atau 

perwujudan dalam segenap tata-tertib yang meliputi semua orang dalam bersikap 

dan bertindak di dalam masyarakat dan kebudayaan, maka menurut Mattulada itu 

berarti pula bahwa semua orang, semua keadaan, dan semua benda yang terlibat di 

dalamnya adalah aspek Ade’ adanya. Dengan demikian, dalam realitas kehidupan 

masyarakat dijumpai adanya: “Pertama, Pranata sosial, berupa pakkatenni ade’ 

yang merupakan lembaga atau orang-orang petugas masyarakat (Negara) yang 

berkewajiban menjalankan pengawasan dan pelaksanaan Ade’. Mereka adalah 

personifikasi dalam Panngaderreng dalam realitas kehidupan masyarakat 

(Negara) yang dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mereka 

melarutkan diri dalam tuntutan-tuntutan dari kewajiban Ade’, sehingga padanya 

 
30Selamet Riadi, LATOA: Antropologi Politik Orang Bugis Karya Mattulada “Sebuah 

Tafsir Epistimologi”, Vol V. no, 1. 2019, h. 38. 
31Mattulada, LATOA: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 345-346. 
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dibebankan syarat-syarat yang sangat berat, misalnya sebagai manusia pribadi 

mereka harus melepaskan diri dari nafsu-nafsu pribadi. Kedua, Ade’ sebagai 

pranata sosial ialah pola-pola ideal dalam bentuk dan suasana yang beraneka 

macam. Inilah yang menentukan pola-pola formil dari Ade’ dan berlakunya 

menurut urutan, serta sarana-sarana pelaksanaannnya. Jenis-jenis ade‟ dalam arti 

pranata masyarakat antara lain misalnya Ade’ puraonro (norma fundamental yang 

sulit diubah), Ade’ abiasang (norma kebiasaan), dan Ade’ maraja (norma baru)”.32 

Tradisi Manngade yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sebuah 

ritual keagamaan masyarakat yang berada di desa Mattampawalie, Kecamatan 

Lappariaja, Kabupaten Bone. Eksistensi tradisi manngade masih memberikan 

pengaruh tersendiri di tengah masyarakat, apalagi ketika dikaitkan dengan 

pandangan Islam dalam meninjau setiap tradisi yang berkaitan dengan 

pengaruhnya terhadap aqidah Islam. Oleh karena itu, dalam rangka mengkaji 

bagaimana peran tradisi manngade di tengah masyarakat serta menggali lebih jauh 

pandangan Islam, maka peneliti mengeksplorasi penelitiannya untuk mendapatkan 

informasi yang detail yang ditunjang dengan berbagai penelusuran referensi. 

Definisi Mangngade’ jika diartikan secara bahasa adalah menjalankan 

adat. Adat yang dimaksud adalah melaksanakan ritual-ritual di alam terbuka 

dengan menggunakan kuburan sebagai media. Adat yang dilakukan tersebut 

merupakan acara tahunan dalam merayakan pesta panen oleh masyarakat Desa 

Mattampawalie. 

 
32Mattulada, LATOA: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 

h. 347. 
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Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang kuat berpegang 

pada Ade’ (adat). Terkait pengetahuan masyarakat Bugis tentang Ade’ ia 

mengatakan bahwa Ade’ sebagai hakikat manusia. Itulah sebabnya orang disebut 

manusia ketika ia memanifestasikan Ade’ dalam dirinya. Orang yang tidak 

memerangkan dirinya sebagai Ade’ dengan mempelajari, memahami dan 

mengimplementasikan nilai-nilai Ade’ dalam masyarakat maka tidak dapat disebut 

manusia karena dasar Ade’ itulah manusia berpangkal. Tanpa Ade’ yang menjadi 

pangkal kemanusian, maka apa yang disebut lempu (kejujuran), takwa kepada 

Allah dan mempertinggi siri (malu) sebagai nilai dan martabat kemanusiaan, tidak 

mungkin terwujud. Masyarakat Bugis mengartikan nilai-nilai ade sebagai harga 

dirinya. Sehingga aturan-aturan itu di dalam masyarakat Bugis disebut 

Pangngadereng. Sebab norma-norma yang terkandung di dalam Pangngadereng 

dapat mengatur kehidupan manusia. 

Berdasarkan pada konsep manusia terhadap adat yang disebut dengan 

Ade’, maka lahirlah aturan-aturan dalam masyarakat yang disebut pula 

Pangngadereng. Kata Pangngadereng merupakan manifestasi oleh kata adat 

(Ade’) yang dikerjakan oleh masyarakat dalam bentuk ritual. Ritual-ritual yang 

diperaktikkan dalam masyarakat tersebut merupakan bentuk pengimplementasian 

terhadap tradisi Mangngade’. 

Praktik tradisi mangngade mencerminkan bentuk pelaksanaan budaya 

masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan diturunkan ke generasi 

berikutnya. Pelaksanaan budaya tersebut menggunakan alam sebagai media 

simbolik. Terkait dengan tradisi tersebut maka ada beberapa unsur-unsur yang di 
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gunakan untuk keberlangsungan upacara adat, yaitu alam, benda alam, hewan, dan 

adanya penyerahan sesajen, serta keterlibatan sandro ade’ (dukun). 

Pelaksanaan tradisi Mangngade’ oleh masyarakat setempat dilaksanakan 

setiap tahun. Bentuk proses pelaksanaan tradisi tersebut dapat dikerjakan dalam 

dua tahap, yaitu tahap pertama Mangngade’ sokko, dan tahap yang kedua 

Mangngade’ beppa (kue). Proses pelaksanaan tradisi tersebut, yaitu mengunjungi 

Jompie, Mionro, Pattunungnge, Barugae, dan terakhir Angngaderengnge. Itulah 

tempat yang dikunjungi sebagai wadah dalam pelaksanaan tradisi Mangngade’ 

oleh masyarakat Desa Mattampawalie. 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. menurut 

Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong mendefinisikan “metode 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati”.33 Penelitian kualitatif adalah salah satu metode riset yang bersifat 

deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, dan memenfaatkan teori 

yang ada sebegai bahan pendukung, serta menghasilkan teori. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 

suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data 

yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Selanjutnya, 

penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh penelitian dan kehadiran penelitian tidak 

mempengaruhi obyek tersebut, dan penelitian sebagai instrument kunci.34 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini, penulis menempatkan lokasi penelitiannya di Desa 

Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. karena menurut penulis 

 

33Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif,  (Bandung: RosdaKarya 2007), h.23. 

34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 8-9 
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dari sisi lokasi ini lebih terjangkau, artinya peneliti akan lebih cepat memperoleh 

data-data yang akurat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Antropologi  

Antropologi dalam bahasa Yunani terdapat dua kata yaitu, anthropos 

berarti manusia dan logos berarti studi. Jadi, antropologi merupakan suatu studi 

disiplin ilmu yang berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya tentang 

makhluk manusia. Antropologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu 

yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan.35 

Adapun metode yang digunakan melalui pendekatan antropologi adalah 

metode holistik, artinya dalam melihat suatu fenomena sosial harus diteliti dalam 

konteks totalitas kebudayaan masyarakat yang dikaji. Sedangkan teknik 

pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam 

(terjun langsung ke dalammasyarakat).36 

2. Pendekatan Teologis  

Teologi secara leksikal terdiri dari dua kata, yaitu “theos” yang berarti 

Tuhan dan “Logos” yang berarti Ilmu. Jadi teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau 

ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang 

 
35Koentjaraningrat, Budi Santoso, Kamus Istilah Antropologi ( Jakarta : Balai Pustaka, 

1978/1979), hal 
36Pebri Yanasari, Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worker, 

Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, h. 6. 
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Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, juga membahas hubungan 

Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan.37 

Pendekatan Teologi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan 

penelitian agama. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan apakah agama 

dapat diteliti. Sementara ahli dan ulama, menurut Noeng Muhadjir, bahwa ilmu 

dan wahyu itu memiliki otonomi dibidangnya masing-masing. Ekstremitasnya 

menimbulkan filsafat di antara para ulama, dan menabukan non empirik dan non 

sensual diantara para ilmuan. Apapun alasan yang dikemukakan, adalah bahwa 

pendekatan teologi dalam penelitian agama dimaksudkan untuk menjembatani 

para pakar ilmu agama (ulama) dengan ilmuan lainnya, karena pendekatan teologi 

dalam penelitian agama berada di kawasan naqli atau wahyu dan ada yang aqli 

atau produk budaya manusia.38 

C. Sumber Data. 

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kategori sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di 

lapangan dari hasil wawancara dan tanya jawab dengan narasumber/informan 

guna memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalaui 

dokumen-dokumen yang dipandang meragukan. 

 

2. Sumber Data Sekunder 

 
37Amsal Backtiar, Filsafat Agama. Cet. Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 18. 
38Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV Cet. I (Yoyakata: Rake 

Sarasin, 2000), h. 225. 
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Data ini diperoleh peneliti dari Library research atau penelitian 

kepustakaan yaitu kajian terhadap artikel atau buku-buku yang memiliki 

hubungan dengan pembahasan judul penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah lakudengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.39 

2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk mendapatkan informasi 

dan ide melalui pertanyaan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.40 

3. Dokumentasi adalah adalah teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan penyelidikan terhadap dokumen yang berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.41 teknik 

pengumpulan data dengan cara meliahat dokumen-dokumen bisa 

berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karyayang 

momental yang bersangkutan. 

E. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan. Instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena 

 
39Hady Sustrisno, Metodologi Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172. 
40Runny Hanitidjo Soemitro, metotologi penelitian,  (Jakarta: Data Media, 1994), h. 44-

45. 
41Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 240 
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itu, peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian 

kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjung ke lapangan. Adapun 

nstrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi:  

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan. 

2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan 

dengan sumber data 

3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

pembicaraan dengan informan. 

4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1.  Pengolahan Data 

Secara sederhana, pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan 

data-data lapangan sesuai dengan rancangan, tujuan dan sifat penelitian. Adapun 

metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Editing data merupakan pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 

dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data 

yang diperoleh dari hasil wawancra. 
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b. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literature, kemudian 

memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 

2. Analisis Data 

Hal ini bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan 

data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 

Dalam penelitian kulitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-

fakta Di lapangan.  

Secara umum, proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses 

penting yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau 

penerikan kesimpulan.42 

Pada penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah seperti yang 

dianjurkan oleh Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.  Aktivitas dalam analisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data (Data Collection) 

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang 

sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikemudian dikembangkan 

penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 

2. Reduksi Data (Data reduction) 

 
42Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci Cet. II (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 11-12. 
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Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final 

dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti komputer, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti 

merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan 

huruf besar, huruf kecil dan angka dan data yang tidak penting dibuang. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan 

data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk  uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan 

Huberman menyatakan: “the most frequent form of display data for qualitative 

research data in the pas has been narative tex” artinya: yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang 

bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, 

matriks, network (jejaring kerja). 
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Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang 

ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di 

lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa 

yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik 

itu berkembang atau tidak. Jika setelah lama memasuki lapangan ternyata 

hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di 

lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori 

yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, 

berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui 

pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku 

yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

4. Conclusion Drawing / verification 

Conclusion Drawing/verification adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, bila kesimpulan memang telah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah 
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dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. 

G. Pengujian dan Keabsahan data 

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan sampai dapat 

memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian data 

penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian bila 

bila telah memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah 

teruji keabsahan data penelitiannya. 

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas 

hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. 

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik 

triangulasi. 

Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian 

kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan 

dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi 

triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data 

penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

Pada bagian ini akan dibahas secara umum tentang wilayah Desa 

Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. 

Gambar 1.1. Peta Desa Mattampawille 

 

 

 

 

 

Sumber; Peta Desa Mattampawalie Tahun 2021. 

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Desa Mattampawalie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Sumber: Profil Desa Mattampawalie Tahun 2021 
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1. Gambaran Umum Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja 

a. Sejarah Terbentuknya Desa Mattampawalie    

Desa Mattampawalie terbentuk pada tahun 1964 dan diberi nama 

MATTAMPA WALIE karena pada saat itu sebagian wilayah desa dikuasai oleh 

DI-TII sehingga masyarakat harus mengikuti dan mengakui keduaya yakni DI-TII 

dan pemerintah resmi. 

Kepala desa yang pertama memimpin desa Mattampawalie adalah 

Tawakkal Manyalla 1964-1974. Pada saat itu Desa Mattampawalie memiliki 3 

(tiga) dusun, yaitu Dusun Rajja, Dusun Bulu Tanah, Dusun lekke. Pada tahun 

1974 Andi Rahman terpilih menjadi Kepala Desa 1974-1984. 

Pada tahun 1984 pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Andi 

Muh. Nawir 1984-2003. Dan pada tahun 2003 terjadi pergantian Kepala Desa dari 

Andi Muh. Nawir kepada Muh. Rusatm Pale, SE 2003-2008. Pada saat itu terjadi 

perubahan dalam jumlah Dusun di Desa Mattampawalie dari 3 (tiga) menjadi 

4(empat) Dusun, yaitu Dusun Raja I, Dusun Raja II, Dusun Bulu Tanah I, dan 

Dusun Bulu Tanah II. Dan pada tahun 2007 program PNPM PPK masuk di Desa 

Matampa walie. 

Pada tahun 2008 Muh. Rustam Pele, SE kembali terpilih hingga 2014. 

Kemudian Abd. Kahar, S.Sos dan H. Nur Ali ditunjuk oelh Bupati bone untuk 

menjabat sebagai Kepala Desa  di Desa Mattampawalie hingga 2016 dan di ganti 

kembali di pemilihan olleh Muh. Rustam Pele, SE43 

 

 
43Dokumen RPJM Desa Mattampawalie, diambil pada tanggal 11 Januari 2022. 
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b. Kondisi Geografis  

Desa Mattampawalie merupakan salah satu desa dari 9 (sembilan) desa 

yang ada di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Desa Mattampawalie berada 

pada sebelah Barat wilayah Kecamatan Lappariaja. Jarak Desa Mattampawalie 

dan ibukota Kecamatan Lappariaja sekitar 12 (dua belas) kilmeter dan sekitar 64 

(enam puluh empat) kilometer dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa 

Mattampawalie dapat di tempuh menggunakan kendaraan roda dua dan roda 

empat. 

Luas wilayah Desa Mattampawalie sekitar 15,8 km. wilayah desa 

Mattampawalie pada umumnya adalah daerah dataran rendah. Adapun batas-batas 

Desa Mattampawalie sebagai berikut:  

a. Sebelah utara berbatsan dengan Desa Tonrongnge dan Desa Sengng Palie. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lili Riattang. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Libureng dan Kecamatan 

Mallawa Kabupaten Maros. 

d. Sebalah barat berbatasan dengan Kecamatan Tillu Limpoe. 

Desa Mattampawalie merupakan desa yang memiliki iklim tropis sama 

seperti desa lainnya di Kabupaen Bone yang sangat potensial dalam bidang 

pertanian dan perkebunan semisal padi dan coklat serta tanaman lainnya yang 

dijadikan sumber penghasilan warga daerah tersebut. 

c. Kondisi demografis 

Penduduk Desa Mattampawalie berjumlah kurang lebih 3.750 orang yang 

terdiri dari laki-laki sebanyak 1.836 orang dan perempuan 1.914 orang. Adapun 
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jumlah kepala keluarga sebanyak 703 KK. Umtuk lebih jelasnya pendduk Desa 

Mattampawalie dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 1.1 kependudukan 

NO  

Nama Desa 

Jumlah KK Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1

1 

Desa 

Mattampawalie 

703 1836 1914 750 

Sumber : Profil Desa Mattampawalie Tahun 2021 

d. Kondisi pendidikan  

Berkenaan dengan pendidikan. Desa Mattampawalie mempumyai jumlam 

pendidikan rata-rata yang sesuai dengan kemampuan anggota keluarga dalam 

menyekolahkan anaknya. Dalam melihat prestasi banyaknya tamatan peserta didik 

ditingkat sekolah dasar (SD), SMP, SMA, maupun sarjana. Berikut table 

mengenai presentasi tinggat pendidikan anak:  

No Tingkat Pendidikan Jumlah orang 

1 TK 127 Orang 

2 SD 983 Orang 

3 SMP 257 Orang 

4 SMA 238 Orang 

6 Akademi 20 Orang 
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Tabel Struktur 1.2 Timgkat Pendidikan Anak 

Sumber : profil Desa Mattampawalie Tahun 2021 

e. Mata Pencaharian  

Dilihat dari luas lahan serta kondisi iklim yang ada di Desa 

Mattampawalie serta kondisi masyarakat sangat memungkinkan untuk masyarakat 

bertani seperti pisang, coklat, cengkeh, sukun dan lainnya. Sehingga banyak 

masyarakat yang lebih memelih bertani ketimbang menyekolahka anaknya, 

namun tidak sedikit pula yang memilih berdagang serta menjadi pegawai PNS. 

Berikut table, atau pencaharian penduduk Desa Mattampawalie dan tabel tenaga 

kerja:  

Tabel 1.3 Struktur Mata Pencaharian Penduduk 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 1679 Orang 

2 Peternak - Orang 

3 PNS 21 Orang 

4 Wiraswasta 72 Orang 

5 Swasta 14 Orang 

Sumber : Profil Desa Mattampawalie Tahun 20121 

 

 

 

7 Sarjana S1 45 Orang 

8 Sarjana S2 25 Orang 
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f. Kelengkapan Sarana Prasarana  

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Mattampawalie cukup 

lengkap mulai dari pendidikan, kesehatan, olahraga dan lain-lain. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat di bawah ini. 

Tabel  1.5 Sarana Prasarana 

Sumer : Profil Desa Mattampawalie Tahun 2021. 

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Mangngade’  

1. Asal Usul 

Kemunculan sebuah tradisi tidak lepas dari sebuah faktor historis 

bagaimana tradisi tersebut lahir. Hampir pada semua tradisi yang berkembang dan 

bertahan sampai hari ini mempunyai sebuah cerita menarik yang disangkut 

pautkan dengan kepercayaan nenek moyang sebagai sosok pelaku sejarah. Dalam 

hal ini untuk merujuk pada pembahasan asal muasal dari tradisi mangade’ maka 

No Saran dan prasarana Jumlah 

1 Kantor Desa 1 buah 

2 Sekolah 5 buah 

3 Masjid 5 buah 

4 Musholah 2 buah 

5 Lapangan Volly 1 buah 

6 Lapangan sepak Bola 2 buah 

7 Lapangan Takraw 1 buah 

8 Pemakamam Umum 3 buah 

9 Puskesdes 1 buah 
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secara tidak langsung dibutuhkan sebuah cerita dan fakta menarik dalam 

permulaan kemunculannya, dan hal itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu 

yang mempunyai pengetahuan tersebut didalamnya. 

Asal usul tradisi Mangngade’ menurut Cangkang selaku ketua adat di 

Desa Mattampawalie berawal pada saat itu pernah tidak ada orang yang tinggal di 

tempat itu (Mantanpawalie) sebab ketika ada anak remaja pada saat itu, ketika 

genap 40 (empat puluh) akan menghilang lagi. Kemudian ketika sampai 7 (tujuh) 

kali menghilang anak muda tersebut pada saat itu dia menyeberangkan kembali 

orang (perempuan) dari Bolla Pance’ (rumah pendek) di Tamajera. Kemudian 

disitulah tinggal beranak dan memiliki banyak keturunan, sebab saat itu mereka 

telah di berikan adat (Ade’) agar bisa menjadi kuat dan bertahan hidup. ketika dia 

melaksanakan ade’ tersebut disitulah awal mulanya istilah Angngadereng muncul 

dan di gunakan sampai saat ini.44 

2. Latar Belakang Kemunculannya 

Menurut Ambo Kala kemunculan tradisi Mangngade’ awalnya hanya 

dilakukan di rumah adat namun seiring waktu semakin banyak orang yang datang 

sehingga tidak mencukupi rumah adat tersebut dan di pindahkan di Barugae. Pada 

awal kemunculannya Mangngade’ hanya sebagai peroses perkumpulan para 

warga biasa untuk menjalin silahturahmi dan memperingati kematian para leluhur 

mereka. Namun dengan berlangsungnya waktu yang cukup lama perkumpulan 

tersebut semakin banyak dan membuat tempat berkumpul mereka tidak cukup, 

sehingga membuat mereka harus mencari tempat lain dan menjadikan 

 
44Cangkang (63), Ketua Ade’(adat) Desa Mattampawalie, Wawancara pada tanggal 11 

Januari 2022. 
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Mangngade’ sebagai ritual tahunan dalam rangka memperingati serta mensukuri 

rizki yang diberikan oleh tuhan kepada mereka dengan cara makan-makan 

bersama dan berbagai ritual yang mereka percayai. 

Ambo Kala juga berkata tentang mengapa ada 9 (sembilan) orang yang 

menjadi pilar adat Mangngade’ dimana 9 orang tersebut mewakili 9 unsur Ade’ 

yaitu 4  (empat) dari unsur   air, tanah, api, angin. serta 5 (lima) unsur dari agama 

yaitu Parukkuseng/pernikahan, Paccepureng/terakhir, Ade’ Pakatuo/ada 

kehidupan, Mabbakkan, arajan/kekuasaan. sembilan orang tersebut akan terus 

menerus menjadi pilar adat sampai tua dan tidak sanggup lagi menjalankan ritual 

dan diteruskan kepada keturunannya45. Dari semua unsur yang ada tersebutlah 

beliau menyatakan segala sesuatu yang ada di bumi harus di Ade’, dengan cara 

selalu menjaga keharmonisan alam yang mengacu pada keseimbangan air, tanah, 

api dan udara. Kemudian manusia menjaga pula keharmonisan diri dengan cara 

menjaga Ade’ agar. Inilah yang membuat masyarakat yang percaya terhadap radisi 

mangade’ tidak bertentangan terhadap ajaran dari agama islam dan masih terus 

dilestarikan hingga saat ini. 

Sedangkan menurut uwa Cangkang: 

“Mangngade’ Appamulangenna ia riasengnge ade lanaro onrong 

maddepungngenna taue pallepei niatna iaro tau pole’e mannia narekko 

engkai masempo dallena eloi lao manre-anre riangngolonna tamatoanna. 

Makkutoparo paimeng iaro odee engkai mancaji tanra asukurukenna rupa 

tau’e nasaba engkai diareng dalle maega. Pappada toniro rilalenna agama 

islam narekko polei mannia sarekko ammai dilepperi. Pada-padanna 

dipanrei anana yatim’e, tau makurangnge warammparanna. Ia ade’e 

 
45Ambo Kala(74),tokoh adat, Wawancara, Desa Mattampawalie pada tanggal 11 Januari 

2022. 
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engkatoni mancaji assedingeng na onrong assiruntukenna padanna rupa 

tau iaregga keluargana”.46 

 

Pada awalnya menurut uwa Cangkang ada sebuah tempat yang dijadikan 

sebagai tempat untuk berkumpul dengan tujuan untuk meepaskan niat bagi 

mereka yang memiliki niat atau nadzar ketika memiliki rejeki yang berlimpah 

maka mereka akan mengadakan kumpul dan makan bersama di tempat yang 

mereka percayai sebagi tempat sakral nenek moyang mereka. 

Sama halnya pada ajaran islam bagi yang pernah berniat untuk 

memberikan makan pada anak yatim maka mereka harus menunaikan niat tersebut 

Kemudian adat tersebut menjadi bukti rasa syukur mereka terhadap rejeki 

yang mereka terima dan menjadi tempat berkumpunya sesama manusia, sekaligus 

menjadi tempat berkumpulnya anggota keluarga mereka 

C. Prosesi tradisi Mangngade’ yang ada di Desa Mattampawalie 

Tradisi Mangngade’ merupakan tradisi yang diselenggarakan setiap tahun 

pasca petani mengambil hasil penannya. Tardisi ini dilaksanakan dalam rangka 

sebagai bentuk rasa syukur petani terhadap hasil panen yang mereka terima. Oleh 

karena itu, untuk mengimplementasikan rasa syukur tersebut, maka maksyarakat 

mengadakan sebuah acara ritual yang disebut dengan tradisi Mangngade’. 

Dalam tradis Mangngade’ terdapat dua bentuk ritual yang pertama adalah 

Mangngade’ Sokko, yang didalamnya menggunakan sokko sebagai bahan pangan 

yang dibawa oleh warga ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Mangngade’ 

 
46Cangkang(63), Ketua Ade’(adat) Desa Mattampawalie, Wawancara pada tanggal 11 

Januari 2022. 
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sokko ini berarti makanan yang terbuat dari beras ketan yang mempunyai makna 

tersendiri. 

 Kemudian setelahnya dalam selisih waktu tiga hari akan dilaksanakan 

Mangngade’ Beppa (kue), seperti halnya manggade sokko di mangngade’ Beppa 

yang di bawa oleh warga adalah segala macam kue dan untuk dimakan bersama 

setelah ritual selesai. Adapun tahapan dari pelaksanaan tradisi Mangngade’: 

Adapun tahapan pelaksanaan tradisi Mangngade’ sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Cangkang, bahwa: 

“Pelaksanaanya tradisi ini dimulai dari mabaji’-baji, jompie, miondro, 
pattunungnge, barugae, angngadereng. Semua itu tahapan yang harus 
dilewati kalau dilaksanakannya ritual mangngade’”47 
 
Dari hasil wawancara tersebut, maka ditemukan beberapa proses tahapan 

dalam pelaksanaan tradisi Mangngade’. Oleh karena itu, peneliti akan membahas 

satu persatu berdasarkan pada urutan tahapan yang telah dijelaskan oleh informan 

di atas. 

a. Tahapan pelaksanaan tradisi Mangngade’ 

1. Mabaji’-baji’ (kegiatan membersikan kuburan) 

Menurut Sebagian masyarakat di desa Mattampawalie mabaji’-baji’ dapat 

diartikan sebagai pergi membersihkan kuburan nenek moyangnya dan anggota 

keluarganya yang telah meninggal. Terutama yang harus pergi dan mengawasi 

adalah tokoh adat. Sebelum melakukan pembersihan tokoh adat membuka terlebih 

dahulu, atau dalam artian membangunkan ruh-huh yang ada di pekuburan tersebut 

agar arwah tetap tenang. Masyarakat percaya jika di kuburan-kuburan yang di 

 
47Cangkang (63), Ketua Ade’(adat), Wawancara, Desa Mattampawalie pada tanggal 11 

Januari 2022. 
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datangi terebut memiliki roh-roh nenek moyang yang menjaganya, jadi saat 

pembersihan tokoh adat akan membangunkan ruh agar mereka pergi dan tidak 

memngganggu saat pembersihan kuburan tersebut. 

Ketua pampahade dalam tradisi Mangngade’ ia mengatakan bahwa 

mabba-baji merupakan langkah awal untuk proses pelaksanaan upacara adat. 

Ketika dalam masyarakat tersebut semua sudah panen dan menanam padi dan 

jagung kembali, maka ketua pampahade dan jajarannya ia melakukan pertemuan 

atau musyawarah untuk menetapkan waktu pelaksanaan mabbajibaji tersebut. 

Kemudian setelah melakukan musyawarah dan menentukan hari dan tanggal 

pelaksanaan upacara adat, maka pampahade memerintahkan kepada jajarannya 

untuk menyampaikan ke semua rumah adat yang ada di Desa Mattampawalie 

bahwa akan segera dilaksanakan upacara Mangngade’. 

Setelah sampai pada hari H yang telah ditentukan, maka ketua pampahade 

(ketua adat) berserta masyarakat yang lainnya mulai memasuki hutan atau area 

kuburan untuk membuka (meminta izin) kepada penghuni hutan atau area kuburan 

tersebut agar tidak merasa terganggu dengan keberadaannya untuk melakukan 

upacara ritual mangngade. Ketika ketua pampahade selesai meminta izin, maka ia 

mulai membersihkan semua tempat yang akan dikunjungi untuk melakukan 

proses ritual. Pembersihan tempat tersebut yaitu Jompie, Mionro, Pattunungnge, 

Barugae, dan Angngaderengnge serta masyarakat yang datang membersihkan 

pula kuburan keluarga yang telah mendahuluinya. 
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Terkait dengan selesainya mabbaji-baji (proses pembersihan), maka ia 

memberikan jeda selama tiga hari untuk mempersiapkan bahan dan alat yang 

dibutuhkan pada saat upacara ritual adat berlangsung. 

2. Jompie  

Jompie merupakan sumber air yang dikunjungi saat melakukan tradisi 

Mangngade’, masyarakat bersama pergi ke jompie dan berdoa bersama dengan 

tujuan untuk mencegah marabahaya yang terjadi di wilayah perairan. Di jompie 

ini mereka ber doa dan mengharapkan keselamatan pada semua yang 

bersangkutan soal perairan seperti halnya bahaya saat melakukan pelayaran yang 

melewati lautan dan lain- yang meliputi perairan, karna mereka percaya di jompie 

sebagai tempat yang mewakili perairan di wilayah tersebut. 

Pada tahap ini, masyarakat mengunjungi tempat tersebut untuk pertama 

kalinya sebelum mengunjungi tempat yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh ketua adat: 

“Jompie meruakan tempat pertama yang harus dikunjungi masyarakat 

pada saat pelaksanaan tradisi manngade. Karena ini merupakan tempat 

yang menjadi sumber utama kehidupan manusia”.48 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, alasan masyarakat untuk 

mengutamakan Jompie sebagai tempat pertama kali untuk dikunjungi karena 

menganggap bahwa Jompie yang juga sebagai sumber air merupakan juga sumber 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak dapat dinafikan bahwa air merupakan 

kebutuhan utama untuk menjalani kehidupan sehari-hari. 

 
48Cangkang (63), Ketua Ade’(Adat) Desa Mattampawalie, Wawancara pada tanggal 11 

Januari 2022. 
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Adapun kegiatan yang dilakukan pada saat berada di Jompie yaitu hanya 

sekedar datang untuk melakukan ritual tradisi dan membaca doa, setelah selesai 

selanjutnya masyarakat berkumpul untuk makan makanan yang di bawah berupa 

sokko, ayam, telur, peco dan makanan yang lainya yang dibawah masyarakat. 

3. Miondro 

Miondro merupakan tempat yang berupa kuburan nenek moyang mereka.  

Di tempat ini (Mionro), masyarakat berbondong-bondong membawa makanan 

untuk dibagikan dan dimakan bersama-sama dan saling silahturahmi antar 

mereka, ini bertujuan untuk mensukuri apa yang telah mereka dapat pada tahun itu 

dan untuk menghindari terjadinya pertikaian antar saudara, seperti halnya cerita 

yang di percayai oleh masyarakat, bahwa di tempat yang bernama Miondro 

pernah terjadi pertikaian saudara yang di picu oleh perebutan sumber air yang 

mengakibatkan kematian dua saudara tersebut. 

Menurut Ruhani selaku salah seorang tetua adat, mengatakan bahwa: 

“Kuburan yang ada di Mionro dijadikan salah satu tempat sebagai wadah 

dalam pelaksanaan upacara adat. Tempat tersebut menurut cerita para 

leluhur, pada awalnya tempat itu merupakan irigasi pengairan sawah, 

namun karena adanya pertikaian antara saudara, mereka merebutkan 

sumber air tersebut, si A ingin mengalirkan air ke Timur dan si B ingin 

mengalirkan air ke Barat, singkat cerita mereka yang bersaudara tersebut 

tidak ada yang mau mengalah dan pada akhirnya mereka baku tikam dan 

mereka berdua meninggal di tempat tersebut, sehingga jasad keduanya di 

makamkan di tempat itu. Sehingga sampai sekarang kuburan tersebut 

dijadikan sebagai wadah pelaksanaan upacara mangngade”.49 

 
Oleh karena itu, hikmah cerita tersbut menurut Ruhani adalah masyarakat 

datang ke tempat itu makan-makan pada saat upacara adat tidak lain hanya untuk 

 
49Ruhani (66), Tetua Adat Desa Mattampawalie, Wawancara pada tanggal 13 Januari 

2022. 
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berdoa agar tidak lagi berulang kejadian yang sama pada anak cucunya yang akan 

mendatang, serta mendoakan keselamatan pada almarhum yang telah di kubur di 

tempat tersebut. 

4. Pattunungnge 

Pattununnge juga merupakan kuburan yang di percayai masyarakat 

sebagai kuburan orang-orang sakti. Di Pattunungnge masyarakat datang untuk 

membersihkan kuburan, menaburkan bunga dan mengoleskan minyak pada 

kuburan sebagi bentuk penghormatan pada leluhur mereka. 

Tempat ini dikunjungi dan dijadikan tempat untuk memberikan sesajen 

dalam rangka menghormati arwah para leluhurnya. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ambo Ruhani bahwa: 

“Pattunungnge merupakan kuburan nenek moyang mereka yang telah 

meninggal karena dibakar oleh para penjajah di tempo dahulu, karena 

mereka memiliki kekebalan yang luar biasa. Penjajah membakar mereka 

karena tidak mempan terhadap tembakan, ditikam ia tidak bisa terluka dan 

berbagai macam cara yang dilakukan oleh penjajah namun tidak berhasil, 

akhirnya mereka membakar baru kemudian meninggal”.50 

 

Berdasarkan pada cerita tersebut hikmah dapat diperoleh adalah bahwa 

masyarakat datang ke tempat tersebut untuk melakukan ritual sesajen untuk 

mengenang jasa-jasa mereka sebagai pahlawan yang berusaha melawan penjajah 

dahulu . Kemudian masyarakat berdoa setelah itu makan-makan sebelum ke 

tempat ritual selanjutnya. 

 

 

 
50Ruhani (66), Tetua Adat Desa Mattampawalie, Wawancara pada tanggal 13 Januari 

2022. 
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5. Barugae  

Barugae merupakan tempat yang menjadi inti dari upacara adat 

Mangngade’. Di Barugae dilakukan ritual pembacaan doa yang dipimpin oleh 

ketua adat dan peyajian makanan yang telah dibawa oleh masyarakat, setelah 

berdoa kemudian makanan yang ada akan di makan bersama oleh masyarakat 

dengan tujuan menunjukan rasa syukur mereka terhadap rizki yang mereka terima 

pada tahun itu. 

Menurut Ambo Kala ia mengatakan bahwa Barugae merupakan tempat 

yang keempat yang dikunjungi oleh masyarakat pada proses pelaksanaan tradisi 

Mangngade’ di Desa Mattampawalie. Tempat tersebut yang menjadi pokok dalam 

perayaan upacara tradisi, sebab ketika ada masyarakat datang yang bukan 

masyarakat setempat maka tujuannya ditempat ini, dengan maksud ikut 

meramaikan dan menyaksikan upacara tradisi Mangngade’. Akan tetapi ada juga 

yang datang ke tempat itu untuk menggugurkan niat ketika ia pernah sebelumnya 

berniat. Niat setiap orang berbeda-beda, ada yang berniat semata-mata hanya 

berkunjung dan menyaksikan upacara adat tersebut dan ada pula yang datang 

untuk menggugurkan niatnya dengan melepas hewan yang berupa ayam atau 

kambing. Jenis hewan yang dilepaskan pada orang yang bersangkutan tergantung 

pada apa yang pernah diniatkan sebelumnya.51 

6. Angadereng 

Angadereng merupakan tahap akhir dari tradisi Mangngade’. Angadereng 

sendiri merupakan suatu tempat yang terdapat 3 (tiga) batu yang dijadikan sebagai 

 
51Ambo Kala(74), Tokoh Adat Desa Mattampawalie, Wawancara pada tanggal 11 Januari 

2022. 
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tempat berdoa terakhir dalam acara Mangngde’. Di Angadereng masyarakat yang 

dipimpin oleh ketua adat akan melakukan doa bersama dan mengakhiri persesi 

ritual Mangngade’. 

b. Perlengkapan tradisi Mangngade’ 

Dalam setiap tradisi yang didalamnya terdapat ritual-ritual yang dilakukan 

suatu kelompok masyarakat tentu memiliki perlengkapan yang menjadikan suatu 

ritual sah dan sakral begitu pula di tradisi Mangngade’. Adapun perlengkapan 

yang ada pada tradisi Mangngade’ di Desa Mattampawalie adalah: 

1. Ayam , dalam pelaksanaannya digunakan untuk dipotong saat melakukan 

ritual pembacaan doa dan ada juga yang kemudian digunakan untuk 

sabung ayam demi meramaikan adat tersebut 

2. Telur, yang digunakan sebagai makanan yang akan dibawa oleh 

masyarakat dan dibagikan pada saat upacara adat dilaksanakan. 

3. Sokko, yang merupakan salahsatu makanan yang menjadi  tahapan tradisi 

Mangngade’  yang mana pada prosesnya masyarakan membawa sokko’ 

bersama dengan telur dan akan dibagikan dan dimakan bersama sebagai 

tanda rasa syukur terhadap rejeki yang telah diberi 

4. Peco , juga merupakan makanan dibawa pada saat pelaksanaan prosesi 

tradisi bersama dengan telur dan sokko 

5. Kue (beppa leppe’-leppe’) makanan yang dibawa oleh masyarakat  

6. Ota (daun siri) merupakan salahsatu pelengkap yang harus ada pada saat 

ritual pembacaan doa yang dimaksutkan sebagai sesajen untuk para leluhur 
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7. Empong/belo-belo (pucuk daun aren) merupakan pelengkap yang di taruh 

di atas atau digantungkan sesuai dengan arah mata angin pada saat acara 

pembacaan doa dan akan di bawa pulang dan diletakan pada pojok-pojok 

rumah atau di atas pintu sebagai perlindungan atau jimat  

8. Pelleng (kemiri) sebagai bahan yang digunakan untuk dibakar dan 

dijadikan dupa 

D. Pandangan Aqidah terhadap Tradisi Mangngade’  

Korelasi tradisi ataupun kebudayaan dengan ajaran Islam mempunyai 

sejarah yang panjang, secara khusus di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan pada 

sejarah masuknya Islam di Indonesia tidak terlepas dari faktor asimilasi budaya 

yang sudah mengakar. Oleh karena itu, berbicara budaya juga melibatkan 

pandangan agama. 

Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur_an dan Sunnah dan diyakini 

sebagai kebenaran tunggal oleh pemeluknya. Akan tetapi, pada saat ajaran yang 

bersifat transenden ini mulai bersentuhan dengan kehidupan manusia, serta aspek 

sosio-kultural yang melingkupinya, maka terjadilah berbagai penafsiran yang 

cenderung berbeda dan berubah-ubah. Hal ini akibat perbedaan kehidupan sosial 

penganut yang juga terus berubah. Dari perbedaan penafsiran itu lahirlah 

kemudian pemikiran-pemikiran dalam bidang fiqh dan teologi yang berbeda. 

Selain itu, realitas ini pula yang pada akhirnya melahirkan tradisi keberagamaan 

kaum muslimin, yang masing-masing menampakkan ciri khas dari kehidupannya. 

Hal tersebut di atas menandakan bahwa meskipun Islam itu satu dari sudut 

ajaran pokoknya, akan tetapi setelah “terlempar” dalam konteks sosiokultural-
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politik tertentu pada tingkat perkembangan sejarah tertentu pula agama bisa 

memperlihatkan struktur interen yang berbeda-beda. Maka, jika dilihat dari 

perbedaan persepsi keberagamaan yang biasanya terjadi dikalangan muslimin, 

maka sejatinya perbedaan itu bukan tentang pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri, 

akan tetapi bagaimana memanifestasikan ajaran Islam itu di dalam sistem 

kehidupan sosial, antara Islam sebagai model of reality dan Islam sebagai models 

for reality, sehingga menciptakan setidaknya dua bentuk komunitas beragama 

yaitu antara folk variant dan scholarly veriant, yang dalam konteks ke indonesiaan 

terwujud dalam bentuk komunitas atau kelompok tradisionalis, dan kelompok 

modernis.52 

Kelompok tradisionalis sering dikategorikan sebagai kelompok Islam yang 

masih mempraktekkan beberapa praktek tahayyul, bid’ah, khurafat, dan beberapa 

budaya animisme, atau sering diidentikkan dengan ekspresi Islam lokal, sementara 

kelompok modernis adalah mereka yang sudah tidak lagi mempraktekkan 

beberapa hal di atas. Akan tetapi kategorisasi dan polarisasi ini menjadi kurang 

tepat ketika ditemukan adanya praktek budaya animisme yang dilakukan oleh 

kalangan muslim modernis. Selain itu, klaim Islam tradisional sebagai pelaku 

tahayul, bid`ah dan khurafat dewasa ini kurang menemukan pijakannya. Sebab 

kalangan muslim tradisional bukanlah pelaku perbuatan itu, karna memang dalam 

ajaran Islam perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada Tahayyul, bid`ah dan 

khurafat sangat dilarang. Melainkan Islam tradisionalis lebih menekankan kepada 

 
52Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat (Jakarta: LP3S, 1996), h. 11. 
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kesadaran untuk menghargai tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah 

masyarakat. 

Tradisi keberagamaan yang berkembang dikalangan Islam tradisionalis 

tampak lebeih toleran terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya lokal setempat. 

Kalangan ini meyakini, ajaran Islam datang dan tersebar ke penjuru dunia, bukan 

untuk mengganti budaya dan tradisi yang ada dengan tradisi dan budaya Arab 

sebagai tempat awal diutusnya nabi Muhammad saw sang pembawa risalah Islam. 

Ajaran Islam juga tidak mengharamkan orang-orang Islam untuk berbudaya dan 

beradat istiadat sesuai dengan kulturnya, karna budaya merupakan bagian dari 

kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, selama ia hidup di dunia ini. 

Selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syari`at Islam yang telah 

ditetapkan, maka menurutnya sah-sah saja untuk tetap dilaksanakan dan 

dilestarikan. 

Menurut cangkang, tradisi Mangngade’ tidak berpengaruh terhadap aqidah 

karena di dalam tradisi ini orang hanya datang untuk melepaskan niat, semisal 

ketika ada orang pergi keluar kota mencari nafkah dia berniat akan datang ke 

acara Manggade untuk mensukuri kepulangannya dengan cara makan-makan 

dengan rizki yang di dapatkannya di daerah lain. Sebenarnya acara Mengngade’ 

juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara warga Matampawalie, 

bahkan banyak orang dari luar daerah tersebutpun ikut meramaikan atau 
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menyaksikan acara mangade’ tersebut.53 Hal ini sejalan dengan firman Allah 

dalam firmannya QS. Ibrahim/14;7 tentang  rasa syukur. 

نْ كَفَرْتُُْ اِنَّ عَذَابِْ لَشَدِيْدٌ  نْ شَكَرْتُُْ لَََزيِْدَنَّكُمْ وَلىَِٕ    ٧وَاذِْ تََذََّنَ ربَُّكُمْ لىَِٕ
Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah juga) takala Rabbmu memaklumkan “Sesungguhya jika 

kamu bersukur, pasti kamu akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat ku) maka azab ku sangat pedih”54 

 

Menurut Mustafa Al-Maragi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa manusia 

wajib selalu berada antara sabar dan syukur. Sebab, di dalam hidup ini berada 

dalam suatu keadaan yang dibenci yang harus dia sabar atau dalam keadaan yang 

dicintai yang harus dia syukuri. Waktu didalam hidup ini adalah emas. Jika kita 

menyia-nyiakan suatu masa dari kehidupan ini tanpa menggunakannya utuk 

berbakti kepada diri, agama dan negara kita, berarti kita telah kufur kepada 

nikmat, menyia-nyiakan kesempatan, dan tidak mengambil pelajaran dari apa 

yang telah menimpa umat terdahulu sebelum kita. Maka, hendaklah setiap orang 

takut menyia-nyiakan hidupnya tanpa beramal dan akan kehilangan waktu secara 

sia-sia. Yang sesudah itu akan datang azab dengan cepat.55 

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa bersyukur 

dengan apa yang kita punya dan apa yang kita dapatkan, oleh karna itu 

masyarakat desa Mattampawalie menunjukkan rasa sukurnya dengan mengadakan 

acara tersebut dengan membawa makanan yang akan dimakan bersama. 

 
53Cangkang (63), ketua ade’(adat), Wawancara, Desa Mattampawalie pada tanggal 11 

Januari 2022. 
54Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 349. 
55Ahmad Mustafa Al-Maragi ter. Anshori Umar Sitanggal dkk. Tafsir Al-Maragi juz VII 

(Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1987), h. 239. 
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Menurut Herman, di dalam acara Mangngade’ terdapat nilai kesyukuran, 

karena masyarakat membawa makanan dan kue-kue degan kemampuan masing-

masing dengan alasan mereka selalu mensukuri atas apa yang mereka peroleh dari 

hasil penen mereka, jika hasil panen melimpah maka mereka akan membawa 

banyak dan sebaliknya jika hasil panennya tidak melimpah mereka akan 

membawa semampu mereka.56 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Mattampawalie baru bisa 

berkumpul semua hanya pada saat tradisi Mangngde’ dilakukan dan acara 

Mangngade’ tersebut hanya dilakukan setahun sekali dan mereka berkumpul 

bersama keluarga mereka dan saling bersilatuhrahmi, serta orang lain yang datang 

di saat acara tersebut. Dan hal inilah yang yang mendasari kerukunan di desa 

tersebut. 

Dengan adanya acara Mangngade’ tersebut juga tumbuhlah nilai persatuan 

dan kerukunan, dengan bersatunya masyarakat akan membawa suatu desa menjadi 

lebih baik dan meminimalisir suatu konflik yang akan terjadi antar masyarakat 

dan menghasilkan keharmonisan dalam bermasyarakat. Pada mulanya asyarakat 

akan prgi ke rumah adat masing-masing dan saling berdiskusi tentang pembagian 

apa yang meraka bawa saat acara mangade’ nanti dan mereka akan saling 

membantu untuk memenuhi kebutuhan acara Mangngade’ tersebut.57 

Menurut Ambo Ruhani yang juga sebagai tetua adat untuk melestarikan 

tradisi yang senantiasa dijaga oleh para pendahulunya, pemuda memiliki peran 

penting sebagai penerus mereka namun dengan berkembangnya teknologi pemuda 

 
56Herman (24), pemuda, Wawancara, Desa Mattampawalie pada tanggal 13 anuari 2022 
57Samsir (20), Pemuda Desa Mattampawalie, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2022. 
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cenderung mengabaikan bahkan ada yang mulai tidak mempercayai ade’ sebagai 

warisan yang patut untuk di jaga, harapan beliau pemudda turut ambil andil dalam 

melestarikan ade’ sebagaimana mestinya sehingga tidak hilang dan dilupakan oleh 

masyarakat kedepannya58. 

Menurut Makis S. PD sebagai kepala desa tradisi Mangngade’ merupakan 

tradisi tahunan yang harus tetap dijaga karna dengan adanya tradisi ini orang-

orang masih mau untuk berkumpul dan bersilahturahmi serta mengingat nenek 

monyang mereka.  

Dalam perkembangan pemikiran masyarakat, terdapat pula orang-orang 

yang menentang tradisi Mangngade’ untuk tetap dilakasanakan dengan alasan di 

dalam islam tidak pernah mengajarkan tentang ritual-ritual yang dilakukan untuk 

menyembah ataupun memberi sesajen kepada roh-roh yang di percaya sebagai 

nenek moyang mereka. Mereka percaya di dalam islam halseperti ini merupakan 

tindakan musyrik.  

Penjelasan diatas tentang tardisi Mangngade’ dapat disimpulkan bahwa 

tradisi tersebut tidak semuanya bertentangan dengan akidah yang dibawa Islam. 

Isalm selalu menganjurkan tentang berbuat baik kepada sesama manusia dan 

selalu menyuruh kita untuk selalu bersatu dalam hal kebaikan dan mensukuri 

segala pemberian Allah Swt. Dan dalam tradisi Mangade’ tidak ada unsur 

pemaksaan dalam pelasksanaannya, jika ada masyarakan yang enggan datang 

maka tidak akan di permasalahkan karena demi menjaga keamanan dan 

 
58Ruhani (66), Tetua Adat Desa Mattampawalie, Wawancara pada tanggal 13 Januari 

2022. 
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keharmonisan suatu masyarakat tentu harus saling menghargai keyakinan yang 

masing-masing percayai.  

Tradisi Mangngade’ menurut pendapat penulis merupakan suatu kegiatan 

yang senantiasa harus dijaga dan dilestarikan, karena tradisi yang telah di 

tinggalkan nenekmoyang kita merupakan simbol dari keberadaan suatu daerah dan 

menjadi karakteristik suatu daerah tersebut, kesadaran untuk menjaga setiap 

tradisi yang ada seharusnya di tanamkan pada diri setiap orang terutama pemuda 

yang akan menjadi penerus dari tradisi yang ada. Penulis berharap pemerintah 

akan membantu untuk tetap melestarikan setiap kebudayaan yang ada di setiap 

daerah dengan cara melakukan sosialisasi dan pengenalan-pengenalan terutama di 

instansi pendidikan yang terdapat disetiap daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KEISMPULAN 

Berdasarkan uraian cecara keseluruhan mengenai tradisi Mangngade’ di 

Desa Mattampawaie dengan tinjaan tinjauan Aqidah Islam maka peneliti dapat 

menyimpulkan: 

1. Mangngade’ yang terdapat pada masyarakat Desa Mattampawalie 

merupakan suatu tradisi yang sejak lama terlah ada dan dilestarikan 

hinggga saat ini. Pada mulanya tradisi tersebut diawli dengan meunculnya 

perkumpulan masyarakat saja, namun dengan seiring waktu berjalan 

semakin banyak masyarakat yang datang sehingga dijadikan suatu 

perkumpulan yang menjadi tempat silahturahmi dan memiliki ritual-ritual 

didalamnya. 

2. Mangngade’ sebagai suatu tradisi tentu memilki peross plaksanann 

didalamnya. Yang pertama adalah mabaji-baji yang didalamnya 

masyarakat melakukan pembersihan kuburan bersama-sama, yang kedua 

masyarakat pergi ke sumber air yang diberi nama Jompie serta melakuka 

doa bersama, yang ke tiga masyarakat melakukan doa bersama di miondro 

dan setelahnya mereka makan bersama, yang keempat mayarakat akan 

pergi pettununge dan bersama melakukan doa yang dipimpin oleh tokoh 

adat, yang kelima masyarakat akan pergi ke Barugae dan membawa 

makanan yang telah di bawa dan akan didoakan oleh tetua adat dan akan 



 

63 
 

dimakan bersama, yang ke enam masyarakat akan berdoa di Anngadereng 

yang disitu terdapat tiga batu dan mengakhiri prosesi Manggade’ 

3. Dalam Islam terdapat sebuah aturan yang di dalamnya mengatur tentang 

interaksi budaya dan agama. Mangngade’ yang meruupakan tradisi 

didalamnya tentu tidak luput dari aturan tersebut, Mangngade’ sendiri 

bertujuan untuk bersyukur serta melakukan silahturahm antar warga. Jadi 

bisa disimpulkan Mangngade’ tidak melanggar aturan dalam Islam namun 

masih ada sebagian orang yang tidak mau menerima hal tersebut. 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pola keberagamaan dan kebudayaan masyarakat di Indonesia 

secara umum dan di Desa Mattwempawile secara khusus. Selain dari itu, 

penelitian ini diharapkan menjadi singgungan kepada pemerintah setempat untuk 

memberikan sebuah perhatian secara khusus terhadap perkembangan kebuadayaan 

dalam rangka menjaga kearifan lokal yang ada di Indonesia.  
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