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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟) 

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A a ا

ا َ  َِ  kasrah I i 

ا َ  ِ  dammah U u 

 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

  ٌ  Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

x 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ٌ  ـ  Fathah dan ya ai a dan i ى  

ٌ  ـ  Fathah dan wau au a dan u و  

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: ta‟ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Huruf Kapital 

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

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

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

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia tertulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan berikut ini yang dibakukan, adalah: 

1. swt. = Subhanahu wa ta ala 

2. saw. = Sallallahu „alaihi wa sallam 

3. a.s. = „alaihi al-salam 

4. H = Hijrah 

5. M = Masehi 

6. SM = Sebelum Masehi 

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

8. w. = Wafat Tahun 
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9. QS…/…4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al Imran/3: 4 

10. HR = Hadis Riwayat 

11. h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama  :  NURASSENG 

Nim  :  30200115017 

Judul : Ritual Tau Ammoterang Di Dusun Bontoloe, Desa Palajau, 

Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. (Tinjauan 

Aqidah Islam). 

Penelitian ini berjudul “Ritual Tau Ammoterang di Dusun Bontoloe Desa 

Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini 

mengetengahkan tiga pokok permasalahan, yakni: (1) Bagaimana esksistensi ritual 

Tau Ammoterang di Dusun Bontoloe Desa Palajau Kecamatan Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto?, (2) Bagaimana proses dan pandangan masyarakat terhadap 

ritual Tau Ammoterang di Dusun  Bontoloe?, (3) Bagaimana tinjauan Aqidah Islam 

terhadap ritual Tau Ammoterang di Dusun Bontoloe?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) jenis kualitatf 

yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan langsung dan terlibat langsung 

dengan objek yang diteliti di lokasi  penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi 

informan adalah pemuka adat dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Dengan 

menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: filosofis (menyelidiki dengan jalan 

menganalisis secara kritis dan mendalam dengan melakukan pendekatan atas dasar 

pertimbangan rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah), 

fenomenologis (melakukan pengamatan secara langsung, dan mengungkapkan fakta 

sesuai dengan realitas kejadian), dan teologis (pendekatan yang mengamati 

hubungan keagamaan dengan masalah yang diteliti). Dan melalui beberapa metode 

pengumpulan data yaitu observasi (mengamati secara langsung kelapangan terhadap 

proses pelaksanaan ritual Tau Ammoterang), wawancara (interview) (bertemu secara 

langsung terhadap pemangku adat dan masyarakat  untuk menggalih informasi 

prosesi pelaksanaan ritual Tau Ammoterang), dan studi dokumentasi (untuk 

menangkap dan mencatat berbagai sumber baik sumber tertulis ataupun tidak tertulis 

yang menjadi pegangan oleh para pemangku adat). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama , ritual Tau Ammoterang 

sudah ada sejak dahulu kala dari kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun 

diwariskan kepada anak cucu mereka dan sampai sekarang masih dilaksanakan. 

Proses pelaksanaan peringatan ritual Tau Ammoterang di Kabupaten Jeneponto 

khususnya pada masyarakat Dusun Bontoloe Desa Palajau Kecamatan Arungkeke ini 

terjadi karena adanya pengaruh dari tradisi Islam Jawa, Sebelum adanya pengaruh 

tradisi Islam Jawa tidak ada perayaan hari kematian yaitu ritual Tau Ammoterang di 

Dusun Bontoloe yang ada hanyalah empat tahap yaitu memandikan, mengafani, 

mengshalatkan dan menguburkan, Kedua, dalam prosesinya terdapat beberapa 

tahapan mulai dari mempersiapkan perlengkapan jenazah, pembuatan bulekang, 

rangka-rangka (keranda), memandikan, mengkafani, mengshalatkan, menguburkan, 

mempersiapkan passidakka (sedekah), dan memperingati hari kematian (Ngalle Allo) 
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yaitu hari ke 3, 7/10, 31 (sebulan), 40, 80, 100 dan 365 (satu tahun), dengan 

mempersiapkan beberapa sesajian dan barang-barang. Kemudian berbagai 

pandangan masyarakat di Dusun Bontoloe terhadap ritual Tau Ammoterang yang 

dilakukan ada yang beranggapan bahwa ritual Tau Ammoterang merupakan adat 

kebiasaan orang terdahulu yaitu nenek moyang yang turun temurun diwariskan 

kepada anak cucu meraka dan harus dilaksanakan dan dijaga sebagai bentuk 

penghormatan kepada nenek moyang dan juga membawa kebaikan kepada orang 

yang di tinggalkan dan yang telah meninggal sebagai bekal di akhirat, adapula yang 

beranggapan bahwa dalam melaksanakan ritual Tau Ammoterang, tidak seharusnya 

dilaksanakan karena tidak terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an dan dalam Islam 

hanya sampai pada tahap memandikan, mengafani, mengshalatkan, dan 

menguburkan. Meski dalam proses ritual ada yang kurang menerima karena 

dianggap mengarah kepada kemusyrikan akan tetapi mereka tetap menghargai ritual 

itu untuk menghindari timbulnya suatu permasalahan di dalam masyarakat. Ketiga, 

dihubungkan dengan aqidah Islam ditinjau dari kepercayaan dan ritualnya maka 

ritual Tau Ammoterang tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan 

tergolong perbuatan syirik dan bertentangan dengan rukun iman. Seluruh isi al-

Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam ajaran agama Islam. 

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perayaan kematian pada 

ritual Tau Ammoterang merupakan salah satu adat-istiadat masyarakat Bontoloe 

yang diwariskan turun temurun dan berlangsung hingga saat ini. Penulis berharap 

dalam melaksanakan ritual Tau Ammoterang terkhususnya pada peringatan hari 

kematian tidak adanya paksaan atau kewajiban untuk melaksanakannya dan tidak 

pula beranggapan akan terjadi malapetaka apabila tidak melaksanakan peringatan 

hari kematian tersebut. Dan dalam prosesi pelaksanaan ritual Tau Ammoterang 

benar-benar diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan syariat Islam dalam 

lingkungan masyarakat Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, 

Kabupaten Jeneponto. Sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara lembaga 

adat dan lembaga keagamaan serta masyarakat umum dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan segala etnis mulai 

dari tradisi, kebudayaan serta peninggalan-peninggalan sejarahnya. Ragam budaya 

yang dimiliki bangsa Indonesia senantiasa dijaga dan dilestarikan secara turun 

temurun merupakan gambaran kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi modal dan 

landasan pembangunan dan perkembangan kebudayaan. Hal tersebut tidak terlepas 

dari kondisi sosial geografis Indonesia yang menjadi faktor pendukung bagi 

masyarakat yang mengekspresikan kemudian menghasilkan suatu budaya karena 

budaya merupakan jiwa dan tolak ukur kualitas manusia, sebab kebudayaan adalah 

milik manusia, hanya manusialah yang berbudaya sebagai wujud dan proses 

kreatifitas di muka bumi.1 

Tradisi di Indonesia sangat beranekaragam yang telah menjadi kebanggaan 

sekaligus tantangan untuk mempertahankan dan mewariskan kepada generasi. 

Adanya arus modernisasi dapat menimbulkan berbagai dampak perubahan pada 

tradisi yang telah ada di Indonesia, tetapi tidak semua tradisi dan kebudayaan 

mengalami perubahan eksistensinya, para leluhur tetap melakukan ritual tradisi 

kebudayaan yang tidak pernah goyah oleh perubahan zaman. 

                                                             

1 Koenjaranigrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2011) h. 72. 
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Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. Sekalipun 

makhluk dan manusia akan mati, akan tetapi kebudayaan yang dimilikinya  akan 

diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan mahluk kebudayaan 

manusia, tidak selalu terjadi secara vertikal atau kepada anak cucu mereka, 

melainkan dapat pula secara horizontal yaitu manusia yang satu dapat belajar 

kebudayaan dari manusia lainnya.2 

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan kebudayaan yakni tentang manusia 

dikaruniai akal budi agar mampu memikirkan konsep-konsep maupun menyusun 

prinsip-prinsip umum yang diikhtiarkan dari berbagai pengamatan dan percobaan 

yang dijelaskan dalam QS. al-Mu’minun/23:78. 

هُو  ٱلَّذِي أ نش أ  ل كُمُ ٱلسَّم ٱل   ع  و  ر  و  ٱل   بص َٰ ا ق لِيلا فدِ ة  و    ٧٨ ت شكُرُون   مَّ

Terjemahnya: 

“Dan Dialah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati 

nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur”.3 

Pada masyarakat Sulawesi Selatan terdapat bermacam-macam komunitas 

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

daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan sebelum agama Islam diterima 

di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 

yang masih memiliki corak animisme, akan tetapi setelah Islam masuk dan 

                                                             

2 Hari Powerwanto, Kebudayaan danLingkungan Dalam Persfektif Antropologi  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), h. 50. 

3  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz1-Juz 30, (Surabaya: Mekar 

Surabaya, 2004), h. 483. 
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berkembang sistem peninggalan leluhur tersebut mengalami trasformasi (perubahan 

besar-besaran), setelah masuk Islam di Nusantara terjadi pembaharuan antara budaya 

lokal dan sesuai dengan karakter masyarakat pendukungnya atau mengandung unsur-

unsur budaya Islam.4 

Sulawesi memiliki banyak tradisi dan kebudayaan yang masih dilaksanakan 

dan begitu sangat dijaga sampai saat ini. Misalnya, di Sulawesi Selatan Kabupaten 

Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di Provensi Sulawesi Selatan, yang 

terletak di bagian Selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring 

dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dalam kehidupan masyarakat 

Jeneponto baik itu yang masih tradisional maupun yang sudah moderen berbagai 

tradisi masih memegang peran yang amat penting dalam mewujudkan kondisi untuk 

menciptakan rasa aman serta ikut memberi pegangan dalam bentuk pola pikir, 

tingkah laku, masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat begitu sangat memegang 

teguh adat, tradisi dan kebudayaan. Dapat dilihat tradisi kebudayaan di tanah Turatea 

Jeneponto masih sangat kental dan sering dijumpai. Tradisi yang sampai saat ini 

masih dilakukan secara rutin oleh masyarakat Jeneponto. Tradisi Maudu’ Saiyye’, 

tradisi Je’ne-Je’ne Sappara, dan salah satu tradisi yang sering dijumpai di wilayah 

Kabupaten Jeneponto khusunya di Dusun Bontoloe Desa Palajau Kecamatan 

Arungkeke adalah ritual Tau Ammoterang. 

Ritual merupakan kata sifat dari rites sedangkan rites dalam bahasa Inggris 

berarti tindakan atau upacara keagamaan. Dalam antropologi ritual disebut dengan 

                                                             

4 Liswati, “Ritual Adat Mappalili di Sigeri Kabupaten Pangkep”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 2. 
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istilah ritus. Ritual adalah upacara yang disertai perilaku  tertentu atau serangkaian 

perilaku yang dianggap memiliki makna. Unsur-unsur yang terpenting dalam 

pelaksanaan upacara adalah tempat, waktu, pelaku, sarana dan prasarana upacara.5 

Sifat gaib memiliki kekuatan dan kehendak, dapat berefek baik dan buruk, sewaktu-

waktu dapat senang dan sewaktu-waktu dapat marah sehingga dapat membahayakan. 

Agar tidak marah dan tidak menjadi perintah  dalam kehidupan sehari-hari, manusia 

atau masyarakat harus menjunjung tinggi, menghormati dan menyembahnya. 

Mengikat tali persahabatan dengannya adalah hal yang penting agar dapat menjadi 

penolong. Selain itu manusia pun dapat memberikan makanan, melakukan korban, 

melakukan sembahyang dan do’a sampai pada pesta dan upacara (ritual) lainnya.6 

Tau artinya orang sedangkan Ammoterang artinya meninggal jadi Tau 

Ammoterang adalah orang yang meninggal dunia. Sebutan Tau Ammoterang ini 

adalah bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Dusun Bontoloe, Desa 

Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.  

Ritual Tau Ammoterang ini dilakukan oleh masyarakat Bontoloe pada saat 

orang meninggal dunia, dalam ritual tersebut melakukan berbagai macam prosesi 

yaitu mempersiapkan berupa barang-barang yang menjadi alat untuk ritual, dan 

selain dari itu masyarakat setempat memperingati hari kematian yaitu hari ketiga, ke 

tujuh, ke dua puluh, sebulan, ke empat puluh, ke delapan puluh, seratus, dan yang 

terakhir ke satu tahunnya. Memperingati hari ke satu tahun orang meninggal di sini, 

                                                             

5 Irmayanti Muliono, dkk. Srinthil: Perempuan Dan Ritual,(Depok: Desantara, 2004), h. 91. 

6 Harun Nasution, Filsafat Agama (Cet, VIII: Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 28. 
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masyarakat Bontoloe melakukan Attembo’ Kuburan. Attembo’ Kuburan yang 

dimaksud adalah membangun nisan secara permanen pada kuburan supaya 

kuburannya bagus, tidak hilang dan mudah di ketahui. 

Ritual peringatan hari kematian tersebut di atas yang paling meriah adalah 

hari ke tujuh setelah meninggal. Pada hari ketujuh orang meninggal kebiasaan 

masyarakat Bontoloe memotong hewan, bagi orang yang mampu memotong satu 

ekor sapi sedangkan bagi orang yang kurang mampu hanya memotong satu ekor 

kambing. Pemotongan seekor sapi dan kambing yang dilakukan oleh masyarakat 

Bontoloe adalah salah satu penghormatan bagi orang yang meninggal dunia dan juga 

sebagai hewan hakikah untuk bekal di akhirat. 

Peringatan hari terakhir yang dilakukan oleh masyarakat Bontoloe yaitu hari 

ke satu tahunnya, memperingati hari ke satu tahun orang meninggal di sini, 

masyarakat Bontoloe melakukan Attembo’ Kuburan. Attembo’ Kuburan yang 

dimaksud adalah membangun nisan secara permanen pada kuburan supaya 

kuburannya bagus, tidak hilang dan mudah di ketahui. 

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang 

bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal, 

dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa 

memajukan ataupun mengundurkannya. 7  Setiap muslim wajib mengingat akan 

datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan 

keluarga atau orang orang yang dicintai, melaikan karena kematian merupakan 

                                                             

7 M. Afnan Chafidh, Ma’ruf Asrori, Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahira-Perkawinan-

Kematian, h.178. 
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pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di 

dunia.8 Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah swt, hanya 

saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang, dan dimana tempatnya ia 

menghembuskan nafas penghabisan. Ada manusia yang masih sangat mudah 

meninggal dunia, atau masih bayi atau sudah tua dan ada pula yang sudah sangat tua 

baru meninggal, semua itu Allah yang menentukan. Walhasil manusia tidak dapat 

lari dari kematian. Mau lari ke mana, maka di sana pula mati akan mengejarnya. 

Death is common to all people varying cultures have their own of understanding life, 

death, and the state after death.(Kematian adalah umum untuk semua orang dan 

budaya yang bervariasi memiliki cara mereka sendiri untuk memahami kehidupan, 

kematian, dan keadaan setelah kematian).9 Dalam QS. An-Nisa’/4:78 disebutkan:  

 

اأ ي وتُ ٱل رِككُّمُ ت كُونوُا  يدُ ن م  ل و  م  ش يَّد ة برُُوج فيِ كُنتمُو    ٧٨ مُّ
 

  

                                                             

8 Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiry, Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy, h. 573. 

9 Kaymar Hedayar, Childhood death, Grieving, and Bereavement in Islam, h. 1289. 
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Terjemahnya: 

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun 

kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh....10 

Kematian merupakan terpisahnya antara roh dengan jiwa. Dalam Islam 

dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya 

kematian. Hal tersebut terdapat dalam QS. al-Anbiya/21:35.  

و ذ ائِق ةُ  سكُلُّ ن ف ن ب تِ ٱلم  ٱلبِ  لوُكُمو  يرِ ٱلشَّر ِ و  إِل ي ن ةفتِ خ  عوُن   ن او    ٣٥ ترُج 
 

 

Terjemahnya: 

 “Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu 

dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan 

dikembalikannya hanya kepada Kami.”11 

Ritual Tau Ammoterang ini muncul dari kebiasaan nenek moyang terdahulu 

dan diwariskan oleh anak cucu mereka yang mempercayai adanya suatu kenikmatan 

dan keindahan dalam ritual tersebut untuk bekal di akhirat nanti. 

Dalam masyarakat Dusun Bontoloe, sangat penting melaksanakan ritual Tau 

Ammoterang karena membawa kebaikan terhadap orang yang meninggal dunia dan 

kepada keluarga yang ditinggalkan. Jika tidak melaksanakan ritual maka dapat 

menimbulkan suatu dampak negatif terhadap keluarga yang ditinggalkan. 

Pelaksanaan ritual Tau Ammoterang merupakan salah satu bentuk sistem 

kepercayaan diantara beberapa macam tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat 

di lingkungan Dusun Bontoloe. Segala proses yang terdapat dalam ritual  Tau 

                                                             

10 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 

2002), h.91. 

11 Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per kata, (Bandung: Sygma 

Creative Media Corp dan Syaamil Al-Qur’an, 2010), h. 324. 
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Ammoterang berasal dari ajaran orang-orang terdahulu yang dipercayai oleh 

masyarakat setempat hingga saat ini. 

Adanya pelaksanaan ritual  Tau Ammoterang di Dusun Bontoloe yang di 

lakukan oleh nenek moyang dari dahulu yang diwariskan turun-temurun sampai saat 

ini yaitu pengaruh dari tradisi Jawa. Sebelum adanya pengaruh tradisi Islam Jawa, 

tidak ada perayaan ritual Tau Ammoterang, yang ada dalam pelaksanaan orang 

meninggal hanya terdapat empat tahap pelaksaan yaitu memandikan, mengafani, 

mengshalatkan dan menguburkan. Akan tetapi ada salah satu orang jawa yang 

tinggal di dalam masyarakat Jeneponto khususnya di Dusun Bontoloe meninggal 

dunia dan merayakan tradisinya dan memperlihatkan kepada masyarakat Bontoloe 

dan menjelaskan proses tradisinya tentang orang meninggal, mereka mengatakan 

bahwa orang yang meninggal dunia masih ada di sekitar kita hanya saja beda alam. 

Maka dari itu kita harus merayakan hari kematian orang yang meninggal dunia. 

Kebiasaan Orang Jawa dalam memperingati hari kematian merayakan hari 

ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1.000 hari-Nya. Pada hari ke-3 dan ke-7 orang 

yang meninggal masih utuh oragan tubunya, pada hari ke-40, dan ke-100, masih ada 

tapi tinggal tulang sedangkan hari ke-1.000, tulangnya sudah hancur semua organ 

tubuh tidak ada lagi, jadi dalam tradisi jawa batas dalam pengambilan hari hanya 

sampai ke-1000 hari-nya saja alasan karena orang yang meninggal sudah tidak ada 

lagi di alam kubur. Maka dari itu orang jawa merayakan hari kematian orang 

meninggal karena menganggap bahwa orang meninggal masih ada di sekitarnya dan 
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melihatnya jadi harus di berikan makanan dengan cara mempersiapkan sesajian 

makanan. 

Mengadakan dan menjelaskan proses tradisinya maka masyarakat Jeneponto 

terkhusus pada masyarakat Desa Palajau Dusun Bontoloe, terpengaruh terhadap 

penjelasan orang jawa mengenai tradisinya. Maka dari itu timbul ritual Tau 

Ammoterang di Dusun Bontoloe dan mengadakan perayaan hari kematian tersebut. 

Tradisi ini tak lagi dilaksanakan dikalangan mayoritas masyarakat Jeneponto, akan 

tetapi tradisi ini masih dilestarikan terkhusus bagi masyarakat Dusun Bontoloe.12 

Menurut Supiati Dg Kebo’, salah satu anggota masyarakat di Dusun Bontoloe 

mengatakan bahwa adat/ritual ini merupakan kebiasaan orang terdahulu (nenek 

moyang kita semua) yang senantiasa harus dilaksanakan karena tradisi ini ciri khas 

adat yang tidak boleh dihilangkan karena “Talania’ Tau Annenne Punna Tanre Tau 

Riolo” (tidak ada orang sekarang kalau tidak ada orang terdahulu), apalagi tradisi ini 

membawa kebaikan kepada orang yang meninggal dunia karena memberikan makan 

walaupun hanya melalui Ma’baca-baca tapi kita menyampaiakan melalui doa. Kata 

orang terdahulu orang yang meninggal dunia itu belum di tempatkan baik itu di 

syurga maupun di Neraka, orang yang meninggal masih berada di dekat kita 

makanya kita mengadakan adat ini sebagai memberikan makan kepadanya. 

Diadakannya adat ini sebagian dari silahturahmi baik keluarga yang ditinggalkan 

                                                             
12 Adi Dg Tayang, (32 tahun, Tokoh Agama), wawancara pada tanggal 04 september 2019, 

Dusun Bontoloe. 
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maupun masyarakat yang ada di Desa tersebut karena datang di rumah duka 

mengadakan acara ritual dan makan bersama juga.13 

Menurut tokoh agama atas nama Bapak Misiding Dg Rola sebagai Imam 

Masjid Dusun Bontoloe, tidak mesti ada diadakan ritual atau tradisi peringatan hari 

kematian karena tidak diajarkan dalam agama kita yaitu agama Islam. Menurut saya 

adanya ritual atau tradisi ini dapat merugikan masyarakat saja karena banyaknya 

uang yang dipersiapkan untuk membeli peralatan dalam ritual padalah dalam ajaran 

agama Islam itu kita hanya dianjurkan melakukan empat tahapan saja jika ada orang 

yang meninggal dunia yakni memandikan, mengafani, mengshalatkan, dan yang 

terakhir adalah menguburkannya, hanya itu saja tidak boleh di lebih-lebihkan apalagi 

keluar dari ajaran agama Islam. Karena jika kita keluar dari ajaran Islam itu 

musyrik.14 

Melihat proses pelaksanaan ritual Tau Ammoterang di atas dengan berbagai 

cara, langkah-langkah dan persoalan yang ada dalam pelaksanaannya maka penulis 

tertarik untuk mengangkat sebuah judul “ Ritual Tau Ammoterang di Dusun 

Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (Tinjauan 

Aqidah Islam). Yang kemudian masalah-masalah yang telah ada akan dituangkan 

dalam rumusan masalah dan peneliti kemudian akan mengkaji lebih mendalam 

mengenai perspektif Aqidah Islam yang terdapat dalam Ritual Tau Ammoterang 

yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Bontoloe, Desa Palajau di mana 

                                                             
13 Supiati Dg Kebo’, (63 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 04 sebtember 2019, 

Dusun Bontoloe. 
14 Misiding Dg Rola, (62 tahun, Tokoh Agama), wawancara pada tanggal 04 sebtember 2019, 

Dusun Bontoloe. 
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masyarakatnya adalah mayoritas pemeluk agama Islam dan masih mempertahankan 

ritual leluhur. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian adalah Ritual Tau Ammoterang, di Dusun Bontoloe, 

Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (Perspektif Aqidah 

Islam). 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, disini 

penulis akan menjelaskan yang terdapat di dalam penelitian ini agar mudah dipahami 

yaitu sebagai berikut: 

a. Ritual  

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang 

dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai dengan adanya berbagai 

macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat di mana upacara 

dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara. 

Pada dasaarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan 

menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu 

dan memakai pakaian tertentu pula. Begitu halnya dalam ritual upacara kematian, 

banyak perlengkapan, benda-benda yang harus di persiapkan dan dipakai. 

b. Tau Ammoterang  
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Tau Ammoterang adalah orang yang meninggal dunia. Sebutan Tau 

Ammoterang ini adalah bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Dusun 

Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.  

c. Aqidah Islam 

Aqidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara 

mendalam dan benar lalu merealisasikannya dalam perbuatannya. Sedangkan aqidah 

dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada ke-Esa-an Allah, dimana 

Allah-lah pemengang kekuasaan tertinggi dan pengatur atas segala apa yang ada di 

jagat raya.15 

 

No. 

 

Fokus Penelitian 

 

Deskripsi Fokus 

1. Eksistensi ritual tau ammoterang 1. Asal-usulnya  

2. Maknanya 

2. Prosesi ritual tau ammoterang 1. Tempat ritual 

2. Bentuk-bentuk ritual 

3. Cara-cara ritual 

3. Kepercayaan/pandangan 

masyarakat tentang ritual tau 

ammoterang 

1. Turun-temurun 

2. Adanya kepercayaan dan keyakinan 

 

  

                                                             

15 Dedi Wahyudi, Pengantar Aqidah Akhlak Dan Pembelajarannya (Yogyakarta: Lintang 

Rasi Aksara Books, 2017), h. 2. 



13 

 

  

 

C. Rumusan Masalah 

Sehubungan yang telah dibahas dalam Latar Belakang di atas maka peneliti 

akan merumuskan titik permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi Ritual Tau Ammoterang  di Dusun Bontoloe Desa Palajau 

Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana prosesi dan pandangan masyarakat terhadap Ritual Tau Ammoterang 

di Dusun Bontoloe? 

3. Bagaimana tinjauan Aqidah Islam terhadap Ritual Tau Ammoterang di Dusun 

Bontoloe ? 

D. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka penulis akan 

mencamtumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang 

pernah penulis baca diantaranya: 

1. Skripsi Fahmil Pasrah AD (2017) yang berjudul “Upacara Adat Kematian di 

Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Dijelaskan bahwa 

upacara adat kematian sudah ada di Desa Salemba sebelum Islam dan Islam datang 

dengan pengislaman adat tersebut. Dalam prosesinya terdapat beberapa tahapan 

mulai dari penyelenggaraan pendahuluan, pembuatan keranda dan cokko’-cokko’, 

memandika, mengafani, mengshalatkan, menguburkan, passidakka (bersedekah), dan 

memperingati hari kematian dengan menyiapkan berbagai sesajian. 
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2. Skripsi Daning Melita (2015) yang berjudul “Ritual Obong Sebagai Ritual 

Kematian Orang Kalang di Desa Bumiayu Kecamatan Waleri Kabupaten Kendal”. 

Ritual yang dilakukan oleh orang Kalang sering disebut dengan ritual Obong. Ritual 

Obong merupakan ritual yang dilakukan oleh orang Kalang untuk memberikan bekal 

kepada orang yang telah meninggal. Ritual Obong sering juga disebut dengan ritual 

kematian. Hal ini dikarenakan ritual ini dilakukan ketika ada orang yang meninggal. 

Dalam ritual ini hal-hal yang dilakukan adalah membakar barang-barang yang 

dimiliki oleh orang yang sudah meninggal sebagai bekal di surga.  

3. Skripsi Hasmira (2017) yang berjudul “Makna Perayaan Kematian 

Masyarakat Janggurara Terhadap Tradisi Mangdoja di Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang”. Dijelaskan bahwa tradisi Mangdoja adalah budaya yang 

diwariskan para leluhur yang harus di lestarikan. Mangdoja merupakan suatu tradisi 

yang dilakukan untuk mengirimkan doa-doa keselamatan kepada mayat. Mangdoja 

merupakan tradisi sakral yang dilakukan masyarakat setempat yang diharapkan akan 

menjadi penyelamat bagi mayat. Mangdoja ini dilaksanakan sesaat setelah kematian. 

Pada tradisi ini kematian seseorang di rayakan dengan cara pemotongan beberapa 

ekor ayam dan kambing, bahkan jika dibandingkan dengan acara pernikahan, prosesi 

adat pada kematian ini terbilang lebih lama dan meriah dari pada acara pernikahan. 

Tiga skripsi tersebut memiliki perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

Persamaan penelitian satu dengan peneliti yang diteliti oleh peneliti ialah  

melakukan beberapa tahapan yaitu penyelenggaraan pendahuluan, pembuatan 
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keranda dan cokko’-cokko’, memandika, mengafani, mengshalatkan, menguburkan, 

passidakka (bersedekah), dan memperingati hari kematian dengan menyiapkan 

berbagai sesajian. Sedangkan perbedaan penelitian satu dengan peneliti yang diteliti 

oleh peneliti adalah dari segi pengambilan hari. Dalam skripsi Fahmil Pasra, 

memperingati hari kematian mulai dari 3 hari kematian, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 80 

hari dan 100 hari kematian. Sedangkan peneliti yang diteliti oleh peneliti selain dari 

memperingati 3 hari kematian, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 80 hari, dan 100 hari kematian, 

peneliti juga memperingati hari ke 1 tahun kematian. Dan selain dari itu cara 

penyajian yang disiapkan juga berbeda. 

Persamaan penelitian dua dengan peneliti yang diteliti oleh peneliti ialah 

memberikan bekal kepada orang yang meninggal. Sedangkan perbedaan penelitian 

Daning Melita dengan peneliti yang diteliti oleh peneliti adalah dalam skripsi Daning 

Melita memberikan bekal kepada orang meninggal dengan cara membakar barang-

barang yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal sebagai bekal di surga. 

Sedangkan peneliti yang diteliti oleh peneliti memberikan bekal kepada orang 

meninggal dengan cara barang-barang yang dimiliki oleh orang yang sudah 

meninggal disedekahkan kepada orang yang turun tangan dalam pelaksanaan ritual 

yaitu yang memandikan, membungkuskan kain kafan, mengshalatkan dan 

menguburkannya. 

Persamaan penelitian tiga dengan peneliti yang diteliti oleh peneliti ialah 

memotong beberapa ekor ayam dan kambing atau sapi. Perbedaannya adalah 

pemotongan hewan pada saat pengambilan hari. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan 

penulisannya sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui eksistensi Ritual Tau Ammoterang  di Dusun Bontoloe, Desa 

Palajau, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui prosesi dan pandangan masyarakat terhadap Ritual Tau 

Ammoterang di Dusun Bontoloe. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Aqidah Islam terhadap Ritual Tau Ammoterang di Dusun 

Bontoloe. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan draft ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah 

Peneliti diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang kajian budaya dan tradisi dan dapat menjadi bahan rujukan 

bagi kepentingan ilmiah dan praktisi lainnya, serta dapat menjadi langkah awal bagi 

penelitian serupa di daerah-daerah lain. 

b. Secara praktis 

1. Peneliti ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang Ritual Tau Ammoterang. 

2. Sebagai referensi dan acuan bagi peneliti yang akan datang terutama dan 

meneliti masyarakat Dusun Bontoloe tentang Ritual Tau Ammoterang. 
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c. Secara teoritis  

Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah referensi Ritual Tau 

Ammoterang yang sudah lama ada dan berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan 

terutama di Kabupaten Jeneponto. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tradisi, kebudayaan dan Ritual Tau Ammoterang 

1. Tradisi 

Tradisi dalam bahasa Arab berasal dari kata A’datun ialah sesuatu yang 

terulang-ulang atau Isti’adat ialah adat istiadat yang bererti sesuatu yang terulang-

ulang dan diharapkan akan terulang lagi. Tradisi adalah adat kebiasaan turun 

temurun yang masih dilaksanakan oleh suatu masyarakat dan memberi manfaat bagi 

kehidupan.16 Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) tradisi diartikan sebagai 

adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat. 17 

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah 

berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek 

moyang, tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam dalam berakhlak 

dan berbudi pekerti seseorang. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya 

informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, 

karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu tradisi juga dapat 

diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara 

                                                             

16  Zuhairi Misrawati, Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU dalam 

Nurhalis Madjid kata pengantar (Cet. 1; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), h. Xvi. 

17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet, III; Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h. 959. 
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otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para 

anggota masyarakat itu. 

Tradisi itu sendiri merupakan rangkaian tindakan yang ditata oleh adat yang 

berlaku yang berhubungan dngan berbagai peristiwa tetap yang terjadi pada 

masyarakat yang bersangkutan. Nurcholish Madjid mengungkapkan sinkronisasi 

antara otentisitas dengan kekinian sangat kuat, seperti roda yang terus berputar, 

antara yang lalu dan kini mengalami pergulatan yang sangat dinamis. Melalui 

akulturasi budaya, agama Islam di Indonesia dapat dikembangkan tanpa mengurangi 

nilai-nilai tradisi lokal. Para penyiar agama Islam memberi muatan-muatan 

keislaman terhadapap nilai-nilai tradisional yang suda ada dan bukan hanya 

menambah keindahan, tetapi juga memperkaya pemaknaannya, sebuah dialog 

intelektual yang cerdas dan dinamis.18 

2. Kebudayaan 

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-niai yang muncul dari proses 

interaksi antar-individu. Nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, 

seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah 

nilai tersebut berlangsung di dalam alam bahwa sadar individu dan diwariskan pada 

generasi berikutnya. 

Merujuk arti budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:169), lema 

budaya bisa diartikan sebagai 1) pikiran, akal budi; 2)adat istiadat; 3) sesuatu 

mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); dan 4) sesuatu yang 

                                                             

18  Zuhairi Misrawati, Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU dalam 

Nurhalis Madjid kata pengantar, h. xi-xii. 
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sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Budaya merupakan nilai, 

kebiasaan, atau kepercayaan yang akan terus berkembang.19 

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus 

dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kata 

kebudayaan dalam bahasa Indonesia sama dengan culture dalam bahasa Inggris, 

berasal dari kata colere yang berarti mengelola, mengerjakan. Dari makna ini 

berkembang pengertian culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia 

untuk mengolah tanah dan mengubah alam.20 

Menurut Koentjaraningrat, kata kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta 

budhayah (bentuk jamak dari budhi) yang berarti budi atau akal, hal yang 

bersangkutan dengan akal. Sedangkan budaya merupakan bentuk jamak dari budi-

daya, yaitu daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, sementara kebudayaan 

berarti hasil dari cipta, rasa, dan karsa. 21 

a. Wujud Kebudayaan 

Kebudayaan mempunyai 3 wujud: 

1. Wujud abstrak, berupa kompleks gagasan, ide, 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 

                                                             

19  Rulli Nasrullah, Komunikasi Antarbudaya Di Era BudayaSiber,(Jakarta:Prenadamedia 

Group, 2012). h, 15-16. 

20 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yokyakarta: Ombak, 2012), h. 4. 

21 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, h.6. 
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penganutnya. Disebut sistem budaya karena gagasan dan pikiran tersebut saling 

berkaitan berdasarkan asas-asas yang erat hubungannya sehingga menjadi sistem 

gagasan dan pikiran yang relatif mantap dan berkesinambungan. 22 

2. Komplieks aktivitas, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, 

bersifat konkret, dapat diamati dan diobservasi. Wujud ini disebut sistem sosial. 

Sistem sosial tidak dapat melepaskan diri dari sistem budaya, apa pun bentuknya 

pola-pola aktivitas ini ditentukan atau ditata oleh gagasan dan pikiran yang ada di 

dalam kepala manusia. Dengan adanya interaksi antarmanusia, pola aktivitas dapat 

juga menimbulkan gagasan, konsep, dan pikiran baru yang tidak mustahil dapat 

diterima dan 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. 

b. Unsur Kebudayaan 

Unsur kebudayaan meliputi: 

1. Bahasa  

2. Sistem teknologi  

3. Sistem mata pencaharian 

4. Oraganisasi sosial 

                                                             

22 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, h. 7. 
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5. Sistem pengetahuan 

6. Religi 

7. Kesenian 23 

c. Sistem budaya 

Sistem budaya (cultural system) adalah bagian dari kebudayaan yang 

diartikan pula sebagai adat istiadat. Adat istiadat mencakup sistem nilai budaya dan 

sistem norma menurut pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan 

termasuk norma agama. Sistem nilai budaya berupa abstraksi dari nilai-nilai dominan 

yang meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit diganti atau 

diubah dalam waktu singkat. Karena itu menurut Koentjaranigrat fungsi sistem nilai 

budaya adalah menata dan memantapkan tindakan serta tingkah laku manusia, 

sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.24 

d. Konsep Kerangka Kebudayaan  

Kerangka kebudayaan adalah kerangka yang berisi konsep kebudayaan, 

wujud kebudayaan, unsur kebudayaan, sistem budaya, sistem sosial, kebudayaan 

fisik, dan pengertian lain yang terkait. Kerangka kebudayaan merupakan dimensi 

analisis dari konsep kebudayaan yang dikombinasikan kedalam suatu bagan 

lingkaran yang berisi tiga bentuk yakni lingkaran terdalam disebut sistem sosial, dan 

lingkaran terluar disebut kebudayaan fisik. Unsur kebudayaan yang universal yang 

berisi 7 macam (bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, 

                                                             

23 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, h. 8. 

24 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, h. 10. 



23 

 

  

sistem pengetahuan, religi, dan kesenian) dilambangkan dengan membagi lingkaran 

tersebut menjadi 7 sektor sesuai dengan unsur kebudayaan. Setiap unsur kebudayaan 

yang universal itu mempunyai 3 wujud kebudayaan, yakni sistem budaya, sistem 

sosial, dan kebudayaan fisik. 

Sistem budaya merupakan wujud abstrak kebudayaan, di dalamnya berisi ide-

ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, yang dapat 

diartikan sebagai adat istiadat, mencakup sistem nilai budaya, sistem norma, 

termasuk norma agama.25 

B. Pandangan Berbagai Kepercayaan dalam Kematian 

1. Pengertian Kematian 

Masalah kematian bagi masyarakat modern sering menjadi hal yang sangat 

menakutkan, menggusarkan, sekaligus sangat menyita perhatian manusia untuk 

mencoba memahaminya. Hal ini karena kematian merupakan sesuatu yang pasti, 

tetapi sangat abstrak dan penuh misteri. 

Kematian merupakan sunnatullah bagi setiap makhluk hidup.26 Hanya saja, 

kematian menjadi sangat penting bagi manusia sebab kematian bagi manusia dan jin. 

Bukan merupakan akhir dari seluruh kehidupannya. Kematian ini hanyalah salah satu 

dari sekian proses kehidupan dan siklus evolusinya menjadi makhluk yang paling 

sempurna atau menjadi makhluk yang paling celaka. Sedangkan, bagi makhluk hidup 

lain di dunia ini, kematian mereka adalah akhir dari hidup, kecuali bagi mereka yang 

                                                             

25 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, h. 19. 

26 Muhammad Sholikin, Sambut Kematian dengan Senyuman, (Solo: Tiga Serangkai, 2009), 

h. 116. 
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akan menjadi saksi perbuatan dan kehidupan manusia dan jin pada hari pengadilan. 

Itu pun cukup berakhir pada hari persaksian di padang Mahsyar kelak. Sementara, 

bagi manusia dan jin, justru pengadilan Mahsyar tersebut baru menjadi awal 

kehidupan yang hakiki dalam keabadian.27 

Kematian adalah proses berpisahnya antara roh dan jasad pasca-naza’ 

(sakaratul maut), yang  secara umum dikatakan hanya bersifat sementara waktu. Jadi, 

kematian dalam hal ini bukanlah kematian biologis sempurnah dengan matinya 

seluruh sel dan keseluruhan sistem metabolisme tubuh manusia, tetapi semacam 

kematian klinis. 

Kematian adalah berceraihnya jasad dengan roh sebab memang yang 

mengalami kematian itu hanya jasadnya, sementara nyawa (roh) adalah makhluk 

yang tidak mengalami “tidak ada” (adam), tidak mengalami fana (kematian) dan 

tidak mengalami kebinasaan. Sehingga ia mengalami azab dan nikmat setiap 

waktu.jadi, semua makhluk merasakan mati yang diakibatkan perceraian, sementara 

antara roh dan jasad untuk suatu saat nanti dikumpulkan kembali pada yaumul 

ba’ts.28 

Socrates pernah berkata, sebagaimana dikutip oleh ulama kenamaan Asy-

Syahrastani dalam kitabnya, AL-Milal wa An-Nihal, “ketika aku menemukan 

kehidupan (duniawi), kutemukan bahwa akhir kehidupan adalah kematian, tetapi 

ketika aku menemukan kematian, aku pun menemukan kehipuan abadi. Oleh karena 

                                                             

27 Muhammad Sholikin, Sambut Kematian dengan Senyuman, h. 117. 

28 Muhammad Sholikin, Sambut Kematian dengan Senyuman, h. 118. 
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itu, kita harus prihatin dengan kehidupan (duniawi) dan bergembira dengan kematian. 

Kita hidup untuk mati, dan (lalu) mati untuk hidup”.29 

Al-Qur’an menamakan kematian sebagai “malapetaka” (QS. Al-Maidah/5: 

106. 

اي َٰ  ُ ب ي أ يُّه  د ة نوُا  ش ه َٰ ام  ر   إذِ ا نكُِمٱلَّذِين  ء  ض  د كُمُ  ح  وتُ ٱل أ ح  صِيَّةِ حِين  ٱل م  ا ع د ن انِ ٱث و   لذ و 
نكُم انِ  أ و م ِ ر  اخ  بتمُ أ نتمُ إنِ غ يرِكُم مِن ء  ر  ب ت رضِ ٱل   فيِ ض  صِيب ةُ  كُمف أ ص َٰ وتِ ٱل مُّ  م 

ا مِن بِسُوت ح ةِ ف يقُ ب عدِ ن هُم  ل وَٰ انِ ٱلصَّ ِ إنِِ ٱربِ  سِم  ن ۦبهِِ  ت رِيلَ  ن ش ت بتمُٱللََّّ ل و اث م   ذ ا ك ان   و 

لَ   قرُب ىَٰ  د ة   ن كتمُُ  و  ِ إنَِّا  ش ه َٰ   ١٠٦ ثمِِين  ٱل لَّمِن   إذِاٱللََّّ
   

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang (di antara) kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, sedang dia akan berwasiat, 

maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara 

kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam 

perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan 

kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah 

kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia 

karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; 

sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”.30 

 Namun, Al-Qur’an menguraikannya  dalam rangkaian nikmat anugerah 

Tuhan (QS Al-Baqarah/2: 28. 

كُنتمُ بِ  فرُُون  ت ك ف  ك ي ِ و  تاٱللََّّ عوُن   هِ مَّ إِل يثُ  يحُييِكُم ثمَُّ  يمُِيتكُُم ثمَُّ  كُميَٰ ف أ ح أ مو َٰ   ٢٨ ترُج 
 

Terjemahnya: 

“Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu 

Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia 

                                                             

29 Muhammad Sholikin, Sambut Kematian dengan Senyuman, h. 119. 

30 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 

2002), h. 126. 
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menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu 

dikembalikan”.31 

 

Karena kematian merupakan jalan satu-satunya menuju kebahangiaan 

abadi. 32  Ar-Raghib Al-Isfahaniy menulis, “kematian merupakan tangga menuju 

kebahagiaan abadi. Ia merupakan perpindahan dari tempat satu ke tempat lain 

sehingga dengan demikian ia merupakan kelahiran baru bagi manusia. Manusia 

dalam kehidupannya di dunia ini dan dalam kematiaannya mirip dengan keadaan 

telur dan anak ayam. Kesempurnaan wujud anak ayam adalah menetesnya telur 

tersebut dan keluarnya anak ayam tadi meninggalkan tempatnya selama di dalam 

telur. Demikian pula manusia, kesempurnaan hidupnya hanya dapat dicapai melalui 

perpindahannya dari tempat ia hidup di dunia ini sehingga dengan demikian 

kematian adalah pintu menuju kesempurnaan, kebahagiaan, surga yang abadi.”33 

Para ulama berpendapat, “kematian itu bukan berarti ketiadaan sama sekali, 

bukan juga kefanaan. Akan tetapi, kematian itu hanyalah keterputusan dan 

keterpisahan ruh dari badan, pergantian keadaan, dan berpindahan dari satu tempat 

ke tempat yang lain.34 

Anas r.a. menuturkan bahwa Rasulullah saw. Pernah bersabda, “kematian 

adalah kifarah (penebus dosa) bagi setiap muslim.” 35 

                                                             

31 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 

2002), h.6. 

32 Muhammad Sholikin, Sambut Kematian dengan Senyuman, h. 120. 

33 Muhammad Sholikin, Sambut Kematian dengan Senyuman, h. 121. 

34 Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Ziarah Ke Alam Barzakh, (Bandung, Pustaka Hidayah 2005), 

h. 21.  

35 Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Ziarah Ke Alam Barzakh, h.26. 
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Ibn Abi ad-Dunya meriwayatkan bahwa Shafwan ibn Sulaym, menuturkan, 

“ didalam kematian itu terdapat masa istirahat bagi seorang Mukmin dari berbagai 

penderitaan dunia, meski kematian itu mengandung kedukaan dan kesulitan.”36 

Sufya berkata bahwa pernah dikatakan, “kematian itu adalah istirahanya ahli 

ibadah.37 

2. Hakekat Kematian 

Pengertian kembali ke sisi Allah saw dan keluar dari kehidupan dunia untuk 

memasuki kehidupan lain adalah maut (kematian) yang digambarkan oleh Allah saw 

di dalam Kitab-Nya.  Kematian ini bukan yang biasa kita pahami dan kita lihat 

sehari-hari sebagai hilangnya fungsi indra, punahnya kemampuan beraktifitas dan 

lenyapnya kehidupan (fisik).38 AlLah saw berfirman: 

ا ج  ةُ س ك ء تو  وتِ ٱل ر  ق ِ بٱِل م  ا كُنت  مِن ح  لِك  م 
  ١٩ ت حِيدُ  هُ ذ َٰ

 

Terjemahnya: 

“Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya (bil-Haqq). Itulah 

kamu selalu lari darinya. (QS. Qaf:19) 

 Ayat ini dapat dipahami hakikat kematian yang digambarkan oleh Allah saw 

dengan ungkapan bil-Haqq, sehingga kematian bukanlah ketiadaan, kesirnaan atau 

kehilangan. Allah saw berfirman: Sekali-kali tidak! Apabila nyawa (seseorang) telah 

sampai kerongkongan, dan (ketika itu) dikatakan: ‘ siapakah penyembuh’ dan dia 

telah menduga bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaubatlah 

                                                             

36 Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Ziarah Ke Alam Barzakh, h. 27. 

37 Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Ziarah Ke Alam Barzakh, h. 28. 

38 Muhammad Husaian Thabathaba’i, Ada Apa Setelah Mati, (Jakarta: Misbah, 2006), h. 13.  



28 

 

  

betis (kiri) dengan betis (kanan), kepaa Tuahanmulah pada hari itu (tempat dan 

masa) pengiringan. 

 Jadi, saat kematian adalah saat semua manusia kembali kepada Allah SWT 

sekaligus saat pengiringan setiap makhluk ke sisi-Nya. Riwayat-riwayat di bawa ini 

mendukung apa yang telah kami kemukakan diatas. 

3. Hadis-hadis tentang Kematian 

a. Ash-Shaduq menyebutkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah saw suatu saat pernah 

bersabda: “Kalian tidak diciptakan untuk kebinasaan, tetapi untuk kekekalan. Hanya 

saja kalian akan berpindah dari satu alam ke alam lain.”39 

b. Dalam al-‘Ilal disebut bahwa Imam Ja’far ash-Shadiq as pernah berkata: 

“Demikianlah manusia diciptakan dari unsur dunia dan unsur akhirat. Apabila Allah 

menggabungkan keduanya, jadilah ia hidup di atas bumi karena ia turun dari langit 

menuju dunia. Apabilah Allah memisahkan keduanya, maka perpisahan itulah (yang 

disebut dengan) kematian yang mengembalikan unsur akhir ke langit. Dengan 

demikian, kehidupan berlangsung di bumi dan kematian berlangsung di langit. 

Ketika Allah saw memisahkan roh dengan jasad, roh dan cahaya kembali kealam 

kudus dan jasad tinggal (di dunia) karena ia merupakan unsur duniawi.”40 

c. Muhammad bin Ali (al-Baqir) as berkata: “Ali bin Husain suatu saat pernah ditanya 

mengenai hakikat kematian. Dia berkata’Bagi beriman (kematian itu) seperti 

melepas pakaian kotor yang dipenuhi serangga kecil serta melepas rantai dan 

                                                             

39 Muhammad Husaian Thabathaba’i, Ada Apa Setelah Mati, h. 14. 

40 Muhammad Husaian Thabathaba’i, Ada Apa Setelah Mati, h. 15. 
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belenggu berat, kemudian menggantinya dengan pakaian paling mewah dan harus 

serta kendaraan dan rumah yang paling nyaman dan teduh. Bagi yang kafir, 

(kematian) ibarat melepas pakaian mewah dengan pakaian paling kotor dan kasar 

dan perpindah dari rumah yang paling nyaman menujuh rumah yang amat sepi serta 

siksa yang paling pedih.”41 

d. Muhammad bin Ali (al-Baqir) as pernah ditanya: “apakah kematian itu?” beliau 

menjawab: “Ia adalah tidur yang kalian alami setiap malam. Hanya saja, yang ini 

waktunya berlangsung lama. (Orang yang tidur semacam ini) baru akan terbangun di 

Hari Kiamat. Sewaktu tidur ada orang yang bermimpi mengalami kenikmatan yang 

tak dapat dibayangkan, ada pula yang bermimpi merasakan ketakutan luar biasa. 

Keadaan senang dan cemas yang kalian alami dalam tidur itulah perumpamaan 

(keadaan-keadaan yang kalian alami) dalam kematian. Maka, bersiap-siaplah kalian 

untuk menghadapinya.” 42 

4. Definisi mati menurut Al-Qur’an 

Mati menurut pengertian secara umum adalah keluarnya Ruh dari jasad, kalau 

menurut ilmu kedokteran yang baru di katakan mati jika jantungnya sudah berhenti 

berdenyut. 43Mati menurut Al-Qur’an terpisahnya Ruh dari jasad dan hidup adalah 

bertemuhnya Ruh dengan jasad. Kita mengalami saat terpisahnya ruh dari jasad 

sebanyak dua kali dan mengalami pertemuan Ruh dengan jasad sebanyak dua kali 

                                                             

41 Muhammad Husaian Thabathaba’i, Ada Apa Setelah Mati, h. 16. 

42Muhammad Husaian Thabathaba’i, Ada Apa Setelah Mati, h. 17. 

43 Abdul Rachmat, Unsur-Unsur Islam Adat Attaumate Di Sanrobone Kabupaten Takalar, 

(Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2015). h. 14. 
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pula. Terpisahnya ruh dari jasad untuk pertama kali adalah ketika kita masih berada 

di dalam Ruh, ini adalah saat mati yang pertama. Seluruh Ruh manusia ketika itu 

belum memiliki jasad. 

Selanjutnya alam menciptakan tubuh manusia berupa janin mencapai 120 hari 

Allah meniupkan Ruh yang tersimpan dalam Ruh itu kedalam rahim ibu, tiba-tiba 

janin itu hidup, ditandai dengan mulai berdetaknya jantung janin tersebut. Itulah saat 

kehidupan manusia yang pertama kali, selanjutnya ia akan lahir kedua berupa 

seorang bayi, kemudia tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan tua 

sampai akhirnya datang saat berpisah kembali dengan tubuh tersebut. 

Ketika sampai waktu yang ditetapkan, Allah akan mengeluarkan Ruh dari 

jasad. Itulah saat kematian yang kedua kalinya. Allah menyimpan Ruh di alam 

barzah, Allah akan menciptakan jasad yang baru, kemudian Allah meniupkan Ruh 

yang ada di alam barzakh, masuk dan menyatu dengan tubuh yang baru sebagaimana 

disebutkan dalam QS. Yasin/36:51. 

ن  ٱل   نفُِخ  فيِ ٱلصُّورِ ف إذِ ا همُ م ِ ب هِِم  جد اثِ و    ٥١ ي نسِلوُن  إِل ىَٰ ر 
 

 

Terjemahnya: 

“Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari 

kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka”. 

 Itulah saat kehidupan yang kedua kali, kehidupan yang kedua kali,kehidupan 

yang abdi dan tidak akan adalagi kematian sesuadah itu. 44 Pada saat hidup yang 

                                                             

44 Abdul Rachmat, Unsur-Unsur Islam Adat Attaumate Di Sanrobone Kabupaten Takalar, h. 

15 
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kedua kali inilah banyak manusia yang menyesal karena telah mengabaikan perintah 

Allah. Sekarang mereka melihat akibat dari perbuatan mereka selama hidup yang 

pertama di dunia dahulu. Mereka berseruh mohon pada Allah agar diizinkan kembali 

ke dunia untuk berbuat amal soleh, berbeda dengan yang telah mereka kerjakan 

selama ini sebagaimana disebutkan dalam QS. As-Sajdah/32:12:45 

ىَٰ  ل و ت ر  ب هِِم عِند  ن اكِسُوا  رُءُوسِهِم  مُجرِمُون  ٱل إذِِ و  بَّن ا ر  رن ا ر  س مِعن ا أ بص   جِعن اٱرف   و 
لن ع لِحًا م    ١٢ مُوقنِوُن   إنَِّا ص َٰ
    

Terjemahnya: 

“Dan, jika Sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa 

itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): "Ya 

Tuhan Kami, Kami telah melihat dan mendengar, Maka kembalikanlah Kami 

(ke dunia), Kami akan mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya Kami adalah 

orang-orang yang yakin." 

 Demikianlah defenisi mati menurut Al-Qur’an, mati adalah saat terpisahnya 

Ruh dari Jasad. Kita akan menhgalami dua kali kematian dan dua kali hidup. Jasad 

hanya hidup jika ada Ruh, tanpa Ruh jasad akan mati dan musnah. Berarti yang 

mengalami kematian dan musnah hanyalah jasad sedangkan Ruh tidak akan pernah 

mengalami kematian. 

 Pada saat mati yang pertama, jasad belum ada namun Ruh sudah ada dan 

hidup di alam Ruh. Pada saat hidup yang pertama Ruh di msukka ke dalam jasad, 

sehingga jasad tersebut bisa hidup. Pada saat mati yang kedua, Ruh dikeluarkan dari 

jasad, sehingga jasad tersebut mati, namun ruh tetap hidup dan disimpan dialam 

                                                             

45 Abdul Rachmat, Unsur-Unsur Islam Adat Attaumate Di Sanrobone Kabupaten Takalar, h. 

16. 



32 

 

  

barzakh. Jasad yang telah ditinggalkan oleh Ruh akan mati dan musnah ditelan bumi. 

Pada saat hidup yang kedua, Allah menciptakan jasad yang baru dihari berbangkit, 

jasad yang baru itu akan hidup setelah Allah memasukkan Ruh yang selama ini 

disimpan di alam barzak kedalam tubuh tersebut. Kehidupan yang kedua ini adalah 

kehidupan yang abadi, tidak ada lagi kematian atau perpisahan antara ruh dengan 

jasad sesudah itu. 

 Kalau kita amati proses hidup dan mati di atas ternyata yang mengalami 

kematian dan musnah hanyalah jasad, sedangkan ruh tidak pernah mengalami 

kematian dan musnah. Ruh tetap hudup selamnya, ia hanya berpindah pindah tempat, 

mulai dalam alam Ruh, alam Dunia, alam Barzakh dan terakhir di alam Akhirat.46 

Pada saat datang kematian pada seseorang yang sedang menjalani kehidupan di dunia 

ini, maka yang mengalami kematian hanyalah jasadnya saja, sedangkan Ruhnya tetap 

hidup dialam Barzakh. Allah mengingatkan hal tersebut dalam QS. Al-Baqarah/2: 

154. 

ن يقُ لَ  ت قوُلوُا  لِم  ِ أ م س بيِلِ  فيِ ت لُ و  تُ ٱللََّّ كِن أ حي اء ب ل و َٰ ل َٰ   ١٥٤ ت شعرُُون   لََّ  و 

 
Terjemahnya:  

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan 

Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, 

tetapi kamu tidak menyadarinya.(Al Baqarah 154)”.47 

  

                                                             

46 Abdul Rachmat, Unsur-Unsur Islam Adat Attaumate Di Sanrobone Kabupaten Takalar, h. 

17. 

47 Abdul Rachmat, Unsur-Unsur Islam Adat Attaumate Di Sanrobone Kabupaten Takalar, h. 
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C. Ritual Tau Ammoterang 

Ritual merupakan kata sifat dari rites sedangkan rites dalam bahasa inggris 

berarti tindakan atau upacara keagamaan. Dalam antropologi ritual disebut dengan 

istilah ritus. Ritual adalah upacara yang disertai perilaku  tertentu atau serangkaian 

perilaku yang dianggap memiliki makna. Unsur-unsur yang terpenting dalam 

pelaksanaan upacara adalah tempat, waktu, pelaku, sarana dan prasarana upacara.48 

Sifat gaib memiliki kekuatan dan kehendak, dapat berefek baik dan buruk, sewaktu-

waktu dapat senang dan sewaktu-waktu dapat marah sehingga dapat membahayakan. 

Agar tidak marah dan tidak menjadi perintah  dalam kehidupan sehari-hari, manusia 

atau masyarakat harus menjunjung tinggi, menghormati dan menyembahnya. 

Mengikat tali persahabatan dengannya adalah hal yang penting agar dapat menjadi 

penolong. Selain itu manusia pun dapat memberikan makanan, melakukan korban, 

melakukan sembahyang dan do’a sampai pada pesta dan upacara (ritual) lainnya.49 

Tau artinya orang sedangkan Ammoterang artinya meninggal. Jadi Tau 

Ammoterang adalah orang yang meninggal dunia. Sebutan Tau Ammoterang tersebut 

bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Dusun Bontoloe, Desa Palajau, 

Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. 

  

                                                             

48 Irmayanti Muliono, dkk. Srinthil: Perempuan Dan Ritual,(Depok: Desantara, 2004), h. 91. 

49 Harun Nasution, Filsafat Agama (Cet, VIII: Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 28. 
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D. Aqidah Islam 

1. Pengertian Aqidah 

Pengertian aqidah secara etimologis aqidah berakar dari kata ‘aqida 

ya’qidu ’aqdan-aqidatan.kaitan antara arti kata “aqdan” dan “aqidah” adalah 

keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan 

mengandung perjanjian. Jadi aqidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. 

Makna aqidah secara bahasa akan lebih jelas jika dikaitkan dengan pengertian secara 

terminologis.50 

Secara terminologis terdapat beberapa definisi aqidah,antara lain: 

a. Menurut Hasan Al-Banna 

‘Aqaid (bentuk plural dari aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib 

diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi 

keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. 

b. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy 

Aqidah  adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh 

manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia 

didalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak 

segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. 

 Dari kedua definisi tersebut dapat dijelaskan poin penting berikut: 

                                                             

50 Muhammad amri, Aqidah Akhlak, (Watampone, syahadah 2016), h. 1. 
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1. Sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia. Ilmu 

(kebenaran) dibagi menjadi dua yaitu ilmu dlarury dan ilmu nazhariy. Ilmu yang 

dihasilkan oleh indra dan tidak memerlukan dalil disebut ilmu dlalury. Sedangkan 

ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian disebut ilmu nazhariy. 

2. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran. Indra untuk 

mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran dan wahyu untuk menjadi 

pedoman dalam menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. 

3. Keyakinan tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. 

4. Aqidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Artinya sesuatu keyakinan 

yang belum dapat menentramkan jiwa berarti bukanlah aqidah. 

5. Melakukan segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran itu. Artinya 

seseorang tidak bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan. 

6. Tingkat keyakinan (aqidah) seseorang tergantung pada tingkat 

pemahamannya terhadap dalil.51 

Kata  aqidah  menurut bahasa “berarti suatu yang berbuhul” (kepercayaan 

dan keyakinan). Sedangkan menurut istilah adalah urusan yang harus dibenarkan hati, 

diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat 

digoncangkan atau dirusak oleh hal-hal yang bersifat subhat. 

2. Sumber-sumber Aqidah 

                                                             

51 Muhammad amri, Aqidah Akhlak, h. 2. 
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Sumber aqidah  Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah artinya informasi apa 

saja yang wajib diyakini hanya diperoleh melalui Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Al-

Qur’an memberikan penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu. Firman Allah: 

... Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala 

sesuatu dan petunjuk serta rahmat, bagi orang-orang yang berserah diri QS. Al-

Nahl/16: 89. 

ي و ة كُل ِ  فيِ ع ثُ ن ب م  و  ن ع ل يهِم ش هِيداً أمَُّ جِئن ا أ نفسُِهِم م ِ ل ىَٰ  ش هِيداً بكِ   و  ءِ  ع  ؤُلَ  لن ا ه َٰ ن زَّ  و 
ل يك   ب  ٱل ع  ناتبِ كِت َٰ هدُى ش يء ل ِكُل ِ  ي َٰ ة و  حم  ر  ىَٰ  و  بشُر    ٨٩ لِلمُسلِمِين   و 

    

 

Terjemahnya:  

 “ Dan (ingatlah) pada hari (ketika) kami bangkitkan pada setiap umat seorang 

saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau 

(Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab (Al-Quran) 

kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat 

dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)”.52 

Sedangkan akal fikiran bukanlah merupakan sumber aqidah, dia hanya 

berfungsi untuk memahami nash-nash (teks) yang terdapat dalam kedua sumber 

tersebut dan mencoba membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh 

Al-Qur’an dan Al-Sunnah (jika diperlukan). Itupun harus didasari oleh semua 

kesadaran bahwa kemampuan akal manusia sangat terbatas. 

Informasi mengenai pencipta alam ini dan seisinya adalah dalil Allah yang 

hanya bisa diketahui melalui Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Manusia dengan akalnya 

                                                             

52 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 

2002), h.278. 
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tidak dapat mengetahui siapa yang menciptakan alam.53Akal manusia hanya dapat 

memikirkan keteraturan dan keseimbangan. 

Sumber aqidah Islam adalah Al-Qur’an dan as-sunnah. Artinya apa saja yang 

disampaikan oleh Allah dalam al-Qur’an dan Rasulullah dalam sunnah-nya wajib 

diimani, diyakini, dan diamalkan. Akal fikiran sama sekali bukan sumber aqidah 

Islam, tetapi merupakan instrumen yang berfungsi untuk memahami nash-nash yang 

terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba – kalau diperlukan – 

membuktikan secara ilmiyah kebenaran yang disampaikan oleh al-Qur’an dan 

Sunnah. Itupun harus didasari oleh suatu kesadaran penuh bahwa kemampuan akal 

sangat terbatas, sesuai dengan terbatasnya kemampuan semua makhluk Allah. Akal 

tidak akan mampu menjangkau masa’il ghaibiyah (masa masa ghaib), bahkan akal 

tidak akan sanggup sesuatu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Misalnya, akal 

tidak mampu menunjukkan jawaban atas pertanyaan kekekalan itu sampai kapan? 

Atau akal tidak sanggup menunjukkan tempat yang tidak ada di darat dan di laut, di 

udara dan tidak di mana-mana. Karena kedua hal tersebut tidak terikat oleh ruang 

dan waktu. Oleh sebab itu akal tidak boleh dipaksa memahami hal-hal ghaib tersebut 

dan menjawab pertanyaan segala sesuatu tentang hal-hal ghaib itu. Akal hanya 

perluh membuktikan jujurkah atau bisakah kejujuran si pembawa risalah tentang hal-

hal ghaib itu bisa dibuktikan secara ilmiyah oleh akal fikiran. 

Berkenaan dengan penyalidikan akal untuk menyakini aqidah Islam, terutama 

yang berkenaan dengan hal-hal ghaib di atas, manusia dipersilahkan untuk 

                                                             

53 Muhammad amri, Aqidah Akhlak, h. 3 



38 

 

  

mengarahkan pandangan dan penelitiannya kepada alam semesta ini, di bumi, di 

langit, dan rahasia-rahasia yang tersimpan pada keduanya. 

Manusia diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana langit ditegakan 

tanpa tiang seperti yang kita lihat, dan bumi di hamparkan dan dibangun dengan 

suasana yang teratur dan teguh dalam sebuah sistem yang saling berjalin berkelindan. 

Penyelidikan akal yang mendalam pasti akan mengatakan dan menyakinkan, 

bahwa alam ini mustahil tercipta dengan sendirinya dan timbul karena kekuatan-

kekuatan yang bertentangan satu sama lain, seperti keyakinan dalam naturalisme. 

Penyelidikan akan secara cermat dapat melahirkan pengakuan mutlak bahwa semua 

alam semesta yang teratur, rapi dan berjalan menurut hukum yang tetap dan tak 

berubah-ubah mensyaratkan ada penciptaannya, pengatur dan pemeliharaannya. Oleh 

karena itu, al-Qur’an berkali-kali menganjurkan dan memberikan petunjuk ke arah 

penyelidikan dalam menetapkan aqidah dengan cara demikian.54 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam proses penyusunan skripsi penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan metode penelitian  lapangan (field research) jenis 

Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang akan 

diteliti, dalam hal ini adalah masyarakat adat kampung Dusun Bontoloe. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang difokuskan pada gejala-gejala umum yang ada pada kehidupan 

manusia. 55 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur  statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan 

mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari 

latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses 

                                                             

55 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), h. 50. 
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dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif.56 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi tentang Ritual Tau Ammoterang di Dusun 

Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Maka lokasi 

penelitian ini dilakukan di Dusun Bontoloe. 

B. Pendekatan Penelitian 

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 fenomenologis yakni melakukan pengamatan secara lansung, dan 

mengungkapkan fakta sesuai dengan realitas kejadian. 

3. Pendekatan Teologis, yaitu pendekatan yang mengamati hubungan 

keagamaan dengan masalah yang diteliti.57 

C. Sumber Data 

Pengumpulan data sangatlah penting dalam suatu penelitian, karena tanpa 

data maka hasil penelitian akan diragukan kaotentikannya. Dalam hal ini ada dua 

jenis data yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                             

56 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitaif Skripsi Dan Tesis (Yogyakarta: 

Suaka Media, 2015), h. 8.  

57 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada, 1998), h. 62 
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1. Data Primer   

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti 

(responden).58 Data ini harus dicari melalui wawancara dengan narasumber terkait 

dengan penelitian. Adapun narasumber  untuk mendapatkan data dalam penelitian 

adalah yang mengetahui secara mendalam tentang upacara adat kematian 

masyaarakat Bontoloe seperti Imam Masjid yang dipercaya untuk melaksanakan 

ritual Tau Ammoterang, kemudian tokoh-tokoh adat dan agama. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu 

tertentu. Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung 

seperti jurnal, artikel, karya ilmiah dan sebagainya yang memiliki hubungan dengan 

ritual Tau Ammoterang. Namun pada intinya data sekunder merupakan data yang 

sudah ada campur tangan peneliti di dalamnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan 

yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan.59 Dalam hal ini peneliti mengadakan 

pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan Ritual Tau Ammoterang yang 

                                                             
58 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013), h. 55. 

59 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah (Jakarta: 

PT. Kencana, 2012), h. 130. 
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dilakukan masyarakat Dusun Bontoloe. Sasaran dalam pengamatan yang terlibat 

adalah orang atau pelaku. Oleh karena itu keterlibatan peneliti dengan sasaran yang 

akan diteliti terwujud dalam hubungan –hubungan sosial dan emosional. Dalam 

melibatkan diri dengan kegiatan yang diamatianya, peneliti dapat melihat dan 

mengamati secara langsung apa yang terjadi disaat ritual Tau Ammoterang. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti 

dengan cara tanya jawab secara langsung antara si penanya yang disebut 

pewawancara dengan informan. 60  Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber 

adalah tokoh masyarakat yang mengetahuai dan menjadi panutan dalam masyarakat 

dusun Bontoloe, maupun masyarakat yang masih perpegang teguh pada Ritual Tau 

Ammoterang serta berbagai elemen masyarakat yang ada hubungan dengan peneliti 

ini. 

Jenis interview yang peneliti gunakan dalam peneliti ini adalah bebas 

terpimpin, yaitu tidak terikat pada kerangka pertanyaan-pertanyaan, melaikan dengan 

kebijakan interviewer (pewawancara) dan situasi ketika wawancara dilakukan.61 

3. Studi Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu tekni penyelidikan yang ditunjukkan pada penguraian dan 

penjelasan terhadap apa yang telah lalu melalui sumber dokumen. 62  Metode 

                                                             

60 Jacob Vredenbregt, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Granmedia, 

1983), h. 88-99. 

61 Surtrisno Hadi, Metodologi Research, jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 207. 
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dokumentasi atau dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisi dokumen-dokumen baik 

dokumen tertulis maupun gambar. Metode dokumen adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial pada intinya 

metode dokumentar adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. 

Selain itu, metode ini terbanyak digunakan untuk penelitian sejarah, namun 

kemudian ilmu-ilmu social dan secara serius menggunakan metode dokumen sebagai 

metode pengumpul data sehingga sejumlah fakta dan data sosial tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi.63 

E. Instrumen Pengolahan Analisis Data 

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

sebagai instrumen juga harus di falidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya. 

Adapun alat alat-alat yang harus dipersiapkan oleh peneliti untuk meneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Kamera, berfungsi untuk mengambil gambar, merekam vidio yang sesuai 

dengan fakta di lapangan atau lokasi penelitian. 

2. Pedoman wawancara, dalam hal ini peneliti mencari informan yang akan 

diwawancarai untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang dinginkan. 

                                                                                                                                                                             

62 Wiranto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmia: Metode, Dasar, dan Teknik (Bandung: 

Tarsito, 1982), hlm. 135. 
63 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (VI: Jakarta: Kencana, 2007), h. 124. 
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3. Buku dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat pertanyaan untuk informan atau 

informasi yang diperoleh dari informan. 

4. Studi pustaka, yaitu membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan diteliti.64 

F. Teknis Pengolahan Analisis Data 

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

penulisan yang bersifat: 

1. Reduksi Data (Data Reducation) 

Mereduksi data merupakan tahap pertama yang harus dilakukan setelah 

melakukan beberapa metode penelitian yang merangkum segala hal yang penting 

dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu dari hasil observasi 

wawancara ataupun dokumentasi. Kemudian hasil rangkuman tersebut disusun 

secara sistematis dan hanya akan fokus terhadap fokus penelitian yang dilakukan 

peneliti. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan cara menuliskan atau membentuk beberapa 

uraian yang singkat dimana didalamnya sudah mengandung varibel penting yang ada 

dalam penelitian. 

 

 

 

                                                             

64 Saifuddin Aswar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 120. 
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3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melakukan validasi atas data-

data yang diperoleh dan hasil validasi tersebut yang pada akhirnya akan menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan diawal penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Desa 

Desa Palajau merupakan salah satu desa dari 7 desa yang berada di 

Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Jarak Desa Palajau dari ibu kota 

kabupaten ± 5 km, sedangkan jarak dari ibukota kecamatan ± 1,5 km. 

2. Administrasi Desa 

Desa Palajau memiliki luas wilayah 7,131 km². Desa ini terdiri dari 5 (lima) 

dusun yaitu Dusun Palajau, Dusun Pandang-Pandang, Dusun Sambone-Bone, Dusun 

Bonto Paleng dan Dusun Bontoloe, Secara administrative desa ini berbatasan 

dengan :  

a. Sebelah Utara Desa Arungkeke 

b. Sebelah Timur Laut Flores 

c. Sebelah Selatan Desa Bulo-Bulo 

d. Sebelah Barat Desa Kalumpang Loe65 
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3. Topografi 

Desa Palajau merupakan desa yang memiliki kondisi wilayah dataran rendah 

dengan memiliki ketinggian ± 120 km diatas permukaan laut. Daerah ini merupakan 

wilayah pengembangan budidaya pertanian padi, jagung, dan budidaya kelautan 

(ikan dan rumput laut) 

4. Geologi 

Desa Palajau memiliki jenis tanah berwarna hitam keabu-abuan . Jenis tanah 

seperti ini cukup potensial ditanami jenis tanaman seperti padi dan jagung.66 

5. Sejarah Desa Palajau. 

Sesuai sejarah asal-usul Desa, Desa Palajau adalah pecahan dari Desa Bulo-

Bulo Kecamatan Batang, 67 
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Awal tahun 1972, Sejarah Singkat terbentuknya Desa Palajau adalah 

pemekaran dari Desa Bulo-Bulo yang waktu itu masih dijabat oleh Kepala Bordir 

dan Gallarrang. Dari sinilah berawal untuk membentuk pemekaran wilayah yang 

kemudian terbentuklah Desa Palajau. 

Tahun 1973, pemekarang Desa Palajau dijabat oleh H. Mustafa Dg Taba, 

Setelah resmi terbentuk sebagai wilayah Desa baru, maka H. Mustafa Dg. Taba 

ditunjuk sebagai Kepala Desa pertama secara aklamasi oleh masyarakat.Menyadari 

bahawa Palajau memiliki banyak asset/potensi untuk membentuk Pemerintahan baru 

ditingkat Desa, juga terbangunnya kesadaran baru utuk melakukan “ Perubahan”. 

Tahun 1980, Pembangunan Sarana Pendidikan, Beberapa tahunberjalan 

pemerintahan H. Mustafa Dg Taba, tibullah inisiatif masyarakat Desa Palajau untuk 

membangun kantor desa secara swadaya dengan asas gotong royong. 

Tahun 1982, Pembangunan Sarana Pendidikan, Menyadari akan pentingnya 

pendidikan bagi masyarakat, pemerintah Desa Palajau membangun sarana 

pendidikan (Sekolah SD Palajau) sebagai langkah untuk meningkatkan sumber daya 

manusia . 

Tahun 1985, Pembangunan Jembatan, Untuk kelancaran akses 

perekonomoian dan akses jalan raya, masyarakat Desa palajau secara swadaya 

membangun jembatan semi permanen yang sebelumnnya hanya bersifat darurat yang 

sangat menunjang dari berbagai sapek kehidupan. 

                                                                                                                                                                             

67 Profil Desa Palajau 



49 

 

  

 Tahun 1995, Pejabat Kepala Desa Kedua Reya Kr. Tau, Setelah mundurnya 

pemerintahan  kepala desa pertama mengingat kondisi H. Mustafa Dg. Taba sudah 

lanjut usia sehingga masyarakat Desa Palajau saat itu memilih kepala desa baru 

dengan system demokratis dan  muncullah nama kepala desa terpiih saat itu yang 

dijabat oleh Bapak Reya Kr. Tau. 

 Tahun 1996, Pembangunan Posyandu, Melihat kondisi masyarakat dalam 

aspek kesehatan banyak masyarakat terutama ibu dan anak yang susah mendapatkan 

layanan kesehatan secara prima sehingga masyarakat membangun posyandu  dengan 

harapan tercipta pelayan kesehatan yang baik meskipun belum seutuhnya sempurna. 

 Tahun 1997, pengaspalan jalan, Masyarakat dapat memasarkan hasil buminya 

(Padi,  Jagung, Kedelai dll). Disamping itu masyarakat juga termotivasi untuk 

membuka jasa layanan transportasi sehingga masyarakat bisa meningkat/sejahtera 

serta juga memperlancar akses kesetiap wilayah antar desa dengan berbagai aspek 

manfaat. 

 Tahun 1998, pembangunan sumur bor irigasi pertanian, Melihat kondisi 

masyarakat Desa Palajau mayoritas mata pencahariannya adalah bertani, sehingga 

masyarakat desa membuat permohonan kepada Dinas PU saat itu dan terialisasilah 

pembuatan sumur bor untuk irigasi pertanian, dan Alhamdulillah samapai sekarang 

manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.68 

 

                                                             
68 Profil Desa Palajau 



50 

 

  

 Tahun 2000, pemilihan kepala Desa baru, Setelah era reformasi munculah 

aturan tentang masa pemerintahan hanya dijabat kurung waktu 5 tahun sehingga pada 

saat itu diadakanlah pemilihan kembali Kepala Desa Palajau secara demokrasi dan 

terpilihlah Bapak Hanapi Sewang sebagai Kepala Desa ke-3 dan resmi dilantik pada 

tahun 2003. 

 Tahun 2004, pembangunan MCK, Kondisi masyarakat saat itu masih jauh 

dari pola hidup bersih dan sehat, sehingga pemerintah Desa bekerja sama dengan 

PLAN Internasional sebagai lembaga kemanusian membangun jambang keluarga 

disetiap dusun sehingga masyarakat tidak membuang lagi hajatnya disembarang 

tempat sehingga  meminimalisir penyakit yang sering dialami oleh masyarakat Desa. 

 Tahun 2009, penambahan perpipaan Air Bersih, Banyaknya keluhan 

masyarakat terkait kebutuhan akan  air bersih, Pemerintah Desa saat itu melalui 

Program PNPM Mandiri membagun sarana pengadaan air bersih (Bansimas) 

sehingga kebutuhan air bersih disetiap rumah dapat terpenuhi dengan baik dan 

Alhamdullilah sampai saat ini terbentuklah badan pengelolaan air minum yang 

dinaungi oleh BUM-Desa Palajau yang juga mengaliri Desa tetangga. 

6. Demografi Desa. 

a. Iklim dan Curah Hujan. 

Desa Palajau memiliki cuaca yang beriklim tropis. Curah hujannya tidak 

merata,  hujan biasanya terjadi pada bulan  Nopember, Desember, Januari, Februari, 

Maret . Kondisi ini biasaya dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palajau untuk 



51 

 

  

menaman padi atau jagung. Sedangkan curah hujan terendah atau kering biasanya 

terjadi bulan Juli sampai September.  Kondisi ini hampir sama di wilayah kabupaten 

Jeneponto. 

b. Kependudukan. 

Desa Palajau memiliki penduduk sebanyak 3518 jiwa, laki-laki 1700 jiwa dan  

perempuan 1818 jiwa yang tersebar di 5  dusun yaitu Dusun Palajau, Dusun 

Sambone-Bone, Dusun Bontopaleng, Dusun Pandang-Pandang dan Dusun 

Bontoloe.69 

7. Keadaan Sosial Budaya. 

a. Agama dan Kepercayaan yang Dianut. 

Sarana ibadah yang ada di Desa Palajau sebagai sarana dalam mewujudkan 

masyarakat islami adalah terdapat 5 buah masjid, 2 mushallah, 5 kelompok pengajian 

TK/TPA. Ke 5 masjid dibangun di tengah-tengah pemukiman. Dari ke 5 masjid 

tersebut semuanya ditempati untuk shalat Jum’at. 

Tabel  09 : Jumlah Keluarga berdasarkan Agama dan Kepercayaan 

No. Agama Jumlah KK 

1 Islam 3518 

2 Nasrani - 

3 Agama Lain - 

Jumlah 3518 

Sumber : Data Hasil Sensus Penduduk Desa Palajau Tahun 2016. 
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8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa. 

Pemerintahan Desa Palajau dipimpin oleh BAPAK INDAR JAYA 

BACHTIAR, SH,.MH. selaku kepala desa dan seorang Sekretaris Desa yang dibantu 

oleh 5 Kaur yaituKaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra 

dan Kaur Keuangan/Bendahara. Untuk mempermudah urusan pemerintahan kepala 

desa dibantu oleh 5 orang Kepala Dusundan masing-masing setiap dusun dibantu  2 

orang RK. Pada bidang keagamaan desa memiliki satu orang imam desa dan 5 orang 

imam dusun. Pada bidang keamanan setiap dusun dibentuk masing-masing 2 orang 

petugas hansip. Tingkat pendidikan aparat desa rata-rata tamat SLTA. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa semua aparat pemerintahan desa 

sangat aktif berkantor sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang 

maksimal. Mereka sadar akan tanggung jawab telah dipilih sebagai pelayan 

masyarakat.70 

Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan mitra kerja dalam membangun 

desa.Lembaga ini dibentuk dan dipilih oleh masyarakat. Mereka dipilih untuk 

menampung keluhan masyarakat yang kemudian menyampaikannya pada pemerintah 

desa, lebih kerennya mereka adalah wakil-wakil masyarakat desa setempat yang 

sengaja dibentuk untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.  

Pengurus BPD Desa Palajau terdiri dari 14 orang yang terdiri dari ketua, 

wakil ketua sekretaris, dan 11 anggota. Anggota BPD ada 14 orang dan masing-

masing dari latarbelakang berbeda yang merupakan masyarakat asli Desa Palajau, 
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yang kemudian di SKkan oleh kepala desa.  Keberadaan BPD oleh masyarakat Desa 

Palajau sangat bermanfaat dimana setiap saat dapat membawa aspirasi masyarakat 

dan membicarakannya di tingkat desa, sehingga semua permasalahan yang muncul 

bisa diselesaikan dengan cara damai. 

Selain dari BPD juga ada lembaga LPD. Lembaga ini juga dipilih oleh 

masyarakat melalui musyawarah desa. Lembaga ini dibentuk untuk merancang 

rencana kegiatan pembangunan desa untuk periode berjalan.71 

 Keberadaan lembaga BPD dan LDP juga merupakan mitra kerja kepala desa 

dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Lembaga ini 

terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 5 bidang  yang setiap bidang 

beranggotakan 4 orang. Ke-5 bidang tersebut bahu membahu dalam memajukan 

pembangunan desanya. Adapun ke 5 bidang itu adalah : 

a. Bidang Prasarana Pemerintahan Desa 

c. Bidang Prasarana Produksi 

d. Bidang Prasarana Sosial 

e. Bidang Prasarana Pemasaran 

f. Bidang Prasarana Perhubungan 
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B. Eksistensi Ritual Tau Ammoterang 

Asal-usul ritual Tau Ammoterang berasal dari kebiasaan nenek moyang yang 

turun temurun diwariskan sehingga sampai pada saat ini masih dilaksanakan. Proses 

pelaksanaan peringatan hari ritual Tau Ammoterang di Kabupaten Jeneponto 

khususnya pada masyarakat Dusun Bontoloe Desa Palajau Kecamatan Arungkeke ini 

terjadi karena adanya pengaruh dari tradisi Islam Jawa.  

Merunut Adi Dg Tanyang bahwa adanya ritual Tau Ammoterang di 

Kabupaten Jeneponto terkhusus pada Dusun Bontoloe. Karena adanya pengaruh 

yang datang dari tradisi Jawa, sebenarnya dulu sebelum adanya pengaruh orang Jawa 

masuk tidak ada peringatan orang meninggal dunia selain dari memandikan, 

mengafani, mengshalatkan dan menguburkan. Akan tetapi, orang Jawa yang datang 

dan tinggal di sini dan mempengaruhi masyarakat dengan merayakan tradisinya di 

kampung tersebut dan menjelaskan semua makna tradisinya, sehingga masyarakat 

yang ada di tempat ini terpengaruh akan penjelasan orang Jawa tersebut. 

Orang Jawa yang datang menjelaskan beberapa tahapan atau langkah-langkah 

di dalam proses tradisinya yaitu bahwa memperingati hari kematian orang meninggal 

dunia itu sangat baik karena dapat membantu dan menyelamatkan orang yang 

meninggal dan yang ditinggalkan. Kemudian dia menjelaskan lebih mendalam lagi 

mengenai tradisinya yaitu orang yang meninggal dunia secara  historis (sejarah), 

masih ada hanya beda alam jadi kita harus merayakan hari kematiannya dengan cara 

memberikan sesajian makanan untuk bekal. Setelah penjelasan-penjelasan sedikit 

demi sedikit di jelaskan oleh orang tersebut ada salah satu masyarakat setempat yang 
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meninggal dunia dari situlah nenek moyang terpengaruh dan mengikuti apa yang 

dijelaskan oleh orang Jawa tersebut. 72 

Orang Jawa memberikan arahan bahwa dalam memperingati hari kematian 

kita harus merayakan hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1.000 hari-Nya. Pada 

hari ke-3 dan ke-7 orang yang meninggal masih utuh oragan tubunya, pada hari ke-

40, dan ke-100, masih ada tapi tinggal tulang sedangkan hari ke-1.000, tulangnya 

sudah hancur semua organ tubuh tidak ada lagi, jadi dalam tradisi jawa batas dalam 

pengambilan hari hanya sampai ke-1000 hari-nya saja alasan karena orang yang 

meninggal sudah tidak ada lagi di alam kubur. 

Dengan penjelasan tersebut masyarakat setempat merayakan suatu ritual 

pengambilan hari kematian yakni hari ke-3, ke-7, ke- 20, ke-30 (satu bulan), ke-40, 

ke-80, ke-100, dan ke-365 (hari ke satu tahun). Dari tradisi jawa dan tradisi atau 

ritual yang diadakan oleh masyarakat setempat memiliki sedikit perbedaan kerana 

masyarakat setempat pula memiliki suatu pandangan yang berbeda.73 

C. Prosesi dan Pandangan Masyarakat Terhadap Ritual Tau Ammoterang  

1. Prosesi Ritual Tau Ammoterang 

Prosesi merupakan tahapan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan atau menyelesaikan suatu kegiatan dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku dalam hal ini sesuai dengan adat atau ritual, seperti halnya dalam perlakuan 

                                                             

72 Adi Dg Tayang, (32 tahun, Tokoh Agama), wawancara pada tanggal 04 september 2019, 

Dusun Bontoloe. 

73 Adi Dg Tayang, (32 tahun, Tokoh Agama), wawancara pada tanggal 04 september 2019, 

Dusun Bontoloe. 
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terhadap orang yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan ritual dilaksanakan di 

rumah duka sendiri karena masyarakat Bontoloe melakukan dengan cara yang masih 

tradisional. 

Dalam pelaksanaan ritual Tau Ammoterang terdapat beberapa tahapan atau 

langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: 

a. Menyiapkan Perlengkapan Jenazah 

Dalam hal ini masyarakat akan mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang 

akan digunakan untuk ritual Tau Ammoterang. Baik Anggota keluarga dan kerabat  

saat diberitahukan tentang kematiannya, kemudian mereka datang menjenguk dan 

mengucapkan turut berduka cita serta memberikan atau membawa bingkisan atau 

sumbangan berupa uang dan barang-barang yang berguna untuk keperluan 

penyelenggaraan jenazah.  

Dalam masyarakat Dusun Bontoloe ini terlihat adanya rasa saling tolong-

menolong terutama orang yang tertimpa musibah dalam hal ini keluarga yang 

ditinggalkan oleh si jenazah, agar menolongnya sesuai dengan kemampuan. Dalam 

Islam diajarkan untuk saling tolong menolong sebagai firman Allah swt. QS. al-

Maidah/5:2.  

ت ع   ل ى ٱلو  نوُا  ع  ٱلتَّق بِر ِ او  ىَٰ و  ل ى ٱلِ  و  نوُا  ع  لَ  ت ع او  ٱل ثمِ و  نِ و  ٱتَّقوُا  ٱللََّّ  إنَِّ ٱللََّّ  ش دِيدُ  عدُو َٰ و 

  ٢ عِق ابِ ٱل
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Terjemahnya: 

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”74 

 

 Keluarga atau kerabat dekat kemudian mempersiapkan segala keperluan 

prosesi ritual Tau Ammoterang diantaranya, menyiapkan berupa alat dan bahan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kain Kafan 

Kain kafan akan digunakan untuk membungkus jenazah sebagai baju ketika 

selesai dimandikan. 

2. Sabun  

Sabun akan digunakan pada saat jenazah dimandikan, untuk menghilangkan 

kotoran pada badan jenazah dan ini adalah sabun terakhir yang dipakai oleh jenazah. 

Setelah jenazah dimandikan sabun yang sudah dipakai dibuang. Alasan sabun 

dibuang supaya tidak ada yang memakai sabun tersebut supaya tidak terkena 

penyakit. 

3. Shampo 

Shampo digunakan pada saat jenazah dimandikan, dioleskan pada rambut 

kepala untuk menghilangkan bau rambut dan kotoran-kotoran yang ada di atas kepala 

jenazah supaya hilang dan bersih. 

 

 

                                                             

74 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 

2002), h. 107. 
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4. Pohon pisang 

Pohon pisang dipotong menjadi beberapa bagian dan di letakkan di atas betis 

sebagai pengalas jenazah pada saat dimandikan. Tujuan menggunakan pohon pisang 

agar terhindar dari penyakit. 

5. Kapur barus 

Kapur barus dihancurkan menjadi halus setelah itu kapur di taburkan di atas 

kain kafan sebelum jenazah dibungkus supaya jenazah tidak berbauh. 

6. Bedak  

Bedak digunakan pada saat setelah jenazah dimandikan, bedak ini adalah 

bedak yang terakhir kalinya digunakan oleh jenazah, bedak hanya digunakan bagi 

jenazah perempuan saja yang di oleskan pada muka untuk mempercantik 

terakhirkalinya. 

7. Minyak rambut  

Minyak rambut digunakan untuk merapikan rambut jenazah yang terakhir 

kalinya.  

8. Uang  

Uang diberikan kepada orang yang terlibat dalam memandikan dan 

mengshalatkan jenazah, diberikan uang sebagai tanda terima kasih. 

9. Emas  

Mempersiapkan emas yaitu berupa cincin, cicin ini diberikan kepada orang 

yang memandikan bagian dubur jenazah, sebagai tanda terima kasih karena mau 

membersihkan dubur jenazah dan sekitarnya. 
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10. Mempersiapkan Passidakka (sedekah) 

Mempersiapkan passidakka (sedekah) adalah suatu kebiasaan masyarakat di 

dalam memperingati kematian dan yang harus dipersiapkan yaitu berupa sarung, baju,  

dan dulang (nampan bulat), yang akan diberikan kepada orang yang terlibat dalam 

penyelenggaraan jenazah setelah prosesi pemakaman dilakukan sebagai tanda terima 

kasih.75 

b. Pembuatan Bulekang dan Rangka-rangka ( keranda) 

Sebelum pembuatan keranda dilakukan jenazah, terlebih dahulu diukur 

panjang lebar badan-Nya. Keranda terbuat dari batang bambu dan papan yang 

dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk keranda yang nantinya akan 

digunakan untuk mengangkut jenazah ke kuburannya. 

Pembuatan keranda ini nantinya digunakan sebagai penutup makam apabila 

jenazah telah dikuburkan agar makam tidak diganggu oleh binatang seperti ayam, 

kambing dan hewan-hewan lainnya yang akan merusak kuburan yang masih baru. 

Pembuatan bulekang dan rangka-rangka ini adalah suatu kebiasaan pada 

masyarakat Dusun Bontoloe jika ada orang yang meninggal dunia, kebiasaan 

pembuatan tersebut sejak dahulu yang sampai sekarang ini masih dilakukan, supaya 

tidak pusing lagi dalam mencari penutup jenazah dibawa kuburan maupun di atas 

kuburan supaya tidak di ganggu oleh hewan.76 

                                                             

75 Nurhayati, (55 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 07 september 2019, Dusun 

Bontoloe. 

76 Ma’mung Dg Ngabo, (67 tahun, tokoh agama), wawancara pada tanggal 04 september 

2019, Dusun Bontoloe. 



60 

 

  

c. Memandikan Jenazah 

Kebiasaan masyarakat Dusun Bontoloe sebelum memandikan jenazah 

mempersiapkan terlebih dahulu orang yang ikut dalam memandikan jenazah, air 

banyak yang diisi baskom, sabun, dan shampo. Proses memandikan jenazah 

dilakukan oleh beberapa orang secara tertutup agar aib-aib dan aurat jenazah tidak 

dilihat orang banyak, dengan tidak dilihat oleh orang banyak cara memandikan 

jenazah masyarakat membentangkan kain sebagai pelindung atau tirai agar jenazah 

tidak terlihat banyak orang saat dimandikan.  

Orang yang terlibat dalam memandikan jenazah terdiri atas sembilan orang 

bagian kanan empat orang bagian kiri empat orang dan yang menyiram air kebadan 

jenazah satu orang. Jika yang meninggal dunia perempuan maka yang 

memandikannya juga perempuan apabila yang meninggal dunia laki-laki yang 

memandikan harus laki-laki pula. 

Kebiasaan masyarakat Bontoloe dalam memandikan jenazah ada dua cara 

yaitu Ario salah dan Anrio Le’ba’. Anrio salah diartikan sebagai mandi pertama di 

mana mandi pertama ini belum selesai alasannya supaya badan jenazah tidak keras, 

proses memandikan jenazah di sini dengan cara dikasih duduk dan terlebih dahulu 

pemandu membaca do’a baru jenazah dimandikan, jenazah dimandikan mulai dari 

kepala sampai keseluruh tubuh jenazah, setelah seluruh badan jenazah dibersihkan 

pemandian jenazah diselesaikan dan di letakkan kembali ke tempat tidur atau kasur 

jenazah. Sedangkan Anrio Le’ba’ diartikan sebagai mandi selesai atau mandi terakhir 

jenazah, sebelum jenazah dimandikan masyarakat kaum laki laki melakukan 
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Assikkiri’ Je’ne (zikir air), setelah zikir air di lakukan jenazah dimandikan terlebih 

dahulu pemandu membacakan do’a baru jenazah dimandikan, Jenazah dimandikan 

dengan cara di tidurkan di atas betis orang yang ikut dalam memandikan jenazah 

yang dialas dengan batang pohon pisang. Setelah itu jenazah dimandikan mulai dari 

kepala turun ke kaki sampai bersih kemudian setelah badan jenazah semuanya bersih, 

pemandu melakukan pemandian je’ne salapang (air sembilan) setelah itu jenazah 

diwuduhkan dengan bermula pada bagian tangan, mulut, hidung, muka, pergelangan 

sampai dengan siku tangan, jidat atau kepala, telinga, dan kaki, ini dilakukakan 

sebagai orang mengambil air wuduh agar terhindar dari najis.  

Proses memandikan jenazah masyarakat Bontoloe masih tradisional yaitu 

dengan cara memandikan jenazah di atas rumah, karena kebanyakan rumah 

masyarakat Bontoloe rumah kayu/panggung jadi dimandikan di atas rumah saja jadi 

air yang dimandikan kepada jenazah akan jatuh turun ke tanah dan alas yang 

digunakan oleh badan jenazah pakai betis orang yang dialasi oleh batang pohon 

pisang, adanya batang pohong pisang ini di betis orang yang memandikan jenazah 

agar terhindar dari penyakit. Orang yang memandikan jenazah terdiri atas sembilan 

orang bagian kanan empat orang, bagian kiri empat orang di sini melambangkan 

kehidupan manusia yang terdiri dari empat unsur yaitu api, air, tanah dan udarah dan 

yang menyiram air (pemandu) satu orang.77 

 

 

                                                             

77 Supiati Dg Kebo’, (63 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 04 september 2019, 

Dusun Bontoloe. 
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d. Mengafani Jenazah 

Jenazah yang telah dimandikan kemudian diangkat dan di kafani. 

Sebelumnya orang yang mengafani orang yang meninggal adalah yang memandikan 

jenazah sekarang selama ada anggota majelis taklim dialah yang mengambil alih 

mengafani jenazah. 

 Mengafani jenazah bertujuan agar tetutup auratnya. Proses membungkus 

jenazah terlebih dahulu mempersiapkan kain kafan (untuk membungkus jenazah), 

kapas (sebagai menutup lubang hidung, telingah, dan dubur, jenazah), kapur barus 

(untuk menghilangkang bau badan jenazah), kaci (sebagai pengikat badan jenazah), 

bedak (untuk digunakan pada muka jenazah), minyak rambut (untuk digunakan pada 

rambut jenazah supaya rapi). Kemudian setelah itu yang petama kaci dibentangkan di 

lantai, kemudian di atas kaci kain kafan, lalu kapas dan kapur barus, kemudian 

setelah semuanya selesai jenazah yang sudah dimandikan di letakkan di atas kain 

kafan yang sudah dipersiapkan lalu diberikan bedak pada wajah, minyak rambut  dan 

dibungkus.78 

e. Menshalatkan Jenazah 

Setelah dikafani, jenazah selanjutnya dishalatkan oleh keluarga dan 

masyarakat secara bersama-sama atau berjamaah, setelah jenazah dishalatkan orang 

yang ikut dalam menyolatkan jenazah diberikan uang sebagai tanda terima kasih 

karena ikut serta dalam menyolatkan jenazah. Kemudian jenazah diangkat dan di 

bawa ke depan rumah lalu di letakkan di atas keranda yang sudah dipersiapkan di 

                                                             

78  Saria, (40 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 07 September 2019, Dusun 

Bontoloe. 
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depan tangga, sebelum jenazah di bawa ke kuburan, keranda jenazah digerakkan 

sedikit demi sedikit seperti ayunan sambil diiringi dengan imam masjid membaca 

do’a yang masyarakat Bontoloe menyebut Sikkiri Taranglele (zikir terakhir kali 

berada di rumah) dan jika ada keluarga jenazah anak kecil yang ditinggalkan 

kebiasaan masyarakat menyuruh anak kecil jalan kenakan kekiri di bawa keranda 

jenazah supaya anak kecil yang di tinggalkan oleh jenazah tidak memangil dan 

mencari jenazah, setelah itu baru jenazah di bawa ke tempat pemakaman.79 

f. Menguburkan Jenazah 

Setelah jenazah tiba di tempat pemakaman saatnya jenazah dikuburkan, pada 

saat menguburkan jenazah terdapat tiga orang yang masuk kedalam kuburan dan 

bertugas untuk melakukan penguburan, satu orang di bagian kepala yang di sebut 

appara’rala’ (mengarahkan jenazah), dibagian tengah dan di bagian kaki membantu 

appalewa (memperbaiki posisi jenazah). Jenazah segerah di turunkan ke dalam liang 

lahat pada bagian kanan dan menghadap kiblat, dan kepalanya terletak mengarah ke 

barat, dan kakinya mengarah ke timur, kemudian appara’rala’ meletakkan 

segenggam tanah yang telah dibacakan doa atau baca-baca ke wajah jenazah sebagai 

tanda penyatuan antara tanah dengan jenazah. Kemudian dibuka tali pocongnya lalu 

dihadapkan ke kiblat kemudian ditutup papan dan ditimbuni tanah sampai 

membentuk gundukan dan ditancapkan batu nisannya. Setelah dikuburkan, pak imam 

kemudian pembacaan tahlil dan talqin dengan maksud agar jenazah dapat menjawab 

pertanyaan pertanyaan malaikat penjaga kuburan dengan lancar. Di atas kuburan 

                                                             

79  Raja Dg Rewa, (68 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 09 September 2019, 

Dusun Bontoloe. 
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diletakkan pembungkus keranda yang terbuat dari ayaman bambu (rangka-rangka) 

dan payung. Setelah itu malam pertama jenazah di kuburan keluarga jenazah 

membawakan lampu yang terbuat dari bambu yang diisikan dengan bensin untuk 

menyinari kuburan supaya tidak ada makhluk lain yang mengganggu kuburan.80 

g. Passidakka (sedekah) 

Setelah jenazah dikuburkan keluarga jenazah melakukan penyerahan 

passidakka (sedekah). Passidakka (sedekah) merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh keluarga jenazah dengan menyerahkan barang yaitu baju, celana, sarung, dan 

nampan bulat atau yang sering di sebut oleh masyarakat Bontoloe adalah Dulang. 

Passidakka (sedekah) ini diberikan kepada yang ikut dalam penyelenggaraan 

jenazah yaitu: 

1. Passidakka Pak Imam Masjid. Sedekah yang diberikan pada pak imam karena 

telah melakukan prosesi penyelenggaraan jenazah. 

2. Passidakka Anrio Maya’, Anrio Maya’ adalah orang yang memandikan jenazah. 

3. Passidakka A’riwa Maya’, A’riwa Maya’ adalah orang yang memangku jenazah. 

4. Passidakka Assambayang, Assambayang adalah orang yang mengsholatkan 

jenazah. 

5. Passidakka Annya’bala, Annya’bala adalah orang yang pertama menggalih 

kuburan. 

                                                             

80  Jumpu, (45 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 09 September 2019, Dusun 

Bontoloe. 
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6. Passidakka Appara’rala, APpara’rala adalah orang yang berada di bawa kuburan 

yang dibagian kepala jenazah.81 

Setelah prosesi tersebut di lakukan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi 

peringatan hari kematian yaitu:  

1. Hari ke Tiga 

Prosesi pelaksanaan dalam memperingati hari ketiga orang meninggal dalam 

masyarakat Bontoloe diadakan Ma,baca-baca yaitu mempersiapkan sesajian 

makanan kemudian dibacakan doa dan disertai dengan pembakaran Dupa. Bagi 

orang yang mampu dalam peringatan hari ketiga, memotong satu ekor kambing. 

Diadakan suatu Ma’baca-baca tersebut dengan maksud memberikan makan 

kepada orang yang meninggal dunia, karena orang yang meninggal masih ada di 

sekitar kita belum jauh kepergiannya.  

2. Hari ke Tujuh atau Ke sepuluh 

Hari ketujuh atau ke sepuluh ini adalah hari pesta besar-besaran yang 

dilakukan untuk memperingati hari kematian dan di sinilah melakukan pemotongan 

seekor kambing atau sapi bagi orang yang mampu. Sebelum kambing/sapi 

disembelih terlebih dahulu dimake up (tata rias wajah) dan daging kaki kambing 

sebelah kanan dan kiri yang sudah disembeli dipotong-potong kecil dan ditusuk 

seperti sate besar kemudian dibakar setelah dibakar daging kambing/sapi 

dipersiapkan untuk ritual. Bukan hanya daging kambing saja yang jadi sesajian ritual 

tapi masih banyak lagi yang lainnya berupa dupa, ember, ayam, songkolo, pisang, 

                                                             

81 Kasmawati Yambong, (28 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 07 september 2019, 

Dusun Bontoloe. 
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nasi, ikan kering, buras, tumpi, ketupak, bannang-bannang dan baje. Pemotongan 

kambing/sapi ini dilakukan oleh masyarakat sebagai perayaan hakikah. Kebiasaaan 

ini dilakukan turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang. 

Perlengkapan-perlengkapan tersebut yang sudah dipersiapkan dilakukanlah 

suatu proses ritual dengan cara membakar dupa, setelah dupa dibakar bahan ritual 

yang sudah dipersiapkan didupai satu persatu dan disertai dengan pembacaan do’a 

kemudian setelah itu bahan disatukan kedalam ember kecil ini dinamakan Ka’do, 

selain dari perlengkapan tersebut masih banyak perlengkapan yang dipersiapkan 

yang sering disebut Passidakka (sedekah) yaitu berupa perlengkapan tempat tidur 

kasur, sarung, baju, bantal guling, bantal kepala dan perlengkapan dapur berupa 

nampang bulat, piring, gelas, cangkir, sendok dan lain-lain. Bagi orang kaya biasa 

mempersiapkan berupa kulkas, kursi, lemari baju dan lemari piring. Dan yang 

terakhir mengadakan malam takziah sebagai penutup acara. 

Dari ritual memperingati hari ke tujuh atau ke sepuluh di atas, bahan-bahan 

yang menjadi alat ritual mempunyai makna yaitu: 

a. Kambing atau sapi, sebagai hewan hakikah dan sebagai alat kendaraan bagi jenazah. 

b. Ayam, sebagai lauk pelengkap sesajian dan sebagai alat kendaraan bagi jenazah 

untuk menerbangkan jauh menuju tempatnya. 

c. Songkolo, adanya songkolo dalam ritual adalah salah satu pelengkap hakikah dan 

songkolo adalah makanan nabi dahulu menurut masyarakat setempat. 

d. Kado’ yaitu berupa tumpi, bannang-bannang, baje, ikan kering, ayam, dan nasi. 

Sebagai bekal untuk jenazah dalam perjalanannya. 
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e. Sesajian makanan (nasi, ikan, ayam, sayur, air minum), adanya sesajian makanan ini 

adalah untuk memberikan makan kepada jenazah, karena bagi masyarakat orang 

yang baru meninggal belum jauh dari kita masih berada disekitar kita jadi harus 

memberikan makan juga kepadanya. 

f. Kopi atau teh, adanya kopi atau teh dalam ritual yaitu kebiasaan orang yang 

meninggal selama hidup dunia  kebiasaan minum kopi atau teh, jadi harus di 

persiapkan juga. 

g. Kue atau roti, adanya kue atau roti dalam ritual sebagai pelengkap kopi atau teh, dan 

juga salah satu makan kesukaan orang yang meninggal. 

h. Perlengkapan rumah tangga, adanya perlengkapan rumah tangga ini dalam ritual 

adalah karena apa yang orang meninggal pakai selama hidup harus dipersiapkan pula 

seperti kasur, bantal kepala, bantal guling, lemari, piring, sendok, gelas, tempat 

pencuci tangan, wajang, panci dan lain-lain itu harus dipersiapkan. Supaya dia 

mendapatkan juga di akhirat. 

i. Ember, sebagai tempat tumpi, bannang-bannang, ayam, ikan kering, dan nasi, yang 

masyarakat sebut sebagai Ka’do’. 

j. Dupa, adanya Dupa dalam ritual bermakna bahwa asap dupa memberikan 

pengharuman dan menyampaikan kepada orang yang sudah meninggal bahwa 

keluarga mengadakan Ma’baca-baca, memberikan makan dan bekal untuk dia .82 

                                                             

82  Banti, (70 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 14 septembeer 2019, Dusun 

Bontoloe. 
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Selain memperingati hari ketuju atau kesepuluh, masyarakat Bontoloe juga 

memperingati hari kedua puluh, sebulan, empat puluh, delapan puluh, seratus dan 

satu tahun nya. 

3. Hari ke Dua puluh  

Peringatan hari kedua puluh, sebelum melaksanakan hari tersebut terlebih 

dahulu mengadakan Ma’baca-baca dan selanjutnya yang dipersiapkan untuk bahan 

ritual yaitu Ka’do’ berupa nasi, ikan kering, ayam, tumpi, dan bannang-bannang, 

setelah semua bahan sudah siap dilakukanlah suatu proses ritual dengan cara 

membakar Dupa, setelah dupa dibakar satu persatu bahan yang menjadi bahan ritual 

didupai dan di sertai dengan membaca doa, selanjutnya pengisian ka’do’ kedalam 

baskom kecil, setelah diisi dilakukan ma’baca-baca ka’do dan sesajian makanan, dan 

kemudian dilanjutkan dengan pengajian dan zikir. Setelah pengajian dan zikir 

dilaksanakan tuang rumah membagian uang yang diisi amplop sebagai tanda terima 

kasih dan dilanjutkan dengan makan bersama dan makan kue. Orang yang ikut 

pengajian dan zikir dibagian ka’do’ dengan cara di bawakan kerumah masing-masing 

oleh keluarga orang yang meninggal dunia. 

Dalam memperingati hari ke dua puluh tersebut terlebih dahulu mengadakan 

Ma’baca-baca, Ma’baca-baca  di sini yaitu memberikan makan kepada orang yang 

meninggal secara halus, kemudian mengadakan ritual, ritual diadakan sebagai bekal 

kepada orang yang meninggal dunia. 
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4. Hari ke Tiga Puluh (satu Bulan) 

Peringatan hari ke tiga puluh dengan mempersiapkan sesajian makanan untuk 

Ma’baca-baca. Sesajian makanan yang di persiapkan yaitu berupa nasi, ikan, ayam, 

sayur, air minum, kue atau roti, kopi atau teh, nampan bulat, dan Dupa. 

Kemudian dalam mengadakan hari ke tiga puluh ini dengan hanya 

mengadakan Ma’baca-baca saja karena bekal pada saat peringatan hari ke dua puluh 

masih banyak bekal yang dibawa oleh orang yang meninggal dunia, jadi disini hanya 

memberikan makan saja. Karena sesajian makanan yang di berikan pada dua puluh 

harinya sudah habis.83 

5. Hari ke Empat Puluh 

Peringatan hari ke empat puluh ini sama dengan memperingati hari ke dua 

puluh, sebelum melaksanakan hari tersebut terlebih dahulu mengadakan ma’baca-

baca dan selanjutnya yang dipersiapkan untuk bahan ritual yaitu Ka’do’ berupa nasi, 

ikan kering, ayam, tumpi, dan bannang-bannang, setelah semua bahan sudah siap 

dilakukanlah suatu proses ritual dengan cara membakar dupa, setelah dupa dibakar 

satu persatu bahan yang menjadi bahan ritual didupai dan disertai dengan membaca 

doa, selanjutnya pengisian ka’do’ kedalam baskom kecil, setelah diisi dilakukan 

Ma’baca-baca Ka’do dan sesajian makanan, dan kemudian dilanjutkan dengan 

pengajian dan zikir. Setelah pengajian dan zikir dilaksanakan tuang rumah 

membagian uang yang diisi amplop sebagai tanda terima kasih dan dilanjutkan 

dengan makan bersama dan makan kue. Orang yang ikut pengajian dan zikir 

                                                             

83 Sahaba, (55 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 04 Januari 2019, Dusun Bontoloe. 
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dibagian Ka’do’ dengan cara di bawakan ke rumah masing-masing oleh keluarga 

orang yang meninggal dunia. 

Diadakan pula peringatan hari ke empat puluh ini karena bekal sewaktu 

diadakan pada hari ke dua puluhnya sudah tidak ada lagi maka dari itu memberikan 

bekal lagi untuk sampai pada hari ke seratus harinya. 

6. Hari ke Delapan Puluh 

Peringatan hari delapan puluh sama dengan memperingati hari ke tiga puluh, 

yaitu mempersiapkan sesajian makanan untuk Ma’baca-baca. Sesajian makanan 

yang dipersiapkan yaitu berupa nasi, ikan, ayam, sayur, air minum, kue atau roti, 

kopi atau teh, nampan bulat, dan Dupa. 

Dalam mengadakan hari ke delapan puluh ini dengan hanya mengadakan 

Ma’baca-baca saja karena bekal pada saat peringatan hari ke empat puluh masih ada 

bekal yang di bawa oleh orang yang meninggal dunia, jadi di sini hanya memberikan 

makan saja. Karena sesajian makanan yang diberikan pada empat puluh harinya 

sudah habis.84 

7. Hari  Ke Seratus 

Peringatan hari ke seratus, tidak jauh berbeda dengan peringatan hari ke dua 

puluh, dan empat puluh yaitu mempersiapkan berupa  sesajian makanan dan Ka’do’, 

hanya saja di sini menambahkan sebuah buras, ketupak, dan baje’ ke dalam ka’do. 

Selain dari itu kebiasaan masyarakat Dusun Bontoloe bagi orang yang mampu 

Biasanya memotong seekor kambing.  

                                                             

84  Lipo’ (65 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 04 september 2019, Dusun 

Bontoloe. 
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Peringatan hari ini tidak jauh berbeda dengan peringatan hari-hari yang sudah 

berlalu yaitu memberikan bekal kepada orang yang meninggal dunia untuk  sampai 

kepada ritual hari berikutnya yaitu hari ke satu tahunnya. Hanya saja di sini 

menambahkan buras, ketupak, dan baJe’, supaya bekal yang di bawa lama habis 

menurut masyarakat Dusun Bontoloe.85 

8. Hari ke Satu Tahun  

Peringatan hari ke satu tahun-nya, tidak jauh berbeda dengan peringatan hari 

kedua puluh, empat puluh dan seratus harinya yaitu mempersiapkan berupa  sesajian 

makanan dan berupa Ka’do’, di sini dalam peringatan satu tahun sama dengan 

peringatan hari ke seratus yaitu menambahkan ke dalam Ka’do’ berupa buras, 

ketupak, dan baje. Selain dari itu kebiasaan masyarakat Dusun Bontoloe bagi orang 

yang mampu Biasanya memotong seekor kambing atau sapi. Hari ke satu tahun ini 

juga masyarakat Dusun Bontoloe melakukan Attembo’ Kuburan. Attembo’ Kuburan  

yang dimaksud adalah membangun nisan secara permanen pada kuburan supaya 

kuburannya bagus, tidak hilang dan mudah diketahui.86 

Dalam peringatan satu tahun ini di sinilah akhir dari pengambilan hari 

kematian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Bontoloe, karena sudah melakukan 

Attemmo Kuburan, dan juga sudah banyak bekal yang dibawa oleh orang yang 

meninggal karena sudah masuk semua apa yang menjadi bahan ritual yaitu buras, 

                                                             

85 Salija Dg Rungke’, (65 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 08 september 2019, 

Dusun Bontoloe. 

86  Turia, (42 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 08 september 2019, Dusun 

Bontoloe. 
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ketupak, dan baje. Dan pemikiran masyarakat setempat setelah pengambilan hari ke 

satu tahun orang yang meninggal dunia sudah tidak berada lagi di sekitar kita 

kepergiannya sudah jauh jadi tidak dirayakannya lagi hari kematian berikutnya.87 

Dalam pelaksanaan ritual peringatan hari kematian tersebut ada salah satu 

perbedaan yaitu dalam peringatan hari ketujuh atau kesepuluh bahan-bahan yang 

dipersiapkan terbilang banyak yaitu passidakka  (sedekah), kambing atau sapi, ayam, 

pisang, sesajian makanan, perlengkapan rumah tangga, dan ka’do. Sedangkan hari ke 

dua pulu, empat puluh, delapan puluh, seratus dan satu tahunnya hanya 

mempersiapkan sesajian makakan dan berupa ka’do bagi orang yang mampu dalam 

peringatan hari ke seratus dan satu tahun biasanya memotong seekor kambing atau 

sapi. 

Melihat proses yang ada dalam ritual Tau Ammoterang maka dapat diketahui 

bahwa ritual ini masih tradisional. Dalam proses ritual dapat dilihat kerukunan dalam 

bertetangga karena ritual ini tidak hanya melibatkan keluarga saja akan tetapi 

memerlukan tenaga dari pada penduduk yang ada di sekitar rumah orang yang 

meninggal dunia. 

Masyarakat Bontoloe masih sangat memengang teguh ritual ini karena 

mereka percaya bahwa dengan mengadakan ritual ini adalah sebuah keharusan yang 

harus dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada yang meninggal dan 

mereka mempercayai bahwa ritual ini akan membawa kebaikan kepada orang yang 

meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. 

                                                             

87  Yawa’ (80 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 14 september 2019, Dusun 

Bontoloe. 
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2. Pandangan masyarakat terhadap Ritual Tau Ammoterang 

Masyarakat di Dusun Bontoloe semuanya bergama Islam. Walaupun 

demikian masyarakat dusun Bontoloe ini masih melakukan ritual-ritual leluhur 

mereka, begitupun dengan adat ritual Tau Ammoterang. Masyarakat Bontoloe masih 

memegang teguh ritual/tradisi leluhur mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Bontoloe, terdapat 

pendapat yang berbeda antara masyarakat awam dengan berpendidikan atau 

pengetahuan agamanya yang lebih mendalam. Berikut pandangan dari masing-

masing tokoh dari hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut: 

Menurut Supiati Dg Kebo’, salah satu anggota masyarakat di Dusun Bontoloe 

mengatakan bahwa adat/ritual ini merupakan kebiasaan orang terdahulu (nenek 

moyang kita semua) yang senantiasa harus dilaksanakan karena tradisi ini ciri khas 

adat Kabupaten Jeneponto yang tidak boleh dihilangkan karena “Talania’ Tau 

Annenne Punna Tanre Tau Riolo” (tidak ada orang sekarang kalau tidak ada orang 

terdahulu), apalagi tradisi ini membawa kebaikan kepada orang yang meninggal 

dunia karena memberikan makan walaupun hanya melalui Ma’baca-baca tapi kita 

menyampaiakan melalui doa. Kata orang terdahulu orang yang meninggal dunia itu 

belum di tempatkan baik itu di syurga maupun di Neraka, orang yang meninggal 

masih berada di dekat kita makanya kita mengadakan adat ini sebagai memberikan 

makan kepadanya. Diadakannya adat ini sebagian dari silahturahmi baik keluarga 

yang ditinggalkan maupun masyarakat yang ada di Desa tersebut karena datang di 

rumah duka mengadakan acara ritual dan makan bersama juga. 
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Menurut Turia, salah satu anggota masyarakat Bontoloe mengatakan bahwa 

adat/ritual ini merupakan kebiasaan nenek moyang dari dahulu yang diwariskan 

kepada anak cucu yaitu kita semua yang harus kita jaga dan melakukanya setiap ada 

orang yang meninggal dunia. Di dalam merayakan adat/ritual Tau Ammoterang di 

sini, kita biasanya memperingati hari yaitu hari ke tujuh atau kesepuluh, dua puluh, 

sebulan, empat puluh, delapan puluh, seratus hari dan satu tahunnya. Merayakan hari 

kematian tersebut adalah memberikan bekal kepada orang yang meninggal dunia. 

Menurut Sanu’ Dg Ngangki’, salah satu anggota masyarakat Bontoloe 

mengatakan bahwa adat/ritual ini harus dilaksanakan karena sudah menjadi 

kebiasaan orang tua terdahulu dan kita sebagai anak cucu mereke harus menghormati 

apa yang pernah dia lakukan karena “Gitte Tala Nia’ Punna Talania’ Tau Riolo” 

(kita tidak ada kalau tidak ada orang terdahulu), nenek moyang kita melakukan adat 

ini karena adanya kebaikan bagi kita semua dan terutama bagi orang yang meninggal 

dunia memberikan ketenangan kepadanya, karena jika kita tidak melaksanakan ritual 

ini akan membawakan dampak yang negatif yaitu biasanya nipantamakki 

(kesurupan), garring si batu balla (sakit satu keluarga). 

Menurut tokoh agama atas nama Bapak Misiding Dg Rola sebagai Imam 

Masjid Dusun Bontoloe, tidak mesti ada diadakan ritual atau tradisi peringatan hari 

kematian karena tidak diajarkan dalam agama kita yaitu agama Islam. Menurut saya 

adanya ritual atau tradisi ini dapat merugikan masyarakat saja karena banyaknya 

uang yang dipersiapkan untuk membeli peralatan dalam ritual padalah dalam ajaran 

agama Islam itu kita hanya dianjurkan melakukan empat tahapan saja jika ada orang 
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yang meninggal dunia yakni memandikan, mengafani, mengshalatkan, dan yang 

terakhir adalah menguburkannya, hanya itu saja tidak boleh di lebih-lebihkan apalagi 

keluar dari ajaran agama Islam. Karena jika kita keluar dari ajaran Islam itu musyrik. 

Menurut tokoh agama atas nama Bapak Hasanuddin Dg Mangka sebagai 

Khatib Masjid Dusun Bontoloe. Beliau mengatakan bahwa Ritual/tradisi ini 

merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang turun-temurun 

diwariskan kepada anak cucu mereka sehingga sampai saat ini masih dilaksanakan.  

Dalam ajaran Islam (Al-Qur’an) tidak ditemukan atau terdapat tentang diadakannya 

suatu ritual tentang orang meninggal, yang terdapat atau yang terterah dalam Al-

Qur’an adalah yang terpenting empat syariat dalam penyelenggaraan jenazah telah 

terpenuhi yaitu memandikan, mengafani, mengshalatkan dan menguburkan. 

Sebenarnya diadakan tidak diadakannya juga tidak menjadi masalah tergantung dari 

kemampuan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan ingin melaksanakan atau tidak. 

Cuma kita sebagai masyarakat tidak ingin ada sebuah masalah yang terjadi jika tidak 

melaksanakannya karena masih banyak masyarakat yang mempercayai tentang 

diadaknnya suatu ritua/tradisil ini, jika keluarga jenazah ini mengadakannya maka 

kami akan mengikuti karena tidak ingin menimbulkan suatu masalah dan juga ini 

wujud penghormatan kepada orang yang meninggal dan menghargai pula leluhur. 

Kalau menurut saya pribadi tidak ingin melaksanakannya karena bertentangan 

dengan ajaran Islam karena mengarah kepada kemusyrikan.88 

                                                             

88 Hasanuddin Dg Mangka, (60 tahun, Tokoh Agama), wawancara pada tanggal 04 september 

2019, Dusun Bontoloe. 
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Menurut tokoh agama atas nama Bapak Adi Dg Tayang Selaku Imam Desa 

Palajau. Beliau mengatakan bahwa tidak seharusnya kita mengadakan adat/ritual ini 

karena semua ini apa yang dilakukan tidak ada dalam ajaran Agama Islam, yang ada 

dalam al-Qur’an jika ada orang yang meninggal dunia cukup kita melakukan empat 

syariat dalam penyelenggaraan jenazah yaitu memandika, mengafani, mengshalatkan 

dan yang terakhir menguburkan. Akan tetapi, jika tidak dilaksanakan akan 

menimbulkan suatu masalah dalam masyarakat karena masih banyak masyarakat 

Desa Palajau memegang teguh kepercayaan tentang diadakannya adat/ritual ini, 

pernah ritual ini tidak dilaksanakan yang terjadi adalah ada orang yang keserupan 

dan mengatakan adakan ritual ini jangan hilangkan ritual ini, jadi masyarakat Desa 

Palajau sampai saat ini merayakan jika ada yang meninggal dunia. Padahal jika kita 

melihat ritual yang diadakan mengarah kepada kemusyrikan.89  

Dari pandangan yang telah dipaparkan oleh tokoh masyarakat di atas bahwa 

dimana beliau tidak ingin merayakan adat/ritual, tetapi tidak ingin terjadi suatu 

masalah dalam masyarakat dan telah menjadi tradisi leluhur yang dilakukan secara 

turun-temurun, tergantung dari kepercayaan masyarakat masing-masing. 

Dari pendapat di atas tentu dapat dipahami bahwa keenam tokoh masyarakat 

memiliki pendapat yang berbeda ada yang membolehkan adanya tradisi/ritual dan 

juga ada yang tidak membolehkan tradisi/ritual diadakan. 

 

 

                                                             

89 Adi Dg Tayang, (32 tahun, Tokoh Agama), wawancara pada tanggal 04 september 2019, 

Dusun Bontoloe. 
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D. Tinjauan Aqidah Islam terhadap Ritual Tau Ammoterang Orang Bontoloe 

Berbicara masalah aqidah, aqidah berkaitan erat dengan kepercayaan yang 

teguh, jauh dari kebimbingan, kekhawatiran. Karena itu apa yang dipercayai oleh 

seseorang dipegang kuat yang tertanam di dalam hati sanubari dan dijadikan sebagai 

pegangan yang tidak dapat diubah dengan mudah. Kepercayaan bila dihubungkan 

dengan Islam adalah yang disebut dengan aqidah Islamiyah adalah kepercayaan yang 

mantap dan teguh hanyalah kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan qada’ 

dan qadar yang baik dan yang buruk serta seluruh muatan atau isi yang terkandung di 

dalam Al-Qur’an dan as Sunnah berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah, 

berita-beritanya serta apa saja yang disepakati oleh para ulama dan kepasrahan total 

kepada Allah dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir maupun syara’ serta 

ketundukan kepada Rasul saw dengan cara mematuhi, menerima keputusan 

hukumnya dan mengikutinya.90 

Manusia tidak akan menyakini dan mengetahui Allah melalui sifat-sifat tanpa 

dijelaskan Al-Qur’an. Demikian halnya manusia tidak menyakini dan mengetahui 

Rasul Muhammad dan para Nabi dan rasul pada masa lampau dan hal-hal yang di 

berikan kepadanya selain dijelaskan dalam Al-Qur’an.91 

Manusia tidak akan menyakini dan mengetahui kitab-kitab yang diturunkan 

oleh Allah melalui Rasul-Nya terdahulu jika tidak dijelaskan oleh Al-Qur’an. 

Manusia tidak akan menyakini dan mengetahui hari kiamat (berbangkit) dan masa 

                                                             

90 Nur Khalisah Latuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer, (Makassar: Alauddin University 

Press, Desember 2014), h. 2. 

91 Nur Khalisah Latuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer,h. 3. 
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pembalasan jika tidak dijelaskan oleh Al-Qur’an. Manusia tidak akan menyakini dan 

mengetahui kehidupan akhir yaitu hari pembalasan atas amal baik dan amal buruk 

melaikan dijelaskan oleh Al-Qur’an.  

Manusia baru dapat mengetahui tentang cara beribadah, bermuamalah setelah 

mendapatkan bimbingan atau membaca Al-Qur’an. Sebagai kitab suci yang diyakini 

kebenaran dan eksistensinya yang berasal dari Allah dan bukan rekayasa dan hasil 

pikiran akan melahirkan peradaban manusia yang bermartabat. 

Aqidah dengan fungsinya sebagai kitab suci dapat sebagai dasar aqidah 

manusia, dasar ilmu pengetahuan dan sebagai solusi promblem hidup manusia. 

Menurut mu’tazilah mengatakan Tuhan wajib menurunkan wahyu-Nya kepada 

manusia agar dengan wahyu itu kekurangan manusia teratasi. Dan jika Tuhan tidak 

menurunkan wahyu-Nya maka bukan berarti Tuhan tidak memiliki kasih sayang 

kepada manusia, sedangkan kasih sayang itu merupakan salah satu sifat Tuhan.92 

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa 4:136, di jelaskan bahwa: 

اي َٰ  نوُ أ يُّه  ام  امِنوُا   ا  ٱلَّذِين  ء  سُولِهِ بِ  ء  ر  ِ و  ٱل ۦٱللََّّ بِ و  سُولِهِ  كِت َٰ ل ىَٰ ر  ل  ع  ٱل ۦٱلَّذِي ن زَّ ٱلَّذِي  كِت َٰبِ و 

ل  مِن ق ب م   لُ أ نز  ل َٰ بِ  ي كفرُ نو  م  ِ و  كُتبُهِِ  ۦئكِ تهِِ ٱللََّّ رُسُلِهِ  ۦو  ٱل ۦو  لا  ض  ف ق د  خِرِ ٱل ي ومِ و  ل َٰ  ب عِيداً لَّ ض 

١٣٦  
 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab 

yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, 

                                                             

92Nur Khalisah Latuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer, h. 4. 
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malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, 

Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.93 

Akan tetapi dalam masyarakat Dusun Bontoloe masih berpengang teguh 

keyakinanya kepada ritual yang dijalankan yaitu ritual Tau Ammoterang. Mereka 

mempercayai bahwa dengan diadakannya ritual ini akan membawa kebaikan kepada 

orang yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam proses ritual 

Tau Ammoterang mereka mempercayai bahwa apa yang disiapkan menjadi bahan 

ritual akan tersampaikan kepada orang yang meninggal untuk dia makan dan bekal 

dalam perjalanannya, mereka masih menganggap orang yang telah meninggal masih 

membutuhkan makanan walaupun beda alam, maka dari itu masyarakat masih 

melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan leluhur yaitu salah satunya ritual Tau 

Ammoterang. Padalah bisa kita lihat dalam proses ritualnya dapat mengarah kepada 

kemusyrikan karena dengan mempersiapkan berupa sesajian makanan, akan tetapi 

masyarakat yang ada di Dusun Bontoloe masih melaksanakannya sampai saat ini. 

Menurut Syamsuddin Dg Nojeng, mengatakan adat, tradisi dan ritual yang 

telah ada yang diwariskan oleh orang terdahulu atau nenek moyang kita semua patut 

untuk dijaga, dilestarikan dan dilaksanakan karena untuk menghormati apa yang 

menjadi kebiasaan orang tua dahulu, dengan adanya ritual ini membawakan kebaikan 

pula bagi orang yang meninggal dan tidak mengarah kepada kemusyrikan karena 

hanya memberikan makan dan bekal untuk di akhirat.94 

                                                             
93 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 

2002), h. 101. 

94 Samsuddin Dg Nojeng, (53 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 09 september 

2019. 
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Menurut Patta Dg Tutu, mengatakan ritual Tau Ammoterang ini harus tetap di 

laksanakan untuk penghormatan kepada nenek moyang kita dan juga untuk 

memperlihatkan kepada anak-anak masa sekarang bahwasanya sebelum kita ada, ada 

orang yang lebih duluan ada dibandingkan kita semua dan mempunyai suatu 

kebiasaan yang patut kita laksanakan.95 

Menurut Sari Bau Dg Pa’ja, mengatakan “Inne Mi Nikana Adak Tau Riolo 

Ta”. (inilah yang dikatakan adat orang dulu kita), yang tidak boleh dihilangkan 

sampai kapanpun, kita tidak boleh menganggap enteng apa yang menjadi kebiasaan 

orang terdahulu kita dengan cara untuk memusnakannya, kita sebagai anak cucu 

mereka harus menjaga, merawat bagaikan itu adalah bagian dari diri kita, “ Ka 

Talania Tau Annenne Punna Tanre’ Tau Riolo” (karena kita tidak ada jika tidak ada 

orang terdahulu), apalagi ritual ini tidak mengarah kepada kemusyrikan karena 

hanyalah memberikan sesajian makanan saja bagi orang yang meninggal dan 

sekaligus bekal dalam perjalanannya, karena orang yang meninggal tidak langsung 

menghilang dari sisi kita dia masih ada dan melihat kita hanya saja kita dan dia beda 

alam.96 

Dengan adanya pandangan tersebut di atas yang penulis wawancarai dapat 

diberi kesimpulkan bahwa ritual tau ammoterang dalam pandangan masyarakat yang 

pengetahuan Agama-Nya yang masih minim masih tetap melaksanakan kebiasaan 

nenek moyang sebagai rasa penghormatan kepadanya, dan terhindar dari hal-hal 

                                                             

95 Patta Dg Tutu, (65 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 09 september  2019. 

96 Sari Bau Dg Pa’ja, (75 tahun, masyarakat), wawancara pada tanggal 07 september  2019. 
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yang dapat merusak dirinya, karena jika tidak melaksanakan ritual tersebut akan 

berdampak negatif kepada keluarga orang yang meninggal dunia. Maka dari itu 

masyarakat masih tetap melaksanakannya jika ada orang yang meninggal dunia.   

Dihubungkan dengan aqidah Islam ditinjau dari kepercayaan dan ritualnya 

maka ritual Tau Ammoterang tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan 

tergolong perbuatan syirik dan bertentangan dengan rukun iman. Seluruh isi al-

Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam ajaran agama Islam. Aqidah Islam adalah 

pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim 

berdasarkan naqli dan aqli. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Ritual Tau Ammoterang merupakan adat kematian yang dilakukan sejak 

dahulu oleh nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke 

generasi hingga sampai sekarang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Bontoloe, 

Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. 

2. Dalam proses ritual Tau Ammoterang, terdapat beberapa rangkaian ritual 

yang harus dilakukan yaitu dimulai dari menyiapkan perlengkapan  jenazah, 

memandikan, mengafani, menguburkan, dan memperingati hari kematian (hari ke 

tiga, ketujuh atau sepuluh, hari ke dua puluh, hari ke tiga puluh atau satu bulan, hari 

ke empat puluh, hari ke seratus, dan hari ke satu tahun). Dalam pelaksanaan ritual 

Tau Ammoterang yang dilakukan masayarakat tidak terlepas dari ajaran Agama 

Islam juga yaitu mengadakan suatu pengajian atau pembacaan ayat suci al-Qur’an, 

ceramah agama atau takziyah. Terdapat beberapa pandangan masyarakat terhadap 

ritual tau ammoterang, ada yang berpendapat bahwa ritual Tau Ammoterang 

merupakan adat leluhur yang harus tetap dilaksanakan karena membawa kebaikan 

kepada orang yang telah meninggal dunia, ada pula yang berpendapat bahwa ritual 

Tau Ammoterang ini tidak seharusnya dilaksanakan karena tidak terdapat dalam 
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ajaran Agama Islam. Dan kemudian tanggapan yang lain mengatakan tergantung 

keluarga apakah ingin melakukannya dengan kondisi keluarga dan anggapan bahwa 

ritual Tau Ammoterang hanya sampai tahapan yaitu memandikan, mengafani, 

menshalatkan dan menguburkan, setelah itu tidak ada lagi, akan tetapi karena telah 

menjadi adat, di kembalikan kepada masyarakat setempat supaya tidak menimbulkan 

suatu masalah atau kejadian-kejadian yang negatif. 

3. Dihubungkan dengan aqidah Islam ditinjau dari kepercayaan dan ritualnya 

maka ritual Tau Ammoterang tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan 

tergolong perbuatan syirik dan bertentangan dengan rukun Iman. Seluruh isi Al-

Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam ajaran agama Islam. Aqidah Islam adalah 

pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim 

berdasarkan naqli dan aqli. 

B. Implikasi penelitian  

Setelah beberapa kesimpulan di atas maka penulis mencoba memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan proses pelaksanaan ritual Tau Ammoterang benar-benar 

diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan syariat Islam dalam lingkungan 

masyarakat Dusun Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten 

Jeneponto. sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara lembaga adat dan 

lembaga keagamaan serta masyarakat umum dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Untuk masyarakat Desa Palajau khususnya di Dusun Bontoloe untuk 

memperkuat aqidah Islam maka hendaknya ritual Tau Ammoterang dirubah dengan 
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membaca Al-Qur’an dan bersedekah tanpa melakukan simbol-simbol yang mengarah 

kesyirikan supaya tidak merajalelah. 
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DAFTAR INFORMAN 

 

No. Nama Umur Waktu/Tempat 

Wawancara 

Profesi 

1 Adi Dg Tayang 32 04 september 

2019/Dusun Bontoloe. 
Imam Desa Palajau 

2 Misiding Dg Rola 60 04 september 
2019/Dusun Bontoloe 

Imam Masjid 

Bontoloe 

3 Hasanuddin Dg 

Mangka 
60 04 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Khotib masjid 

Bontoloe 

4 Ma’mung Dg 

Ngabo’ 

67 09 september 
2019/Dusun Bontoloe 

Tokoh Agama 

5 Patta Dg Tutu 65 09 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Masyarakat 

6 Syamsuddin Dg 

Nojeng 
53 09 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Masyarakat 

7 Raja Dg Rewa 68 09 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Masyarakat 

8 Sahaba’  55 04 Januari 2019/Dusun 

Bontoloe 
Masyarakat 

9 Jumpu’ 45 09 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Masyarakat 

10 Supiati Dg Kebo’ 63 04 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 

11 Sari Bau Dg Pa’ja 75 07 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 

12 Salija Dg Rungke 65 08 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 

13 Kasmawati 

yambong 
28 03 Januari 2019/Dusun 

Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 

14 Lipo’ 65 04 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 

15 Nur Hayati 55 07 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 

16 Banti  70 14 September 

2019/Dusun Bintoloe 

Ibu Rumah Tangga 

17 Yawa’ 80 14 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 

18 Saria  40 07 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 

19 Turia  42 08 september 

2019/Dusun Bontoloe 
Ibu Rumah Tangga 
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1. Perlengkapan jenazah  

a. Passidakka Kasalingan Bura’ne  c . Passidakka Kasalingan Baine 

              

b. Kain kafan, bedak, minyak rambut, farfum, cermin dan sisir 
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2. Peringatan Hari Ke Tiga 

a. Mengadakan ma’baca-baca (memberikan sesajian kepada orang yang 

meninggal) 

   

3. Hari Ke Tujuh/sepuluh 

a. Pemotongan hewan  
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b. Ka’do Hakikah (akikah) 

   

 

 c. Tumpi    d. Bannang-bannang  e. Nasi  
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f. Ayam dan Ikan Kering.  g. Ember yang sudah terisi ka’do’ 

     

h. Pengajian dan Zikir 
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I. Pembawaan barang-barang ke rumah pak Imam Masjid 

 

 

J. Acara terakhir dari peringatan hari ke tujuh/sepuluh adalah Ceramah Takziah  
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4. Hari Ke Dua Puluh 

a. Pengisian Ka’do’ 
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b. Ma’baca-baca   c. Pengajian dan zikir 

   

 d.Makan bersama  
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5. Sebulan 

a. Mengadakan Ma’baca-baca 

 

 

6. Hari ke Empat Puluh 

a. Ma’baca-baca ka’do’/ritual c. Sesajian dan ka’do’ yang sudah diisi  
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b. Pengisian ka’do   d. Pengajian dan zikir 

    

e. makan bersama 
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7. Hari Ke Delapan Puluh 

a. Ma’baca-baca sesajian 

 

8. Hari Ke Seratus dan satu tahun-nya 

a. Cara pembuatan tumpi, buras dan ketupak . c. Pembacaan ka’do’ 
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b. Ritual  ka’do’dan pengisian ka’do’.  d. Pengajian dan zikir 

  

e. makan bersama      f. siara kuburan 
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g. Setelah satu tahun dilakukan pembangunan nisan secara permanen. 

 

9. Wawancara  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama saya Nurasseng yang akrab disapa Nur, lahir di 

Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, 

Kabupaten Jeneponto pada tanggal 11 Januari 1996. Lahir 

dari rahim seorang wanita tercantik bernama Nurhayati, 

ibu yang sangat saya cintai, dan bapak tersayang Sahaba’. 

Terlahir sebagai anak ke-3 dari empat bersaudara, 

memiliki kakak bernama Salmawati, kakak ke dua 

Kasmawati dan seorang adik bernama Anzar. 

Penulis dibesarkan dari keluarga sederhana. Ayah bekerja sebagai petani dan 

ibu urusan rumah tangga. Meskipun demikian semangat orang tua untuk tetap 

menyekolahkan anak-anaknya sangat tinggi. Hal ini Menjadi motivasi tersendiri bagi 

penulis untuk mencapai cita-cita.                                                                    

Penulis memulai pendidikan dari sekolah dasar di SD Inpres 196 Bontoloe selama 6 

tahun dan lulus pada tahun 2008, setelah menyelesaikan pendidikan dasar penulis 

melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Arungkeke Kab. Jeneponto selama 3 tahun dan 

menyelesaikan studinya pada tahun 2011, setelah lulus sekolah menengah pertama  penulis 

menlanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Jeneponto selama 3 tahun  dan berhasil 

menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Setelah lulus sekolah menengah kejuruan dan 

melanjutkan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 

2015 mengambil jurusan Aqidah Filsafat Islam  strata 1 pada fakultas ushuluddin, filsafat, 

dan politik. Penulis sangat bersyukur mendapat kesempatan dari Allah swt.  untuk bisa 

menimbah ilmu sebagai bekal di hari nanti. Penulis berharap bisa membahagiakan orang tua, 
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keluarga dan orang-orang yang selalu memberikan dukungan serta semangat. Semoga apa 

yang penulis dapatkan selama proses pendidikan dapat dimanfaatkan dan diamalkan 

terutama untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Aamiin. 

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas 

perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


