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ABSTRAK 

Nama   : Nini wahyuni 

Nim    : 30200115006  

Jurusan / prodi : Aqidah Filsafat Islam / Filsafat Agama 

Judul Skripsi :Tradisi Ma'batu di Dusun Sironjong, Desa Majannang, 

Kec. Parigi, Kab. Gowa (Perspektif Aqidah Islam) 
 

 

Pokok Permasalahan penelitian ini membahas tentang tradisi Ma’batu di Desa 

Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa (Perspektif Aqidah Islam). 1). Bagaimana latar 

belakang atau makna dan proses tradisi Ma’batu di Dusun Sironjong, Desa 

Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa? 2). Bagaimana nilai-nilai yang terkandung 

dalam tradisi Ma’batu di Dusun Sironjong? 3). Bagaimana pandangan aqidah Islam 

terhadap tradisi Ma’batu di Dusun Sironong? 

Untuk membahas permasalahan tersebu di atas, maka jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian kualitatif/penelitian lapangan (field research) dengan 

pedekatan filosofis, teologis dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian adalah 

data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan hasil observasi yang 

dilakukan di lapangan yang dimana data tersebut diperoleh dari berbagai kalangan 

masyarakat diantaranya adalah tokoh masyarakat, penganut kepercayaan. 

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 

wawancara. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, 

yaitu: induktif, deduktif dan komparatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Ma’batu merupakan tradisi 

yang lahir sejak dulu  dan berawal dari nenek moyang. Tradisi Ma’batu dimaksudkan 

agar masyarakat pada masa itu terdapat kepercayan adanya hubungan antara manusia 

dengan kerabat yang sudah meninggal. Masyarakat  melakukan pembatuan kuburan 

itu karena adanya adat istiadat dan syarat yang turun temurun dari nenek moyang dan 

adanya rasa iri (iri mata), harga diri dan sebagai kewajiban (tanggung jawab). Hingga 

masa kini tradisi Ma’batu masih tetap dipertahankan oleh warga masyarakat di desa 

Majannang secara turun temurun kegenerasi generasi. Setiap hari ke 7 atau 20 

masyarakat melakukan Ma’batu guna memperingati hari ke 7 dan 20 hari orang yang 

sudah meninggal. 

Nabi Muhammad tidak menganjurkan memotong kambing untuk orang yang 

meninggal dengan harapan dijadikan kendaraannya ke akhirat (surga) itu hukumnya 

tidak benar. Jika ada orang yang keluarganya meninggal dan menyembelih hewan 

(kambing atau sapi) kemudian disedekahkan untuk pahala orang yang meninggal 

tidak ada masalah karena disedekahkan untuknya. Beranggapan yang aneh-aneh 
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seperti dijadikan kendaraannya ke akhirat dan sebagainya itu yang tidak dianjurkan 

oleh Rasulullah.  

Jika dihubungkan dengan aqidah Islam ditinjau dari kepercayaan dan ritualnya 

maka tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan tergolong perbuatan 

syirik dan bertentangan dengan rukun iman. 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam 

budaya. Bangsa Indonesia yang memiliki budaya tersebar di berbagai wilayah, 

bahkan sampai ke pelosok pedesaan. Hal tersebut menjadi ciri tersendiri bagi bangsa 

Indonesai karena memiliki berbagai keanekaragaman budaya yang langusung dari 

nenek moyang untuk anak, cucu atau generasi penerusnya. Bentuk keanekaragaman 

tersebut terbetuk dari masing-masing budaya di daerah masing-masing. Budaya yang 

berkembang di masing-masing daerah mempengaruhi keseharian atau kehidupan 

masyarakat seperti kepercayaan dan tradisi atau ritual-ritual dalam kehidupan 

generasi penerus pada masa yang akan datang dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat gowa tradisi masih Memiliki peran penting 

untuk mewujudkan terciptanya rasa aman serta memberi pegangan dalam bentuk 

tingkah laku dan pola pikir masyarakat. 

Gowa memiliki banyak tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang. 

Tradisi di Gowa beranjak dari nenek moyang hingga ke anak dan cucunya secara 

turun temurun hingga sekarang. 

Berbagai macam tradisi yang terdapat di masyarakat Gowa khususnya di 

Dusun Sironjong, Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa merupakan cerminan 

suatu tindakan dan perbuatan telah ditentukan oleh tata nilai luhur. Tata luhur tersebut 
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transmisikan secara turun-temurun dari nenek moyang ke anak cucunya atau dari 

generasi ke generasi selanjutnya. 

Sungguh banyak tradisi yang telah mendarah daging dikalangan umat Islam 

mereka menganggap itu adalah syariah Islam, padahal sebenarnya tidak bahkan yang 

bukan dari Islam itu yang banyak mereka lakukan sehari-hari, ketimbang syariah 

Islam itu sendiri kalau mereka diimbau untuk kembali ajaran yag benar berdasarkan 

al Quran dan Sunnah.
1
 

Setiap masyarakat bisa membentuk tradisi dari strata kecil maupun strata 

besar. Hasil karya manusia merupakan hasil kebudayaan yang berkembang pada 

suatu masyarakat, ide (pikiran), tindakan yang dilakukan oleh manusia  secara turun 

temurun dan akhirnya menjadi suatu tradisi. 

Secara etimologi dalam bahasa Indonsia tradisi berasal dari bahasa Inggris, 

tradition. Tradition adalah kata benda dari kata kerja trader, yang Memiliki makna 

menyampaikan atau mentransmisikan, dengan kata lain, tradisi adalah “sesuatu yang 

ditransmisikan.”
2
 Berangkat dari kata dasar ini, di dalam kata "tradisi" terlihat adanya 

sebuah perbuatan yang terulang kembali tentang sesuatu yang diwariskan dari masa 

                                                             
1 Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah dan Syari‟ah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), 

h.9 
2 Rahmatang, skripsi, Ttadisi Ma‟suro Ma‟baca dalam Masyarakat Rompegading Kec. 

Cendrana, Kab. Maros (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UINAM, 2016), h.13 
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lalu dan hingga sekarang masih berlaku. Prosesi ini dilaksanakan, dan ditransmisikan 

secara turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya.
3
 

Kebudayaan ditransmisikan dari generasi ke generasi selanjutnya, mulai dari 

nenek moyang selanjutnya diteruskan ke anak dan cucunya atau ke generasi 

selanjutnya. Budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat bersifat turun-temurun, 

masyarakat senantiasa silih berganti karena adanya kelahiran dan kematian. Budaya 

dengan secara langsung mempengaruhi perilaku seseorang yang  disebabkan oleh 

orang tersebut yang tinggal dalam lingkungan masyarakat yang mempunyai 

kebudayaan tersebut. 

Perkembangan kebudayaan mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk 

kultur yang ada. Oleh karena itu corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur 

budaya yang bermacam-macam seperti: Animisme, Dinamisme serta ajaran Islam.  

Kebudayaan merupakan identitas dari bangsa dan suku bangsa yang  dapat 

memelihara dan melestarikan budaya yang ada. Kualitas seseorang amat ditentukan 

oleh nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya hal inilah yang biasa disebut 

Aqidah. Aqidah ialah suatu yang dianut oleh manusia dan diyakininya, apakah 

berwujud agama atau lainnya.
4
 Aqidah Islam adalah suatu pokok-pokok kepercayaan 

yang diyakini keberadaannya berdasarkan dalil naqli dan aqli (nash dan akal).
5
 

                                                             
3
Ahmad Taufik Hidayat, Tradisi Intelektual Islam Minangkabau "Perkembangan Tradisi 

Intelektual Tradisional di Koto Tangah Awal Abad xx (Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan 

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h.31-32. 
4
 Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah & Syari‟ah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 19 
5
 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 14 
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Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berakal yang berfikir punya 

perlengkapan dan persediaan untuk memahami dan mengetahui. Mereka senantiasa 

meningkat maju dalam fase kehidupannya secara berangsur-angsur (evolusi), dan 

secara otomatis dia harus patuh kepada peraturan peningkatan kemajuan itu.
6
 

Di kalangan masyarakat Gowa khususnya di Dusun Sironjong, Desa 

Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa terdapat kepercayaan adanya hubungan antara 

manusia dan yang gaib. Salah satunya adalah tradisi Ma‟batu di Dusun Sironjong, 

desa Majannang, kec. Parigi, kab. Gowa. 

Asal usul tradisi ini berawal dari nenek moyang, dulu  nenek moyang 

melakukan pemasangan  batu nisan menggunakan murni batu. Batu ini merupakan 

batu pilihan dan khusus diambil di gunung Bawakaraeng. Dimana batu ini berukuran 

sangat besar dan dibawa oleh puluhan orang. Lalu batu itu dipecahkan menjadi batu 

kecil dan dijadikan batu nisan. Ma‟batu adalah pergantian dan pemasangan batu nisan 

yang terbuat dari semen, pasir dan tegel. Pada awalnya nenek moyang menggunakan 

murni batu akan tetapi seiring dengan perkembangannya kini menggunaan dari bahan 

seperti semen, pasir dan tegel. Makam dicor dalam bentuk bangunan diatasnya 

setelah itu dipasangkan tegel. Ma‟batu biasa dilakukan pada hari ke 7 atau ke 20 

tergantung dari kesepakatan keluarga dan dana untuk melakukan tradisi ini. Dalam 

tradisi Ma‟batu dilakukan penyembelihan kambing guna untuk memperingati 7 hari 

atau 20 hari orang yang sudah meninggal dengan harapan dijadikan sebagai 

kendaraan ke akhirat. Sebelum penyembelihan yang harus dipersiapkan yaitu beras, 

                                                             
6 Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah dan Syari‟ah, h. 26 
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kelapa, gula, dan peralatan seperti cermin, sisir. Pelaksanaan Tradisi Ma‟batu 

merupakan suatu simbol ketaatan terhadap tradisi sebagai penerus leluhur yang 

pernah ada dan sebagai simbol kepercayaan dan keyakinan masyarakat itu sendiri 

terhadap ritual-ritual yang melakukan taradisi Ma‟batu. 

           Sebelum Tradisi Ma'batu dilakukan ada beberapa tahap yang dilakukan. yaitu 

pertama, Imam membuka pembacaan al Quran (30 jus) atau dalam bahasa 

makassarnya annimba Qur'an. Pembacaan al Qur'an dilakukan dalam 3 malam. 

Kedua, keesokan harinya baru dilakukan ma'batu dengan pemotongan kambing sesuai 

adat atau kebiasaan masyarakat dan keluarga mengadakan hajatan dan mengundang 

warga datang ke rumahnya. Pada waktu itu juga proses tradisi ma'batu dilakukan. 

Ketiga, pada malam harinya dilakukan khataman Qur'an atau biasa masyarakat 

menyebutnya dalam bahasa Makassar Appatamma Qur'an yang dipimpin oleh Imam 

dan diikuti oleh warga yang ikut dalam khataman Qur'an tersebut. Pada saat itu biasa 

juga mengundang penceramah (Ustadz) datang untuk membawakan ceramah dan 

mendoakan almarhum/almarhumah. Di samping itu juga dipersiapkan sesajian seperti 

ayam, songkolo dan kue tradisional kemudian Imam melakukan ma‟dupa-dupa. 

Tradisi Ma‟batu merupakan tradisi masa lalu yang di dalamnya terdapat nilai-

nilai akidah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

          Menurut pandangan Islam merupakan suatu kepercayaan masyarakat tentang 

adanya alam gaib (alam kubur), bahkan orang yang masih hidup masih memiliki 

hubungan dengan keluarganya yang telah meninggal dunia.  
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 Para fukaha sudah sepakat atas wajibnya menguburkan mayat. Dasarnya ialah 

firman Allah Q.s al-Mursalat/77: 25-26 

                    

 
Terjemahnya : 

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Orang-orang hidup 

dan orang-orang mati.” 

 

Bumi adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup dan 

orang-orang yang telah meninggal. Orang yang hidup berada di atasnya sedangkan 

yang sudah meninggal terkubur di dalamnya.  

Q.s al-Maidah/5: 31. 

                           

                            

      

 

Terjemahnya : 

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi 

untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya 

menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduh hai celaka aku, 

mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat 

menguburkan mayat saudara ku ini? "Karena itu jadilah dia seorang diantara 

orang-orang yang menyesal.” 
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Terkadang hewan dikirim oleh Allah SWT untuk mengajari manusia. Oleh 

karena itu, manusia berhutang budi pada hewan. Allah swt menginginkan jasad orang 

yang telah meninggal harus dikuburkan. Oleh sebab itu, Islam melarang jasad 

manusia berada di bumi. 

Iman syafii memakruhkan pembatuan kubur, sedang imam Abu Hanifah 

memperbolehkannya.
7
 

Rasulullah saw serta sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum adalah tokoh 

panutan dalam agama. Allah swt mensucikan mereka, dan karena Rasulullah telah 

mendidik mereka. Mereka adalah pembawa ajaran agama Islam, baik itu dari segi 

teori (ilmu) maupun sunnah Rasulullah saw kepada kita.
8
 

Kuburan yang di cor, ditembok, diberi bangunan seperti rumah di atas makam 

itu adalah salah satu kebiasaan masyarakat yang tidak diperbolehkan karena hal itu 

termasuk bentuk sikap berlebih-lebihkan dan hukumnya haram. Rasulullah melarang 

karena ada unsur pengagungan kepada si mayat dan merupakan perantara yang 

membawa kepada penyembahan kuburan dan dijadikan sebagai sesembahan selain 

Allah dan akhirnya orang-orang berbuat syirik yang menyekutukan Allah.  

Berkaitan dengan  paparan diatas maka timbul keinginan dari penulis guna 

mengetahui asal-usul, esensinya, prosesi dan nilai-nilai yang terkandug dan 

hukumnya serta pandangan aqidah Islam terhadap tradisi Ma‟batu di Dusun 

Sironjong, Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa. Dimana masyarakat 

                                                             
7
Ahmad Hanafi, Ibnu Rusyd bidayatul mujtahid (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990), h.498 

8 Abdul Rosyad Shiddiq, Benteng Akidah (Qisthi Press, 2002), h. 29 
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menganggap bahwa tradisi Ma‟batu yang mereka lakukan bertujuan untuk 

melestarikan tradisi dan mempertahankan adat istiadat. 

B.  Fokus dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tentang tradisi Ma‟batu di Dusun Sironjong, 

Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa (Perspektif Aqidah Islam), bagaimana 

proses pelaksanaannya serta makna dan esensinya, dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya serta bagaimana pandangan aqidah Islam terhadap tradisi 

Ma‟batu. 

2. Deskripsi Fokus 

 

NO 

 

Fokus Penelitian 

 

 

Deskripsi Fokus 

1. Tradisi Ma‟batu dan prosesinya 1.Pengertian dan esensinya 

2. Asal-usul 

2. Nilai-nilai 1. Nilai Teologi  

2. Nilai Sosial 

3. Nilai Aqidah 

3. Perspektif Akidah Islam 1. Keprcayaan 

2. Ritual 
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C.   Rumusan Msalah 

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka peneliti akan merumuskan 

titik permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang dan proses Tradisi Ma‟batu di Dusun Sironjong, 

Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa? 

2. Bagaimana nilai yang terkandung dalam Tradisi Ma‟batu di dusun Sironjong? 

3. Bagaimana perspektif aqidah Islam terhadap tradisi Ma‟batu di Dusun 

Sironjong? 

D.  Kajian Pustaka 

Terkait dengan masalah tradisi Ma'batu di Dusun Sironjong, Desa Majannang, 

kec. Parigi, kab. Gowa, peneliti belum menemukan kajian serupa dengan penelitian 

yang sedang diteliti pada tempat yang sama. Akan tetapi, mengenai tradisi Ma'batu 

sudah ada beberapa penelitian diberbagai wilayah lainnya. Adapun kajian pustaka 

yang digunakan oleh peniliti, diantaranya adalah: 

1. Jurnal yang berjudul Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi, oleh 

Sabara dijlaskan bahawa masyarakat sebelumnya sudah memiliki apa yang 

disebut kebudayaan dan kepercayaan yang telah diamalkan secara turun 

temurung dari zaman nenek moyang. 

2. Jurnal yang berjudul Tradisi  “Makkuluhuwallah” dalam Ritual Kematian 

Suku Bugis (Studi Living qur‟an tentang pmbacaan Surah al ikhlas) oleh 

Mizbah Hudri dan Muhammad Radya Yudantiasa dijelaskan bahwa tradisi ini 

merupakan salah satu tradisi dari ritual kematian. Prosesi dilaksanakan slama 
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tujuh hari. Beberapa prosesinya seperti khataman al-Qur‟an, Takziah, 

Makkuluhuwallah, Mabaca-baca Matlluna na Mapitu Esso dan Mattampung. 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui latar belakang dan proses Tradisi Ma‟batu di Dusun 

Sironjong, Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa. 

b. Untuk mengetahui nilai yang terkandung dalam Tradisis Ma‟batu di dusun 

Sironjong 

c. Untuk mengetahui perspektif aqidah Islam terhadap tradisi Ma‟batu di 

Dusun Sironjong. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademik dapat mengetahui lebih fesifik atau mendalam tentang nilai 

yang terkandung dalam tradisi Ma'batu 

b. Secara praktis dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada 

masyarakat mengenai hukum dalam trdisi Ma'batu 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Tradisi dan Budaya 

1.  Tradisi 

Pada hakikatnya, tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa diwariskan 

dari nenek moyang. Tradisi merupakan salah satu kebiasaan masyarakat baik yang 

menjadi kebiasaan atau adat istiadat atau agama. Tradisi merupakan karya manusia, 

kepercayaan, yang diwariskan dari sesuatu nenek moyang ke generasi berikutnya. 

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun dalam suatu masyarakat. Jadi, tradisi 

adalah suatu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan sejak dulu dan sudah 

menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat.  

Menurut Harapandi Dahri, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang diterapkan 

secara terun temurun dengan berbagai simbol. Terjadinya suatu tradisi adalah berawal 

dari ritual-ritual individu kemudian disepakati oleh kelompok masyarakat dan 

akhirnya diterapkan secara bersamaan dan tradisi tersebut menjadi sebuah ajaran 

yang bahwa sanya  ditinggalkan akan medatangkan suatu bahaya. 

Tradisi merupakan suatu gambaran suatu perbuatan atau perilaku manusia 

yang berproses dalam kurung waktu yang lama dan dilakukan secara terus menerus 

yang berawal dari nenek moyanng.
1
 

 

                                                             
1 Audah Mannan, ”Tradisi Appaenre  Nanre dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus 

Masyarakat Bollangi kecamatan Pattallassang),” Jurnal Aqidah-Ta Vol. 3 No. 2 Thn 2017, h. 132-

133 
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2.  Budaya 

a.  Pengertian Kebudayaan 

Budaya merupakan suatu cara berfikir yang berkembang dalam diri dan dalam 

segi kehidupan kelompok manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi 

berikutnya yang membentuk kesatuan sosial dan terdapat nilai-nilai dan konsep-

konsep dalam suatu ruang dan waktu. Budaya sebagai identitas suatu bangsa, yang 

mencakup pengetahuan adat, kebiasaan terutama di Indonesia yang kaya dengan 

sumber daya alam  demikian pula dengan budayanya. Kebudayaan merupakan hasil 

karya rasa masyarakat. 

Manusia Memiliki kedudukan sebagai makhluk yang tertinggi yang memiliki akal 

pikiran yang bisa menghasilkan teknologi dan kebudayaan. Manusia adalah satu-

satunya makhluk hidup yang mampu menghasilkan benda benda berguna bagi 

keperluan masyarakat. Manusia juga memiliki jiwa kebijaksanaan dan mampu 

memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan untuk mewujudkan kaidah-kaidah 

dan nilai-nilai . Semua itu yang dapat dihasilkannya pada keperluan masyarakat 

disebut kebudayaan.
2
  

b. Konsep Kebudayaan 

kebudayaan adalah karya manusia dengan cara membiasakan belajar, serta 

semua hasil budi daya karyanya itu. Dalam bahasa Indonesia Kebudayaan sama 

dengan culture dalam bahasa Inggris, yang artinya mengerjakan. Jadi kebudayaan 

                                                             
2
 Muhammad Bahar Akkase Teng,  Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Prspektif 

Sejarah), Jurnal Ilmu Budaya Vol. 5 No. 1, Juni 2017, h. 71 
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adalah segala kemampuan dan tindakan manusia untuk mengolah tanah dan 

mengubah alam. 

c.  Beberapa Pengertian Kebudayaan 

1) Edward B Tylor, Kebudayaan adalah pembahasan tentang perasaan suatu 

bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan manusia, kepercayaan, seni, 

adat-istiadat yang diperoleh dari anggota masyarakat. 

2) Konsep kebudayaan juga merujuk pada organisasi pengalaman yang 

dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat, termasuk standar mereka dalam hal 

persepsi, prediksi, penilaian dan tingkah laku. 

3) Menurut van peursen, kebudayaan manifestasi kehidupan dalam suatu 

kelompok. Kebudayaan merupakan cerita tentang suatu perubahan-

perubahan riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-

pola kebudayaan yang sudah ada.
3
 

d.  Wujud Kebudayaan  

1) Wujud Abstrak, berupa konsep gagasan, id, konsep dan pikiran manusia, 

baik yang sudah ditulis dalam buku-buku maupun yang masih berada di 

kepala manusia. Wujud ini disebut sistem budaya, sifatnya abstrak, tidak 

dapat dilihat tetapi dapat dirasakan dan berpusat pada gagasan dan pikiran 

manusia-manusia penganutnya. Disebut sistem budaya karena gagasan dan 

pikiran tersebut salin berkaitan berdasarkan asas-asas yang erat 

                                                             
3 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: PT. Ombal, 2012), h. 4-5 
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hubungannya sehingga menjadi sistem gagasan dan pikiran yang relative 

mantap dan berkesinambungan. 

2) Kompleks aktivitas, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, 

bersifat konkrit, dapat diamati dan diobservasi. Wujud ini disebut sistem 

sosial. Sistem sosial tidak dapat melepaskan diri dari sistem budaya, apapun 

bentuknya pola-pola aktivitas ini ditentukan atau ditata oleh gagasan dan 

pikiran yang ada di dalam kepala manusia. Dengn adanya interaksi antar 

manusia, pola aktivitas dapat juga menimbulkan gagasan, konsep dan 

pikiran baru yang tidak mustahil dapat diterima yang mendapat tempat 

dalam sistem budaya dari manusia yang berinteraksi tersebut.. 

3) Wujud fisik, wujud kebudayaan sebagai benda dalam bentuk fisik, konkret, 

mulai dari benda yang diam sampai benda yang bergerak. Wujud fisik 

kebudayaan dapat dipakai sebagai indikator dari majunya atau canggihnya 

kebudayaan dari sebuah bangsa.
4
 

e. Unsur kebudayaan 

Adapun unsure kebudayaan yaitu bahasa, sistem pengetahuan, religi dan 

kesenian. 

f.  Sistem budaya 

sistem budaya diartikan pula sebagai adat istiadat. Adat istiadat mencakup 

sistem nilai budaya dan sistem norma menurut pranata yang ada dalam masyarakat 

yang berkaitan termasuk norma agama. Sistem nilai budaya berupa abstraksi dari 

                                                             
4 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya, h. 7 
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nilai-nilai dominan yang meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat sehigga sulit 

diganti atau diubah dalam waktu singkat. 

Nilai adalah hakikat suatu hal, supaya pantas dikejar oleh manusia. Nilai-nilai 

itu sesungguhnya berkaitan erat dengan kebaikan, meski kebaikan lebih melekat pada 

„hal‟ nya, sedangkan „nilai‟ lebih menunjuk pada „sikap orang terhadap sesuatu atau 

hal yang baik‟. Sementara itu budaya, menunjuk pada akal pikiran atau akal budi. 

Nilai-nilai budaya itu menurut Koentjaraningrat sebenarnya merupakan 

kristalisasi dari lima masalah dalam kehidupan manusia, yakni: Hakikat dari hidup 

manusia, karya manusia, kedudukan, hubungan manusia dengan alam sekitar dan 

hubungan manusia dgn sesama. 

Beberapa nilai budaya yang perlu diangkat dari khasanah sastra Indonesia 

adalah nila-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai itu mencerminkan nilai 

religious (keagamaan), nilai etika (kesusilaan), nilai sosial, dan nilai-nilai lain yang 

muncul seiring dengan perubahan zaman, dinamika sosial, serta perkembangan 

imteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni).
5
 

B.  Ma’batu 

Ma‟batu adalah melakukan pembatuan dan meletakkan nisan di atas makam. 

Dimana makam dibentuk seperti bangunan rumah di atasnya. Masyarakat melakukan 

pembatuan karena adanya kepercayaan dan keyakinan masyarakat dengan adanya 

hubungan baik dengan kerabat yang sudah meninggal. Makam merupakan salah satu 

karya manusia yang berkembang di masa Islam. Dalam proses penembokan makam 

                                                             
5 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, h. 9 
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harus memperhatikan mengenai pemakaman, dan bahan baku. Bahan baku 

pembuatan makam (nisan) batu (pasir, batu bata bata dan semen).  

Dalam tradisi Ma‟batu dilakukan penyembelihan kambing guna untuk 

menyelamati 7 hari atau 20 hari orang yang sudah meninggal. Sebelum Ma‟batu 

dilakukan ada beberapa tahap atau proses yang dilakukan pertama, pembacaan al-

Quran (30 juz) selama 3 malam. Kedua, pemotongan kambing dan keluarga 

melakukan hajatan dan mengundang warga datang ke rumahnya dan pada waktu itu 

juga Ma‟batu dilakukan. Ketiga, khatanan Quran (appatamma Quran). 

Di samping itu juga yang harus dipersiapkan adalah ayam, kambing, beras, 

kelapa, gula serta sisir dan cermin dan makanan lainnya untuk dimakan oleh warga. 

C.  Aqidah Islam 

1.   Pengertian Aqidah 

Menurut bahasa, aqidah berasal dari bahasa Arab „aqada-ya‟ qidu-udatan-wa 

„aqidatan. Artinya ikatan atau perjanjian, maksudnya sesuatu yang menjadi tempat 

bagi hati nurani terikat kepadanya.  

Istilah akidah di dalam istilah umum dipakai untuk menyebut keputusan 

pikiran yang mantap, benar maupun salah. Jika keputusan itu benar, disebut akidah 

yang benar, seperti keyakinan umat Islam tentang keEsaan Allah. Namun jika salah, 

disebut akidah yang batil. 

Akidah Islam adalah kepercayaan kepada rukun iman, serta seluruh muatan 

Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah berupa pokok-pokok agama, 

perintah-perintah, serta apa saja yang disepakati oleh generasi Salafush Shali (ijma‟), 
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dan kepasrahan total kepada Allah Ta‟ala dalam hal keputusan hukum, perintah, 

takdir maupun syara‟, serta ketundukan kepada Rasulullah saw, dengan cara 

mematuhi, menerima keputusan hukumnya dan mengikutinya. Dengan kata lain 

akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya 

oleh setiap muslim berdasarkan dalil naqli dan aqli (nash dan akal).
6
 

Dasar dari akidah Islam ini adalah Al Quran dan Al Hadis. Di dalam Al Quran 

terdapat yang menjelaskan pokok akidah. Keimanan merupakan pokok-pokok dari 

akidah Islam. Ayat Al Quran yang memuat kandungan akidah Islam, antara lain: Q.S 

al Baqarah/2:285 

                             

                                    

             

Tejemahnya: 

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari 

Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman 

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

(Mereka mengatakan), „Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun 

(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya‟, dan mereka mengatakan, „Kami 

dengar dan kami taat.‟ (Mereka berdoa), „Ampunilah kami, ya Tuhan kami 

dan kepada ngkaulah tempat kembali.”
7
 

 

Pokok dari segala pokok akidah adalah beriman kepada Allah swt. yang 

berpusat pada pengakuan terhadap eksistensi dan kemahaesaan-Nya. Keimanan 

                                                             
6 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13-14 
7 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, h. 14 
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kepada Allah ini merupakan keimanan yang menduduki peringkat pertama. Dari situ 

dengan sendirinya akan lahir keimanan pokok-pokok (rukun) iman yang lain.  

Pengakuan terhadap kemahaesaan itu, Esa dalam segala-galanya, dan Esa 

dalam Dzat-Nya. Dia maha Esa dalam sifat-sifat-Nya. Dia maha Esa dalam wujud-

Nya, artinya hanya Allah sajalah yang wajibul wujud, sedangkan yang lainnya 

hanyalah mukminul wujud.. Dia maha Esa dalam memberi hukum, artinya Dia-lah 

pemberi hukun tertinggi. Oleh karena itu, kalimat pengakuan Islam adalah La Ilaha 

Ilallah (tidak ada Tuhan selain Allah). 

Pengetahuan tentang keesaan Allah itu disebut ilmu tauhid. Mempelajari ilmu 

tauhid itu wajib bagi setiap muslim, sebagaiman firman Allah tentang perintah 

kepada Nabi Muhammad saw. dan umatnya untuk bertauhid dalam: Q.S al 

Ikhlas/112:1-4 

                              

          
 

Terjemahnya: 

“Katakanlah, „Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang 

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

diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.”
8
 

 

                                                             
8 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, h. 89,90 
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Akidah adalah dasar, sendi, pilar dan tonggak-tonggak agama. sumber 

penerimaan akidah ialah kebenaran, yakni Al Quran, as sunnah, dan ijma‟ para 

salafus salah. 
9
 

Dasar-dasar agama adalah segala yang ditetapkan secara dari agama, yaitu 

hal-hal yang bersifat keyakinan, ilmiah, dan amaliyah, serta hal-hal yang bersifat gaib 

yang ditetapkan berdasarkan nash-nash shahih. 

Dasar-dasar agama itu tidak hanya terbatas pada rukun iman dan rukun Islam 

saja. 

Enam rukun iman dan lima rukun Islam, ada yang diterangkan secara global 

dan ada pula yang diterangkan secara rinci. Dan masing-masing berdasarkan nash-

nash yang ath‟I (pasti). Semua kepastian yang didengar oleh setiap muslim harus 

diyakininya, baik secara global maupun secara rinci. Ia tidak boleh meragukan atau 

menentangnya, dan juga tidak boleh menolak atau memberontaknya.
10

 

Aqidah (akidah) suatu yang dianut oleh manusia dan diyakininya, apakah 

berwujud agama atau lainnya.
11

  

2.  Sumber-sumber Akidah Islam 

Sewaktu Rasul masih hidup, orang akan mudah mengadukan semua persoalan 

agama yang musykil kepada beliau. Setelah beliau meninggal, maka untuk 

bertanyakan segala sesuatunya yang bertalian dengan masalah agama itu, beliau 

                                                             
9 Abdul Rosyad Shiddiq, Benteng Akidah (Qisthi Press, 2002), h. 32 
10 Abdul Rosyad Shiddiq, Benteng Akidah, h. 55 
11

 Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah dan Syari‟ah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 19 
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tinggalkanlah dua pusaka, berupa al Quran dan sunnah atau hadis.
12

 Al Quran adalah 

merupakan wahyu, sedangkan sunnah atau hadis adalah merupakan ilham daripada 

Allah kepada Rasul-Nya, dan juga merupakan buah pemikiran dari Rasul sendiri. 

Pertama, al Quran. Sebagai sumber dari semua hukum, baik yang 

bersangkutan dengan masalah akidah, al Quran itu adalah sebagai sumberhukum yang 

mengatur hablu minallah, dan hablu minannas. Kalau kita membicarakan Islam, ia 

tidak bisa terlepas dari membicarakan al Quran, sebab al Quran adalah tempat 

kembali dari segala sesuatu, atau secara garis besarnya yang berhubungan dengan 

masalah dunia dan akhirat. Al Quran adalah sebagai pedoman untuk kedua-duanya itu 

atau yang disebut orang sekarang dengan sebutan panduan hidup. 

Al Quran itu adalah sebagai pedoman atau guid dunia dan akhirat dalam surah 

al Baqarah 2: dalam al Quran itulah tercakupnya semua peraturan dalam itu. 

                   . 

Terjemahnya: 

“al Quran itu tidak semestinya ada lagi keraguan padanya, akan jadi petunjuk 

atau pedoman bagi orang yang takwa.
13

 

Kedua, Hadits adalah seagai penjelasan atau penjabaran dari pokok-pokok 

akidah dan syriah itu. Hadits merupakan penjelasan tentang perbuatan atau perilaku 

Nabi yang dijelaskan dalam al Quran.
14

 

                                                             
12 Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah dan Syari‟ah, h. 75 
13 Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah dan Syari‟ah, h. 77,78&79 
14 Nurul Fitroh, Skripsi, “Ritual Tingkeban dalam Prspktif Aqidah Islam (Studi Kasus Di 

Kelurahan Srondol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)” (Semarang: Fakultas Ushuluddin 

UIN Walisongo Semarang, 2014), h. 34 
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Ada empat macam petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada manusia secara 

berangsur-angsur: 

a. Petunjuk Ilham 

Petunjuk ini dinamakan juga dengan petunjuk garizah, naluri atau insting. 

Petunjuk ini diberikan Allah kepada bayi yang baru lahir, dan juga kepada 

binatang. 

b. Petunjuk Indra (perasaan) 

Petunjuk indra ini juga bersyariat padanya antara manusia dan binatang, 

bahkan pada binatang lebih sempurna, karena insting da inderanya itu 

telah sempurna kedua-duanya semenjak lahirnya lahirnya dalam waktu 

yang relative singkat. 

c. Petunjuk Akal 

Petunjuk akal ini adalah lebih tinggi jangkauannya dari petunjuk ilham 

dan petunjuk ilham dan indera. Petunjuk akal itu adalah untuk pembetulan 

dari petunjuk indera atau rasa dan perasaan.
15

 Dan dengan akal (rasio), 

kita dapat menerima kebenaran dengan pikiran yang sehat.
16

 

3.  Tujuan Akidah Islam 

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

lahir 

                                                             
15

Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah dan Syari‟ah, h. 80 
16

 Nurul Fitroh, Skripsi, “Ritual Tengkeban dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasusu Di 

Kelurahan Srondol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang), h. 34 
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Hal ini karena manusia sejak di alam roh sudah mempunyai fitrah 

ketuhanan, sebagaimana firman Allah: Q.S. al-Araf/7:172-173 

                         

                              

                              

                  

Terjemahnya: 

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

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 

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

(Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian 

itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani 
Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)", atau 

agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua Kami telah 

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang Kami ini adalah anak-anak 

keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka Apakah Engkau akan 

membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?” 

 

b.  Menjaga manusia dari kemusyrikan 

kemungkinan manusia untuk terpeosok ke dalam kemusyrikan terbuka 

lebar, baik secara terang-terangan (syirik jaly), yakni berupa perbuatan ataupun 

ucapan maupun kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi (syirik khafy) yang 

berada dalam hati. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan tersebut, diperlukan 

tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

c.  Menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan 
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Walaupun manusia diberi oleh Allah kelebihan berupa akal pikiran, 

manusia sering tersesat oleh akal pikirannya, sehingga akal pikiran manusia perlu 

dibimbing oleh akidah Islam.
17

 

4.  Keistimewaan Akidah Islamiyah 

a. Sumber Pengambilannya adalah Murni 

Akidah Islam berpegang pada al Quran dan hadis maka akidah Islam diperoleh 

dari sumber yang bersih dari noda yakni hawa nafsu dan syahwat. 

b. Fitrah yang Lurus dan Akal yang Sehat 

Akidah Islam dengan akal yang sehat bersih dari pengaruh syahwat maka bebas 

dan tidak bertentangan dengan nash.  

c. Mengangkat Derajat  

Seseorang yang menganut akidah Islam dan ilmu pengetahuannya tentang 

akidah lebih dalam lagi atau lebih meningkat dan selalu mengajak manusia 

dalam kebaikan dan perilakunya lbih baik lagi maka Allah akan mengangkat 

derajatnya. 

Oleh karenanya akidah yang baik merupakan hal terbaik yang diperoleh dengan 

hati dan akal. Akidah yang benar akan memperoleh pengtahuan yang berguna 

dan akhlak yang baik pula. 

d. Menjadi Penyebab Hadirnya Pertolongan, Kemenangan dan Kemampuan 

Dengan akidah yang benar, Allah akan memberikan pertolongan serta 

kemuliaan. 

                                                             
17 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, h. 15&16 
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e. Memberikan Ketenangan Jiwa dan Pikiran  

Dengan akidah yang baik kecemasan dalam jiwa hilang dan tidak lagi rasa galau 

dalam pikiran. Sebab, akidah dapat menghubungkan seorang muslim dengan 

Allah dan berserah kepada Allah untuk mengatur segala sesuatunya karena 

Allah lah sebaik-baiknya hakim yang untuk menetapkan hukum. Oleh karena 

itu, seseorang muslim hatinya terasa tenang dengan ketentuan-Nya dan  

menerima keputusan-Nya. 

f. Berpengaruh terhadap perilaku, Akhlak dan Mu‟amalah  

Dengan Akidah yang baik maka seseorang harus mengerjakan kebaikan dan 

menjauhi segala keburukan. Akidah Islam melarang untuk berbuat zalim. 

g. mendorong para pemeluknya untuk bersikap tegas  

Di mana pun tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfat dan 

selalu mengerjakan amal soleh untuk memperoleh pahala dan selalu menjauhi 

perbuatan dosa karena takut dengan siksa.  

h. Menjamin Kehidupan yang Mulia  

Dengan  akidah Islam, dalam kehidupan seseorang mukmim akan memperoleh 

kehidupan yang mulia. Oleh karenanya dibawah dengan naungan akidah Islam 

ia selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dengan demikian 

tidak ada keraguan lagi di dalamnya dan merupakan hal terciptanya 

kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Allah Ta‟ala berfirman, Q.S. Al-

An‟am/6:82 
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Terjemahnya: 

“orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 

dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan 

mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

 

Jadi, seseorang yang bertakwa dan beriman kepada Allah swt akan mendapatkan 

petunjuk dikehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. 

i.  Hati Penuh dengan Tawakal kepada Allah 

Akidah Islam mengajarkan kepada seseorang agar selalu bertawakal kepada 

Allah swt. Tawakal menurut istilaah syara‟ berarti  memohon kepada Allah dan 

memohon bantuan hanya kepada Allah swt. 

Bertawakal kepada Allah untuk memperoleh hidayah dan selalu menjalankan 

dan mengikuti ajaran Rasulullah saw., untuk mendapatkan ridha Allah swt. 

j.  Mengantarkan pada Kejayaan dan Kemuliaan 

Akidah yang benar akan mengantarkan penganutnya pada kejayaan dan 

kemuliaan. Seseorang mukmin yakin bahwa Allah adalah Tuhan Yang segala 

Maha dan selalu berlindung kepada Allah, dan tidak berharap melainkan hanya 

kepada Allah. 
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 k.  Tidak Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan yang Benar 

Ilmu pengetahuan yang benar selalu mendukung dan tidak bertentangan dengan 

akidah. Oleh karenanya ilmu pengetahuan yang berlandaskan al Quran dan As-

Sunnah adalah ilmu pengetahun yang mengantarkan kepada segala sesuatu yang 

bermanfaat baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. 
18

 

5.  Sebab yang bisa merusak Akidah 

a.  Syirik 

Syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah atau menyembah selain 

Allah (menyekutukan Allah). Perkara yang merupakan kekhususan Allah yaitu 

kesempurnaan sifat dan uluhiyah.  

Bagaimana pun, dosa syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh 

Allah swt: Q.S. an-Nisa/4:48 

                              

               

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh 

ia telah berbuat dosa yang besar.” 

 

                                                             
18 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, h. 17,18,22,24,26,2728,29,30&31 
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b.  Kufur 

Kufur adalah tidak adanya keimanan di dalam hatinya kepada Allah dan 

Rasul-Nya, baik dengan pendustaan atau tidak mendustakannya. Allah swt 

berfirman: Q.s. al Maidah: 5 

                              

 
Terjemahnya: 

“Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka 

dan diakhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. 

 

c.  Nifaq dan Fasiq 

Nifaq menurut syara‟ artinya menutupi kejahatannya dan selalu mnunjukkan 

kebaikannya di depan orang lain. Jadi, nifaq adalah menunjukkan sesuatu yang 

tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dengan apa yang di 

kelakuannya. Orang seperti ini adalah orang munafik. 

Orang munafik memperlihatkan iman kepada rukun iman dihadapan orang 

mukmin, padahal sebaliknya di dalam hatinya tidak mempunyai iman. Dia 

tidak beriman bahwa Allah yang menurunkan wahyu, yang member petunjuk 

dan ancaman. 

Ciri-cirinya yaitu: 

1) Iman hanya di mulut, orang munafik adalah orang yang tidak beriman. 

Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah 
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dan rukun iman. Mereka hanya beriman di mulut saja tetapi tidak ada 

iman di dalam hatinya. Allah swt berfirman: Q.s. Al Baqarah:8 

                  

      

 

 

Terjemahnya: 

“Diantara manusia ada yang mengatakan: “kami beriman kepada 

Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bykan 

orang-orang beriman.” 

 

Orang munafik merupakan orang yang tidak memiliki atau tidak sesuai 

apa yang ada dalam hatinya dengan ucapannya.  

2) Penipu, orang munafik yaitu orang yang paling membahayakan. 

Mereka tidak hanya menipu manusia, akan tetapi juga menipu Allah 

dan orang mukmin. Mereka mengatakan bahwa ia beriman padahal 

hatinya tidak demikian atau mengingkarinya. Itu berarti secara tidak 

sengaja ia telah menipu dirinya sendiri. Allah swt berfirman: Q.s. Al 

Baqarah:9 

                   

        

Terjemahnya: 
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“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, 

padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak 

sadar. 

Mereka adalah orang-orang yang takut kepada manusia tetapi dia tidak 

merasa takut kepada Allah. 

3) Meragukan Islam, orang munafik adalah orang yang ragu dengan 

kebenaran agama Islam. Di dalam hatinya terdapat keraguan. 

4) Suka beralasan, orang munafik selalu beralasan. Mereka diberi nasihat 

dengan perilaku yang dilakukannya akan tetapi mereka pandai 

beralasan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang 

baik. 

5) Tidak merasa bersalah, orang munafik selalu menganggap maksiat dan 

kekufuran yang dilakukannya merupakan perbuatan baik. 

6) Tidak mengetahui kebodohannya, orang munafik merupakan orang 

yang bodoh diantara kebodohan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan 

mereka bahwa mereka sedang berada dalam kesesatan. Allah swt 

berfirman: Q.s. Al Baqarah:13 

                     

                   

 

Terjemahnya: 
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“Apabila dikatakan kepada mereka: “berimanlah kamu sebagaimana 

orang-orang lain telah beriman.” Mereka menjawab: “akan 

berimankah kami seperti orang-orang bodoh itu telah beriman?” 

Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi 

mereka tidak tahu.” 

7). Bermuka dua, orang munafik mereka adalah yang bermuka dua. Mereka 

bersama orang yang beriman maka mereka memperlihatkan 

keimanannya. Mereka seakan orang yang beriman dan orang beriman 

pun tidak mengetahuinya bahwa mereka adalah orang munafik. 

      Akan tetapi, jika mereka bergabung dengean orang beriman lalu 

kembali bergabung dengan orang kafir maka terlihatlah siapa mereka 

yang sesungguhnya. Allah awt berfirman: Q.s. Al baqarah:14 

                      

                 

Terjemahnya: 

“Dan bila mereka berjumpa dengan orang yang berman. Mereka 

mengatakan: “kami telah beriman.” Dan bila mereka kembali kepada 

syaitan mereka, mereka mengatakan: “sesungguhnya kami 

sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok.” 

d.  Dengki 

Dengki yaitu perasaan iri yang timbul dalam diri seseorang yang tidak senang 

dengan rezeki atau kesuksesan yang dimiliki oleh orang lain. kemudian dia 
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selalu berusaha untuk menjatuhkan dan menyebarkan berita yang tidak baik 

dan bisa membahayakan bagi orang lain.  

e.  Riya‟ 

Memamerkan  segala sesuatu baik itu harta atau perbuatan baik kepada orang 

lain. Melakukan amalan bukan karena Allah, tetapi karena untuk 

memperlihatkan kepada orang lain agar memujinya.
19

 Dijelaskan dalam surah 

al Ma‟un:4-7 

                    

                    

Terjemahnya: 

“Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai 

terhadap salatnya, yang berbuat riya‟, dan enggan (memberikan) 

bantuan. 

f.  Bid‟ah 

Bid‟ah adalah setiap perkataan dan perbuatan dalam rangka beribadah kepada 

Allah yang tidak ada dalil atau bertentangan dengan al Quran As Sunnah.
20

 

  

 

                                                             
19

Rosihin Anwar, Akidah Akhlak, h. 247,249,254,261&268 
20

 Nurul Fitroh, Skripsi, “Ritual Tingkeban dalam Prekpektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di 

Kelurahan Srondol Kulon di Kecamatan Banyumanik Kota Smarang),”  h. 40 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau 

field researct yaitu peneneliti terjung  langsung ke lokasi sekaligus terlibat langsung 

dengan obyek yang akan diteliti dalam penelitian tersebut.  

Tahapan penelitian kualitatif melalui beberapa tahapan yang mana peneliti 

memulai dari berfikir secara induktif, yaitu mengamati berbagai fenomena-fenomena 

sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian berupaya menganalisis dan 

menyususun berdasarkan apa yang telah diamati tersebut.
1
 

B.  Lokasi Penlitian 

Lokasi dalam melakukan penelitian ini adalah di Dusun Sironjong, Desa 

Majannang,  Kec. Parigi, Kab. Gowa. Penelitian yang dilakukan dengan terjung 

langsung turun ke lapangan untuk mengikuti prosesi dalam tradisi tersebut. Desa 

Majannang merupakan salah satu desa yang terletak diantara desa-desa yang ada di 

Kec. Parigi.  

C.  Metode Pendekatan 

Adapun pendekatan penelitian yang dipakai penyusun dalan pengumpulan 

data ini yaitu: 

                                                             
1
M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif "Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial lainnya (cet. l, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2007), h.6 
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1. Pendekatan filosofis, yaitu menyelidiki dengan jalan menganalisis secara 

kritis dan mendalam dengan melakukan pendekatan atas dasar 

pertimbangan rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah. 

2. Pendekatan teologis, yaitu pendekatan yang mengamati hubungan 

keagamaan dengan masalah yang diteliti.
2
 

3. Pendekatan sosiologis yakni melakukan pengamatan secara langsung, dan 

mengungkapkan fakta sesuai dengan realita kejadian. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data kualitatif pada umumnya yang paling independen dapat 

menggunakan teknik: 

1. Wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

dengan mewawancarai informan dan juga dapat memberikan daftar 

pertanyaan terlebih dahulu. Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Obyek tokoh 

masyarakat, penganut penganut kepercayaan, unsure  pemerintah (Rw). 

2. Observasi. Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengamati baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yang 

                                                             
2
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial ( Yogyakarta : Gajah Mada, 1998 ), h. 62. 
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akan diteliti di Dusun Sironjong, Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. 

Gowa. 

3. Dokumen. Sejumlah besar fakta data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk 

surat catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto. Sifat 

utamanya data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi 

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di 

waktu silam.
3
 

E.  Instrument Penelitian 

Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 

mengumpulkan data yang sesuai dengan menggunakan alat-alat yang digunakan 

dalam observasi. 

Adapun alat-alat yang harus di persiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah 

sebagai berikut : 

a. Kamera, digunakan untuk mengambil gambar di tempat lokasi penelitian. 

b. Buku dan alat tulis , digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang 

diperoleh dari informan. 

c. Studi pustaka, buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. 

 

 

                                                             
3
Jeliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah (Jakarta: PT. 

Kencana, 2012), h.130-14 
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F.  Teknis Pengolahan Analisis Data 

Data-data dan informasi yang diperoleh, diolah dan disajikan dengan tehnik 

penulisan yang bersifat: 

a. Induktif, yaitu pengolahan data yang ditimbulkan dari hal-hal yang 

bersifat khusus lalu kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat 

umum. 

b. Deduktif,  yaitu pengolahan data dengan data yang dimulai dari hal-hal 

yang bersifat umum lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus 

c. Komparatif,  yaitu pengelolaan data dengan jalan membandingkan antara 

satu data dengan data yang lain kemudian mengambil suatu kesimpulan.
4

                                                             
4
Arikunto , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010) h. 

78. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa 

Desa Majannang merupakan salah satu desa dari 5 (lima) desa yang ada di 

wilayah administrative Kec. Parigi Kab. Gowa. Desa Majannang terdiri dari 3 (tiga) 

dusun yaitu Dusun Nirannuang, Dusun Longka, dan Dusun Sironjong. 

Majannang secara harfiah berasal dari bahasa Makassar dari suku kata 

JANNANG yang artinya menetap, tenang atau damai yang kalau diartikan secara 

umum artinya desa yang dihuni secara tetap oleh penduduknya yang hidup tentram 

dan damai. 

Sebelum menjadi wilayah pemerintahan administrative berbentuk desa yang 

dipimpin oleh seorang kepala desa, wilayah tersebut mulanya terdiri atas beberapa 

kerajaan kecil diantaranya adalah sebuah kerajaan kecil yang bernama kerajaan 

Longka yang salah satu penguasanya adalah  Karaeng Longka (lantara). Kerajaan 

lainnya adalah kerajaan Manimbahoi yang  dipimpin oleh  Karaeng Manimbahoi 

(Mangngulia Dg. Jalling )dan Kerajaan Sironjong yang dipimpin oleh  Karaeng 

Sironjong.( Lenje ). 

Pada Tahun 1940-an telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan 

menjadi distrik, dalam sistem distrik ini, wilayah berubah menjadi kompleks yang 

dipimpin oleh kepala kompleks yang meliputi wilyah Longka, Padangmalullu, 
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Bilanrengi, Kalolo dan Sironjong. Pada fase ini struktur pemerintahan terdiri dari : 

Kompleks, RK,RT, dan Kepala Dusun. 

Selanjutnya pada tahun 1950-an terjadi peralihan sistim pemerintahan dari 

distrik ke kecamatan dan sistim kompleks berubah menjadi desa dan disepakati 

sebagai Desa Majannang dengan kepala Desa pertamanya LANTARA KARAENG 

LONGKA, yang berada pada wilayah administrative wilayah Kecamatan 

Tinggimoncong. 

Keadaan yang masih serba kacau pada sekitar tahun 1960-an akibat dari 

pemberontakan DI/TII menyebabkan kagiatan pemerintahan belum normal dan stabil, 

namun patut diacungi jempol karena pada masa itu pemerintah desa sanggup 

menyelenggarakn sebuah kegiatan (PORADE) yakni pertandingan sepak bola antar 

desa, selain itu pada saat masyarakat Desa Majannang sudah bergotong royong 

merintis jalan untuk menghubungkan masing-masing wilayah di Desa Majannang. 

Pada Tahun 1965 terjdi pergantian kepala desa dari LANTARA KARAENG 

LONGKA ke SULAEMAN DG. NAI, dan pada pemerintahannya Desa Majannang 

menjadi juara tingkat nasional prigram KB, dan mewakili Kabupaten Gowa dalam 

lomba desa tingkat nasional dan menjadi juara desa. 

Pada tahun 1980 terjadi pergantian kepala desa dari SULAEMAN DG NAI ke 

bapak MUHAMMAD NINDAR. 

Pada tahun 9183 kepala desa Muhammad Nindar digantikan oleh M. 

ARFA,sampai tahun 1992 selanjutnya tahun 1993 samapai dengan tahun 2000 kepala 

desa di pimpin oleh H. MUH. YUNUS Dg. NGALLE, kemudian tahun 2000 sampai 

2001,kepala desa di jabat oleh pelaksana tugas yaitu H. MADINA TIRO.   

dilangsungkannya pemilihan kepala desa pada tahun 2002 dan pada saat itu yang 

terpilih adalah Bapak H. SYAFARUDDIN LANTARA, SE yang memimpin hingga 

Dua periode .Tahun berikutnya yakni thn 2014 samapai 2016 kepala desa di jabat 
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oleh pelaksana tugas yak.ni camat parigi dalam hal ini Ibu HJ Hartati S.Sos. dan 

pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada Thn 2017 kepala desa yang terpilih 

adalah SUPARDI LANTARA Sampai sekarang. 

2. Peta dan Kondisi Desa  

 

 

 

 

 

 

 

a.   Letak Goegrafis  

Desa Majannang secara geografis berada di ketinggian antara 500-800 dpl 

(diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 

32-35 mm per tahun yang berkisar 135 hari s/d 160 hari dengan suhu rata-rata 

pertahun adalah 20 s/d 23 °C  

Secara administrasi Desa Majannang terletak di Wilayah Kec.Parigi Kab. 

Gowa, secara administrasi dibatasi oleh wilayah  Kecamatan serta Desa tetangga. 

b. Demografi/Batas Desa 

Disebelah Utara : Berbatasan dengan Kel. Bontolerung Kec. Tinggi  

      Moncong. 

Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bilanrengi Kec. Parigi 
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Disebelah Bara : Berbatasan dengan Desa Jonjo Kec. Parigi 

Disebelah Timur : Berbatasan dengan DesaManimbahoi Kec. Parigi. 

c. Administrasi Desa Majannang 

Wilayah Desa Majannang  terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu : 

1.  Wilayah Dusun Nirannuang terdiri dari 5 (Lima) Rukun Warga (RW) dan 

12 (Dua Belas) Rukun Tetangga (RT),  

2.  Wilayah Dusun Longka terdiri dari 3 (tiga) Rukun  Warga (RW)  dan 9 

(sembilan) Rukun Tetangga(RT). 

3.  Wilayah Dusun Sironjong terdiri dari 2 (dua)  Rukun Warga (RW6 dan  

(enam) Rukun Tetangga (RT). 

d. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 

Wilayah Desa Majannang secara umum mempunyai letak geologis berupa 

daerah pegunungan dengan hamparan padang ilalang yang dijadikan sebagai tempat 

rerumputan penggembalaan, dan hutan. Selain berupa hutan, Desa Majannang juga 

merupakan Daerah aliran Sungai (DAS) Hulu Je‟ne Berang. 

Kondisi alam Desa Majannang yg merupakan daerah pegunungan, dengan 

panorama alam serta hutan yang masih asri.oleh karena itu, Desa Majannang sangat 

cocok sebagai tempat yang sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki hobbi 

berburu babi hutan. 

Desa Majannang juga di kelilingi oleh sungai antara lain di sebelah utara 

dengan Sungai Je‟ne Berang,serta beberapa sungai – sungai kecil seperti Sungai 

Kunisi yang ada di sebelah selatan.Selain itu sungai - sungai kecil lainnya masih 
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banyak terdapat di Desa Majannang, yang kebanyakan dimanfaatkan masyarakat 

untuk saluran irigasi persawahan. Potensi lain yang berada pada sungai – sungai yang 

berada di Desa Majannang, berupa material – material, seperti batu dan pasir, selain 

itu terdapat banyak ikan air tawar yang bisa dikonsumsi masyarakat. 

Di Desa Majannang secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua 

jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa palawija maupun tanaman jangka panjang. 

e. Kependudukan dan Aspek Sosial Budaya 

1.  Kependudukan 

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Majannang, Penduduk 

Desa Majannang terdiri atas 889 KK dengan total jumlah jiwa 2.798 orang.Dengan 

perincian penduduk laki-laki berjumlah 1.354 jiwa, sedangkan perempuan 1.444 

Jiwa. 

2.  Aspek Sosial budaya 

Perspektif budaya masyarakat di Desa Majannang masih sangat kental 

dengan budaya  Makassar, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Bugis 

dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua 

Desa dan di Kabupaten Gowa masih kuat pengaruh Kerajaan Gowa. 

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.Didalam hubungannya dengan agama yang 

dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam 

menjalankannya sangat kental tradisi budaya Makassar. 
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Tradisi Budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-

ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk.Hal ini menjelaskan 

mengapa peringatan – peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat terutama Islam, 

karena dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa 

tradisinya.Atau kegiatan-kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa Agama 

Islam.Contoh yang kita biasa lihat adalah peringatan Maulid, Isra‟ Mi‟raj, kegiatan 

Assungka Bala, Appapole, Ajjuru-juru, Appalili, Accera Anrong Pare, A‟batu 

(kegiatan Irigasi pertanian). 

Secara individual masyarakat Desa Majananng, tradisi Makassar lama dipadu 

dengan Agama Islam, juga tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan sebagai kepercayaan, 

adat istiadat yang masih diyakini dan dilakukan sekaligus sebagai bagian cara 

bersosialisasi dan bertukar pendapat di masyarakat.  

Tetapi yang perlu diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya pemahaman 

keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar dari pemahaman 

terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada.Hal ini mengakibatkan 

munculnya kerenggangan sosial di masyarakat dan gesekan antara masyarakat. 

f.  Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  

Berdasarkan hasil sensus penduduk Desa Majannang yang dilakukan pada tahun 

2010, Desa Majannang termasuk salah satu kategori Desa yang masih memilki 

jumlah keluarga miskin yang sangat banyak. 

Penentuan kategori ini berdasarkan pada 6 aspek kesejahteraan yang ditentukan 

oleh masyarakat Desa Majannang sendiri yakni aspek pekerjaan, pendidikan, 
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rumah/perabot, kepemilikan lahan, jenis kendaraan, kepemilikan ternak, sumber air 

bersih dan kemampuan berobat . 

Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) dengan menggunakan 6 Indikator 

Lokal Desayang di susun bersama masyarakat dengan menggunakan metode CLAPP-

GSI (musyawarah pengambilan keputusan dengan mengutamakan peran Perempuan, 

kaum muda, orang miskin dan yang termarginalkan) berikut hasilnya. 

g.  Tingkat Pendidikan Masyarakat  

Tingkat pendidikan merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi 

tingkat social masyarakat. Karena dengan pendidikan yang lebih maju maka akan 

dengan mudah pula masyarakat memanfaatkan teknologi demi meningkatkan 

kesejahteraan. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh KPM 

DesaMajannang  diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa ini cukup baik 

dibandingkan dengan Desa-Desa yang ada di Kecamatan Parigi.
1
 

B. Latar Belakang dan proses tradisi Ma’batu di Dusun Sironjong, Dsa Majannang, 

Kec. Parigi, Kab. Gowa 

1.  Latar Belakang Munculnya Tradisi Ma‟batu 

Tradisi Mabatu di dusun Sironjong merupakan tradisi nenek moyang yang 

yang beranjak dari nenek moyang hingga keanak dan cucunya secara turun-temurun 

dari generasi kegenerasi berikutnya. Mereka mengikuti tradisi tersebut sebagai rasa 

peduli dan kasih sayang kepada keluarganya yang sudah meninggal. 

Munculnya tradisi Ma‟batu berawal dari nenek moyang, dulu nenek moyang 

melakukan pemasangan batu nisan menggunakan batu yang murni batu. Batu ini 

                                                             
1
Sumber Data: Kantor Desa Majannang, 16 juli 2019 
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merupakan batu pilihan dan khusus diambil di gunung Bawakarang. Dimana batu 

tersebut berukuran sangat besar dan dibawa oleh puluhan orang. Lalu batu itu 

dipecahkan menjadi batu kecil dan dijadikan batu nisan sebagai tanda dan melakukan 

ritual-ritualnya. Hingga sekarang ritual-ritual tersebut masih dilakukan. 

Pada awalnya nenek moyang menggunakan murni batu akan tetapi seiring 

perkembangannya kini mengunakan dari bahan seperti tegel, semen dan pasir. Tradisi 

tersebut merupakan tradisi yang diwarisi dari nenek moyang dan dijalankan dan 

masih berlaku hingga masa sekarang. 

2.  Proses Tradisi Ma‟batu 

Salah satu bentuk kebudayaan yang masih dijaga kelestariannya seperti ritual-

ritual khususnya di Dusun Sironjong, Desa Majannang, Kec. Parigi, Kab. Gowa salah 

satunya adalah tradisi Ma‟batu di Dusun Sironjong yang dipercaya dan diyakini oleh 

masyarakat dan diselenggarakan oleh kebanyakan masyarakat di Dusun Sironjong. 

Sisi lain tradisi Ma‟batu ini termasuk adat istiadat yang memiliki makna ritual 

dan nilai-nilai Islamiyah. Pelaksanaan tradisi Ma‟batu merupakan simbol 

kepercayaan dan keyakinan masyarakat itu sendiri terhadap ritual-ritual dalam tradisi 

Ma‟batu dan sebagai salah satu simbol ketaatan kepada tradisi nenek moyang sebagai 

penerus leluhur. 

Adapun prosesi atau tata cara pelaksaan tradisi Ma‟batu yaitu: 

1. Perlengkapan dan persiapan 

a. Satu ekor ayam kampung 

b. Satu ekor kambing atau sapi (sesuai kemampuan) 
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c. Sisir, cermin, minyak, kelapa, gula dan beras (perlengkapan untuk   

 ritual pemotongan kambing) 

d. Beberapa macam makanan (songkolo, kue tradisional) 

e. Kemenyan.
2
 

2.   Praktek Pelaksanaan 

a. Imam membuka pembacaan al Quran (30 jus) atau dalam bahasa 

makassarnya annimba Quran. Pembacaan dilakukan 7 malam 

berturut-turut sampai hari ke tujuh dilakukan Ma‟batu atau 

berkelanjutan malam ke 20 atau 40. Untuk orang yang baru meninggal 

dilakukan taksiyah 3 malam berturut-turut dan juga membaca al 

Quran. 

b. ritual sebelum pemotongan kambing, terlebih dulu dipersiapkan sisir, 

cermin, minyak, gula, kelapa dan beras berupa perlengkapan untuk 

ritual sebelum penyembelihan kambing. Ritual ini memiliki makna 

tertentu, kelapa dan gula dinaikkan ke atas punggung kambing tersebut 

guna kambing menjadi jannah na tanning (enak dan manis) lalu 

kambing itu disisir untuk merapikan rambut kambing dan dicerminkan 

dengan harapan bisa melihat orang yang sudah meninggal diatas 

punggung kambing tersebut, lalu minyak dibaluri ke tubuh kambing 

dan beras merupakan makanan yang akan dibawa ke akhirat. Kambing 

di perlakukan seperti ini karena masyarakat beranggapan bahwa 

                                                             
2 Dg. Bollo, penganut, Wawancara di Dusun Sironjong, tanggal 27 Juni 2019 
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kambing tersebut merupakan tunggangan orang yang meninggal ke 

surga. Dan sampai sekarang ritual ini masih dilakukan karena 

merupakan adat istiadat dan syarat dari nenek moyang. 

c. Melakukan hajatan dan mengundang warga datang ke rumahnya. 

d. Melakukan khataman Quran atau dalam bahasa Makassar ampatamma 

Quran yang di pimping oleh Imam dan di ikuti oleh warga masyarakat 

yang ikuti dalam khataman Quran tersebut. Juga biasa mengundang 

peceramah (ustadz) untuk membwakan ceramah dan mendoakan orang 

yang telah meninggal. 

e. Menyiapkan sesajian (songkolo, ayam dan kue), membakar kemenyan dan 

melakukan ma‟dupa-dupa (dengan membaca ayat al Quran seperti 3 Qul 

dan Al Fatuhah). 

f. Setelah semua selesai makanan yang sudah di dupa-dupai boleh dimakan
3
 

a. Motivasi Pelaksanaan tradisi Ma‟batu 

Umumnya dikalangan masyarakat dusun Sironjong melakukan tradisi 

ma‟batu yang sudah mantap, menjadi suatu adat yang dilakukan oleh masyarakat itu, 

dan merupakan sistem nilai budaya dan bernilai bagi masyarakat dusun Sironjong. 

Masyarakat beranggapan bahwa tradisi Ma‟batu yang mereka lakukan bertujuan 

untuk melestarikan tradisi yang menjadi keyakinan masyarakat dan  juga sebagai rasa 

cinta dan kasih sayangnya keada kerabatnya yang telah meninggal. 

                                                             
3 Dg Nia, Penganut, Wawancara, di Dusun Sironjong, 28 Juni 2019 
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Adapun hal-hal yang dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan tradisi 

Ma‟batu yaitu: 

a.   Motivasi Rasional 

Masyarakat dusun Sironjong melakukan tradisi Ma‟btu karena merupakan 

adat istiadat dan sebagai tanda jika kerabat pergi siarah dengan mudah mengenal 

kuburan keluarganya yang telah meninggal. Masyarakat juga melakukan ritual-ritual 

tradisi Ma‟batu itu karena merupakan syaratnya. 

Masyarakat ikut berpartisipasi melaksanakan tradisi Ma‟batu hanya 

semata-mata rasa pedulinya dan kasih sayangnya kepada kerabatnya yang telah 

meninggal dan kepatuhannya kepda leluhur. Juga, untuk menghindari omongan 

orang-orang yang tidak enak jika tidak melakukan Ma‟batu. Selain itu juga karena 

adanya iri (iri mata). 

b.  Motivasi Non Rasional 

Salah satu hal yang memotivasi masyarakat dalam melaksanakan tradisi 

Ma‟batu yang tidak rasional yaitu karena adanya kepercayaan dan keyakinannya 

bahwa adanya hubungan baik dengan kerabatnya yang telah meninggal dan supaya 

selamat di akhirat. Maka dari itu masyarakat dusun Sironjong melaksanakan tradisi 

Ma‟batu  serta ritual-ritualnya. 

c.  Kewajiban 

Masyarakat melaksanakan tradisi Ma‟batu karena merupakan kebiasaan yang 

turun temurun kegenerasi berikutnya. Juga merupakan kewajiban dan tanggung 
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jawabnya sebagai penerusnya. Jika tidak dilakukan dianggap tidak peduli lagi dengan 

leluhurnya. Jadi, sulit untuk menghindari yang sudah menajdi kebiasaanya tersebut. 

Jadi dapat dipahami bahwa sala satu faktornya yaitu karena dianggap suatu 

kewajiban bagi setiap generasi atau kerabat. 

d.  Harga diri 

Kita telah ketahui bahwa masyarakat Gowa khusunya di dusun Sironjong 

memiliki harga diri yang tinggi. Melakukan atau melaksanakan suatu tradisi, 

merupakan suatu harga diri yang patut dipertahankan karena ia merupakan tanggung 

jawab sebagai generasi pelanjut dari tradisi tersebut. Maka dari itu, masyarakat sangat 

simpati dan menjunjung tinggi adat istiadat. 

Karena adanya rasa malu jika tidak melakukannya dan tidak mau dikatakan 

sebagai orang tidak sama sekali rasa pedulinya kepada kerabatnya yang telah 

meninggal dan omongan-omongan orang yang tidak enak yang bisa menjatuhkan 

harga dirinya.
4
 

C.  Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Ma’batu di dusun Sironjong 

Nilai sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Secara tentatif 

nilai merupakan sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstrak pandangan atau 

maksud dari berbagai pengalaman dan perilaku. 

Meski nilai yang hidup dalam sebuah masyarakat berbeda-beda, namun dalam 

banyak hal banyak yang bersifat universal, artinya kebenaran nilai itu diterima secara 

luas dan mutlak. Tanpa nilai sebuah kehidupan tidak akan bermakna, hidup tanpa 

                                                             
4Abd Rasyid, Imam Rw Gantung, Wawancara, di Dusun Sironjong, 29 juni 2019 
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pegangan, mudah terombang ambing. Jika setiap manusia menjunjung tinggi nilai-

nilai hidup, dimana pun dia hidup, di masyarakat, di lingkungan kerja, pasti aka nada 

toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati. 

Salah satu nilai yang harus ditumbuhkembangkan adalah perbuatan baik, 

pengorbanan, pemberian, yang dilakukan karena mengasihi objek yang dituju dan 

bukan diri sendiri. 

Beberapa nilai-nilai yang terkandung yaitu:  

1. Nilai Teologi 

a. Meningkatkan keimanan kpada Allah swt 

  Dengan diadakannya pembacaan al Quran selama tiga hari agar masyarakat 

dapat meningkatkan keimanan dengan membaca al Quran dan rasa iman 

kepada Allah Yang Maha Esa dengan kekuasaan-Nya dan juga kebesaran-

Nya yang terlihat dari kegiatan mengaji bersama dan berdoa bersama. 

b. Rasa syukur 

Mengajarkan kepada keluarga dan warga masyarakat tentang rasa syukur 

kepada Allah atas karunia-Nya atas umur yang panjang karena sampai 

sekarang masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan memanfaatkan 

umurnya di jalan Allah swt yaitu saling mendoakan sesama. 

c. Bersedekah  

Mengajarkan untuk bersedekah di jalan Allah yang tercermin dari melakukan 

hajatan untuk mengundang warga untuk makan dan memotong kambing 
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untuk orang-orang yang bekerja membantu prosesi tradisi tersebut dan orang 

orang yang membantu pekerjaan di kuburan. 

2. Nilai Sosial 

a.  Tolong menolong 

 Salah satu ciri seseorang muslim adalah saling tolong menolong. Sikap 

tolong menolong didasarkan pada kebaikan dan keikhlasan seseorang. 

Tolong menolong memiliki pengaruh yang sangat luas bagi seseorang 

muslim, sehingga seseorang terdorong untuk meningkatkan ketaqwaan serta 

mempererat tali persaudaraan. Maka saling tolong menolong sangat 

dijunjung tinggi dalam agama islam. 

  Tolong menolong yang tercermin dari tradisi Ma‟batu adalah yang dilakukan 

oleh warga masyarakat dalam membantu prosesi tradisi Ma‟batu tanpa 

pamrih. Para tetangga membantu mempersiapkan berbagai macam yang 

dibutuhkan dalam prosesi tersebut. Para warga laki laki membantu 

melakukan pembatuan kuburan. 

b.  Menyambung Tali Silaturahmi 

Tetangga mengundang warga datang ke rumahnya dan kerabatnya untuk 

mengikuti tradisi tersebut. Mulai dari acara pemacaan al Quran sampai pada 

pergantian batu nisan atau batu sampai khitaman al Quran sampai selesai. 

Selain untuk membantu juga untuk menjalin silaturahmi antar keluarga dan 

warga. Bisa juga saling konsultasi tukar pikiran bagaimana kelanjutan untuk 

peningkatan masalah agama. 
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c.   Terciptanya kerukunan 

Terciptanya kerukunan bagi kerabat dan warga masyarakat yang terlihat dari 

perkumpukan para keluarga dan warga masyarakat dalam tradisi tersebut. 

d.  Kebersamaan dan persatuan 

Kerabat dan warga masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan persatuan 

dalam masyarakat sehingga tidak ada rasa egois dan individual yang 

tercermin dari kegiatan saling membantu dalam prosesi tradisi tersebut. 

 

3.  Nilai Aqidah 

Akidah adalah gudang akhlak yang menciptakan kesadaran bagi manusia 

untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai akhlak yang luhur.  

Nilai akidah dalam masyarakat di Dusun Sironjong masih kurang karena 

masih mencampur baurkan antara tradisi dengan keimanan dan ketaatannya kepada 

Allah swt. Memberi batu nisan dengan tanda adanya kuburan, disemen dan diberi 

nama almarhum/almarhumah pemilik kuburan dengan bermegah-megahan maka hal 

itu haram hukumnya, ditinggikan saja tidak boleh. Penyembelihan hewan juga tidak 

dianjurkan dan tidak ada dalam  ajaran Rasulullah.
5
  

Ma‟batu memang tidak dianjurkan oleh Nabi karena tidak termasuk sunnah 

Rasulullah. Tapi di kampung melakukan Ma‟batu hanya karena adanya adat istiadat 

yang tinggi dan sebagai tanda atau pandamen. Kemudian tidak dianjurkan memotong 

kambing untuk orang yang meninggal karena dengan harapan dijadikan kendaraannya 

                                                             
5 Nurbaya, Guru Tka Tpa,Wawancara, di Dusun Sironjong, 28 Juni 2019 
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ke akhirat (surga) tidak benar. Tapi jika ada keluarganya meninggal dan 

menyembelih hewan (kambing atau sapi) kemudian disedekahkan untuk pahala orang 

yang meninggal tidak ada masalah asal niatnya baik.
6
 Tradisi ini sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat yang harus dilakukan setiap ada pembatuan kuburan dan harus 

dipotongkan kambing karena napanjari baianna antama ri suruga (dijadikan 

kendaraannya ke surga).
7
 

D.  Perspektif Aqidah Islam terhdap Tradisi Ma’batu di Dusun Sironjong 

Aqidah (akidah) ialah suatu yang dianut oleh manusia dan diyakininya, 

apakah berwujud agama atau lainnya. 

Islam adalah agama yang di wahyukan Allah swt. kepada Rasulullah saw. 

untuk disampaikan kepada manusia untuk diamalkannya. Manusia yang sudah 

terbiasa melakukan perbuatan syirik dengan menyediakan berupa sesajian, diancam 

oleh Allah swt dengan ancaman tidak diberikan ampunan, sebagaimana melakukan 

perbuatan dosa lainnya selain dosa syirik.
8
 

Masyarakat di Dusun Sironjong melakukan ritual-ritual dalam prosesi 

pemotongan kambing untuk orang yang meninggal dengan harapan dijadikan sebagai 

kendaraan ke akhirat (surga) dan menyediakan sesajian dan melakukan Ma‟dupa-

dupa (membakar kemenyang) guna mendoakan orang meninggal supaya selamat di 

                                                             
6 Abd. Rasyid, Imam Rw, Wawancara, di Dusun Sironjong, 29 Juni 2019 
7
  Dg. Nia, Penganut, Wawancara, di Dusun Sironjong, 28 Juni 2019 

8
 Audah Mannan, Tradisi Appaenre Nanre dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus 

Masyarakat Bollangi Kecamatan Pattallassang),” Jurnal Aqidah-Ta,  Vol. 3 No. 2 Thn 2017, h. 134 
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akhirat dan kepercayaan adanya hubungan baik dengan yang gaib.
9
 Dalam pandangan 

akidah Islam kepercayaan seperti inilah yang bisa mengarah kepada kemusyrikan dan 

hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Allah swt berfirman: Q.S. al Kahfi/18:110 

                            

      

Terjemahnya: 

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun 

dalam beribadah kepada Tuhannya.”
10

 

Allah swt juga berfiriman: Q.S. Az Zumar/39:65 

                         

           

Terjemahnya: 

“dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang 

sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah 

amalmu dan tentulah kamu Termasuk orang-orang yang merugi.”
11

 

 

Ayat diatas menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima jika tercampuri 

dengan kesyirikan. Oleh karena itu para Rasul sangat memperhatikan perbaikan 

akidah sebagaimana pertama dakwah mereka. 

                                                             
9 Nur Hidayat, Masyarakat, Wawancara, di Dusun Sironjong, 27 Juni 2019 
10 Departemen Agama Republik Indonssia, al Quran Al Karim dan Terjemahnya, h. 243  
11 Departemen Agama Republik Indonssia, al Quran Al Karim dan Terjemahnya, h. 371 
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Peletakan papan atau batu nisan di atas makam itu sebenarnya tidak 

bertentangan dengan akidah Islam. Rasulullah saw sendiri menandai makam dengan 

peletakan batu, papan, ataupun batu nisan. Masalah ini sudah jelas, tujuan peletakan 

batu nisan adalah penanda makam  agar mudah dikenali dan mudah diziarahi di 

kemudian hari. 

Membuat bangunan diatas makam baik dengan semen (cor) ataupun yang 

lainnya inilah yang tidak sesuai dengan sunnah yang di praktekkan oleh Rasulullah 

saw dan para sahabatnya radhiallahu‟anhum karena hal itu termasuk bentuk sikap 

yang berlebih-lebihan dan hukumnya haram. Rasulullah melarang karena adanya 

unsure pengagungan kepada si mayat dan merupakan perbuatan perantara yang 

membawa kepada penyembahan kuburan dan dijadikan sebagai sesembahan selain 

Allah dan menyekutukan Allah.
12

 Sesuai dengan dalam Q.s. An-Nisa/4:48 

                            

                

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 

sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”13 

                                                             
12 Nurbaya, Guru Tka Tpa,Wawancara, di Dusun Sironjong, 28 Juni 2019 
13 Departemen Agama Republik Indonssia, al Quran Al Karim dan Terjemahnya, h. 68 
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Akidah yang benar adalah landasan berdiri tegaknya agama dan kunci 

diperolehnya dan diterimanya amalan. 

Al Quran dan Hadis adalah dasar dari akidah Islam. Di dalam al Quran 

terdapat berbagai ayat yang mejelaskan pokok-pokok akidah, akidah ini di identik 

dengan keimanan.
14

 

Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum adalah 

tokoh panutan dalam agama. Allah Ta‟ala telah mensucikan mereka dan karena 

Rasulullah telah mendidik mereka.
15

 

Berbicara tentang adat-istiadat bukan lagi sesuatu yang langkah bagi 

kehidupan masyarakat. Adat istiadat merupakan tingkah laku yang kekal dan secara 

turun temurun dari nenek moyang kegenerasi selanjutnya. 

Adat istiadat disebut juga sebagai suatu hal yang dilakukan secara berulang-

ulang secara terus-menerus shingga melekat, yang dipahami oleh masyarakat tanpa 

penjabaran. Sebagaimana definisi tersebut maka adat istiadat (tradisi) merpakan suatu 

kesatuan yang tersistem dan diwariskan turun-temurun.  Nilai-nilai yang masih 

sekarang yang  dianut dalam sebuah tradisi adalah nilai siri na pace (harga diri dan 

rasa malu).  

Islam sebagai agama yang universal memberikan ruang tertentu untuk 

manusia berkreasi sehingga terbentuklah suatu budaya masyarakat yang pada 

                                                             
14

Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: CV pustaka Setia, 2008), h. 14 
15 Abdul Rosyad Shiddiq, Benteng Akidah, (Qisthi Press, 2002), h. 29 
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dasarnya harus sesuai dengan nilai Islamiayah bukan justru yang bertentangan dengan 

nilai Islamiyah.  

 Ma‟batu memang tidak dianjurkan oleh Nabi karena tidak termasuk sunnah 

Rasulullah dan penyembelihan hewan juga tidak dianjurkan oleh ajaran Rasulullah 

dan hukumnya haram. Tapi di kampung melakukan Ma‟batu hanya karena adanya 

adat istiadat yang tinggi dan sebagai tanda atau pandamen. Tanda artinya kuburan 

misalnya kerabat pergi siarah kubur mudah mengenal kuburan keluarganya. 

Kemudian tidak dianjurkan memotong kambing untuk orang yang meninggal karena 

dengan harapan dijadikan kendaraannya ke akhirat (surga) itu hukumnya tidak benar 

akan tetapi jika ada orang yang meninggal keluarganya meninggal dan menyembelih 

hewan (kambing atau sapi) kemudian disedekahkan untuk pahala orang yang 

meninggal tidak ada masalah karena disedekahkan untuknya. Asal tidak beranggapan 

yang aneh-aneh seperti beranggapan kendaraannya keakhirat dan sebagainya itu yang 

tidak dianjurkan oleh Rasulullah. 

Tentunya tradisi yang ada di kalangan masyarakat tersebut ada yang bersifat 

positif dan ada juga yang bersifat negatif. Agama Islam dan tradisi mempunyai 

keterkaitan antara satu sama yang lainnya. Ajaran agama Islam memberikan aturan 

dalam menjalankan sesuatu hal yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah 

swt.
16

 Allah swt berfirman: Q.s. Al Rum/30:41 

                                                             
16 Abd. Rasyid, Imam Rw, Wawancara, di Dusun Sironjong, 29 Juni 2019 
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Terjemahnya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
17

 

 

Ayat ini dijelaskan bahwa memperingati bagi iman manusia agar berbuat 

sesuai dengan yang dianjurkan, dan menjauhkan manusia pada perbuatan yang 

merusak akidah atau syari‟at Islam dan merasakan balasan dari apa yang 

diperbuatnya. Allah memberikan cobaan agar kembali mengingat Allah dan 

menyesali semua pebuatannya. Jadi, manusia harus menjalankan aturan dalam 

menjalankan sesuatu hal yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah swt. 

                                                             
17 Departemen Agama Republik Indonssia, al Quran Al Karim dan Terjemahnya, h. 326 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

setelah mengemukakan beberapa uraian tentang tradisi Ma‟batu di dusun 

Sironjong, desa Majannang, Kec. Parigi Kab. Gowa, maka penulis memberikan 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Proses tradisi Ma‟batu adalah pertama Imam membuka pembacaan al Quran 

(30 jus) atau dalam bahasa makassarnya annimba Quran. Pembacaan 

dilakukan 7 malam berturut-turut sampai hari ke tujuh dilakukan Ma‟batu 

atau berkelanjutan malam ke 20 atau 40. Untuk orang yang baru meninggal 

dilakukan taksiyah 3 malam berturut-turut dan juga membaca al Quran. Kedua 

Pemotongan kambing sesuai dengan adat istiadat atau syarat ketentuan dalam 

ritual pemotongan kambing seperti disisir, dicrminkan, kelapa dan gula 

dinaikkan ke atas pundak kambing dan minyak di baluri ke tubuh kambing. 

Dan proses terakhir melakukan khataman Quran atau dalam bahasa Makassar 

ampatamma Quran yang di pimping oleh Imam dan di ikuti oleh warga 

masyarakat yang ikuti dalam khataman Quran tersebut. Juga biasa 

mengundang peceramah (ustadz) untuk membwakan ceramah dan mendoakan 

orang yang telah meninggal. Melakukan Ma‟dupa-dupa (membakar 

kemenyan) dengan menyiapkan sesajian seperti songkolo, ayam dan kue. 

2. Nilai yang terkandung dalam tradisi Ma‟batu 

1) Nilai teologi 



58 
 

 
 

a) Meningkatkan keimanan kepada Allah 

b) Rasa syukur 

c) Bersedekah 

d) Terciptanya kerukunan 

e) Kebersamaan dan persatuan 

2) Nilai sosial 

a) Tolong menolong 

b) Menyambung tali silaturahmi 

3) Nilai akidah 

Nilai akidah dalam masyarakat di Dusun Sironjong masih kurang karena 

masih mencampur baurkan antara tradisi dengan keimanan dan 

ketaatannya kepada Allah swt.  

3.   Perspektif aqidah Islam terhadap tradisi Ma‟batu 

Dihubungkan dengan aqidah Islam ditinjau dari kepercayaan dan ritualnya 

maka tradisi tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan tergolong 

perbuatan syirik dan bertentangan dengan rukun iman. Seluruh isi al Quran 

dan Hadis sebagai pedoman dalam agama Islam. Aqidah Islam adalah pokok 

kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim 

berdasarkan naqli dan aqli. 
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B.  Implikasi 

1. Pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dalam suatu masyarakat agar 

masyarakat dapat menanamkan nilai nilai tersebut agar terciptanya suatu 

hubungan baik antara sesama manusia dan kepada Allah swt 

2. Untuk masyarakat khususnya di dusun Sironjong supaya agar menjalankan akidah 

dan syari‟at Islam agar tidak melakukan yang bertentangan dengan ajaran Islam 

dan kembali menjalankan Islam sesuai dengan pedoman al Quran dan sunnah. 

3.  Diharapkan supaya seluruh masyarakat demi untuk memperkuat aqidah Islam 

maka kehendaknya tradisi Ma‟batu dirubah dengan tradisi membaca al Quran, 

bersedekah tanpa melakukan simbo-simbol yang mengarah ke syirik supaya tidak 

merajalela.
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