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ABSTRAK 

NAMA   : Muh. Irfan Maulana 

NIM   : 40200119003 

JUDUL : Tradisi Addewwatangnge Petta Sereng di Desa 

Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

Pokok permasalahan pada "Tradisi Addewwatangnge Petta Sereng di Desa 

Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone" memiliki tiga susunan 

rumusan masalah yaitu: 1).Bagaimana asal-usul munculnya tradisi 

Addewwatangnge? 2).Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Addewwatangnge?  

3).Bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi Addewwatangnge? 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu suatu metode riset yang bersifat deskriptif, dengan menganalisis 

dan berpatokan pada data dengan menggunakan pendekatan historis, antropologi,  

dan sosiologi agama. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Kemudian tekhnik pengolahan data dan analisis data yaitu 

reduksi, penyajian data dan penarikan  kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Asal-usul adanya Addewwatangnge 

ini berawal dari adanya makhluk yang menyerang masyarakat, kemudian makhluk 

tersebut dibunuh oleh seseorang yang tidak diketahui  asal-usulnya, yang kemudian 

diyakini oleh masyarakat sebagai penyelamat sampai akhirnya dibuatkan sebuah 

bangunan untuk tempat tinggalnya (Addewwatangnge). Masyarakat meyakini 

bahwa orang itu menghilang sebagai wali Allah swt. Hingga akhirnya tempat 

tersebut dianggap sakral dan dijadikan sebagai tempat Maddewata untuk membuat 

ikrar dengan membawa sajian. Proses pelaksanaan ritual Addewwatangnge yaitu 

sebelumnya mereka mengucapkan niat saat berkunjung ke Addewwatangnge dan 

setelah niat itu terkabul maka mereka akan kembali ke Addewwatangnge dengan 

membawa sesajian berupa 9 Baki, yang isinya: sokko patanrupa (ketan 4 warna), 

anreang sakke’ (lauk pauk lengkap), leppe’-leppe’ (kue khas bugis), serta wae 

kaluku lolo (air kelapa muda). Tentunya kegiatan ini tidak semua masyarakat bisa 

menerimanya dan menentang keras ritual tersebut.  

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui beberapa kebudayaan 

lokal yang ada di Indonesia, termasuk Addewwatangnge Petta Sereng. 2) 

Mengetahui relasi budaya dengan syariat agama Islam berdasarkan perspektif Islam 

dan kebudayaan 3) Menjadi perhatian tokoh agama agar memberikan pemahaman 

kepada masyarakat terkait problematika yang terjadi di masyarakat 4) Menjadi 

perhatian pemerintah agar situs budaya Addewwatangnge Petta Sereng segera 

dilakukan perbaikan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Selama ribuan tahun dalam ilmu sejarah manusia telah mempercayai 

beberapa kepercayaan yang berkembang diluar pandangan, seperti vitalisme, 

animisme, dinamisme, politeisme, paganisme, dan tauhid. Walaupun dianggap 

sebagai awal dari kepercayaan manusia yang bertahan hingga saat ini di seluruh 

bagian masyarakat. Bahkan masih ada beberapa kepercayaan yang fenomena dan 

praktiknya masih sangat murni dari awal adanya kepercayaan itu.1 Kepercayaan 

animisme dan dinamisme yang memang sudah sangat kental dan melekat sehingga 

tidak bisa hilang begitu saja di kalangan masyarakat.2 

 Menurut pandangan Clifford Geertz, agama adalah pola perilaku dan 

menjadi sesuatu yang hidup pada manusia dan terwujud dalam aktivitas sehari-hari. 

Oleh sebab itu, agama digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan perilaku 

manusia. Geertz melihat bahwa sistem simbol agama dapat dielaborasi dengan cara 

yang berbeda. Salah satu metode yang paling umum diterapkan di sebagian besar 

agama adalah melalui ritual.3 

Ritual merupakan salah satu unsur pokok dari budaya. Manusia 

mengekspresikan kehendaknya saat melakukan ritual. Untuk menemukan nilai dari 

suatu ritual, seseorang harus terlebih dahulu mempelajari ritual tersebut. Diketahui 

 

1Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 55. 
2A.G. Honig Jr.terj. M.D. Koesoemoesastro dan Soegiarto, Ilmu Agama, (Jakarta: Gunung 

Mulia, 2009), h.54. 
3A. Fatikhul Amin Abdullah: Ritual AgamaIslam di Indonesia dalam Bingkai Budaya, 

(Jombang: UNHAWA, 2018), h. 2. 
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bahwa seseorang dari lahir telah melalui banyak ritual hingga akhir hidupnya. 

Individu atau kelompok dalam suatu masyarakat biasanya membangun dan 

mengonstruksi sejarah mereka melalui ritual. 

 Masyarakat Indonesia yang beranekaragam etnik, ras, suku dan bahasa, 

tentunya memiliki beberapa ritual yang dilakukan secara turun-temurun. Ritual 

merupakan suatu kebiasaan yang penuh dengan nilai-nilai dalam membentuk 

kehidupan dikalangan masyarakat. Suatu kelompok terkadang memiliki aturan 

tersendiri agar tetap bisa melestarikan adat dan budaya mereka.4 

 Dalam suatu suku, biasanya masyarakat menggunakan mantra-mantra dan 

memberikan pengorbanan untuk mencapai tujuan dari ritual tersebut. Oleh karena 

itu, setiap suku semua aspek budayanya tidak bisa dipisahkan dari kultus. Sebagai 

contoh dalam agama Hindu di Bali, sulit untuk dibedakan antara ritual keagamaan, 

adat dan tradisinya. Hal tersebut dikarenakan semuanya terintegrasi menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.5 

 Dalam lingkungan masyarakat, terlihat jelas bahwa agama dan budaya tidak 

terisolasi, mereka memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Mereka 

menciptakan harmonis dan kemudian saling meniadakan. Budaya yang sering 

berubah akan berdampak pada otentitas agama sehingga akan menimbulkan 

beberapa penafsiran yang berbeda.6 

 Sebagai agama universal yang melintasi ruang dari zaman ke zaman, Islam 

terkadang menjumpai tradisi dan ritual yang berbeda dalam masyarakat. Ritual 

tradisional dianggap sebagai penemuan leluhur dan harus dihormati dan dipelihara 

 
4Yance Z. Rumahuru, “Ritual sebagai Media Konstruksi Identitas: Suatu Perspektif 

Teoretisi”,Dialektika 11, no. 1, (2018): h. 22. 
5M. Arif Khoiruddin, “Agama dan Kebudayaan tinjauan Studi Islam” Agama26, no. 

1,(2015): h. 130. 
6Laode Monto Bauto, “Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat 

Indonesia”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial23, no. 2 (2014): h.24. 
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sesuai dengan hukum Islam. Adapun ayat yang membahas mengenai keyakinan 

terdapat pada QS al-Hajj/22:12. 

بَعِيْدُ   
ْ
 ال

ُ
ل

ٰ
ل ا يَنْفَعُهۗٗٗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّ

َ
هٗ وَمَا ل ا يَضُرُّ

َ
ِ مَا ل  يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat 

dan tidak (pula) memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang 

jauh”.7 

 

Dalam firman di atas  menjelaskan bahwa “Seorang hamba meminta kepada 

selain Allah Swt. hal yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun bencana”. Yang 

dimaksud dalam ayat tersebut yaitu berhala beserta sekutunya yang tidak bisa 

dimintai pertolongan, bantuan maupun rezeki. Adapun sambungan arti dalam ayat 

tersebut “itulah kesesatan yang jauh”.8 

Unsur sakral dan mutlak, beberapa agama seringkali sulit untuk bertoleransi 

satu sama lain dengan tradisi budaya yang dianggap sekuler. Hal tersebut tersebut 

terkadang menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Salah satu 

contohnya dalam agama Islam ada istilah bid'ah yang mencegah untuk bertoleransi 

dan menghargai budaya lokal yang terlebih dahulu ada.9 

Ritual yang ada di Indonesia tidak terlepas dari kepercayaan animisme dan 

dinamisme yang telah diyakini oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Setelah 

masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat masih melakukan upacara ritual 

sebelumnya. Ritual pada dasarnya dianggap negatif oleh sebagian orang, karena 

 
7Kementerian Agama. Al-quran dan Terjemahan, (Jawa Barat: Diponegoro, 2011), h. 220.   
8Tim Ahli Tafsir, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibnu Katsiir, terj. Tim Pustaka 

Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6 (Cet, III; Jakarta : pustaka Ibnu Katsir, 2010), h.123.  
9M. Zainal Abidin: “Islam dan Tradisi Lokal dalam Perspektif Multikulturalisme”,Millah. 8, 

no. 2(2009), h. 299. 
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biasanya selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Padahal ritual 

sebenarnya merupakan bentuk untuk keberlangsungan suatu budaya. 

Pada dasarnya tradisi Addewwatangnge Petta Sereng yang merupakan salah 

satu budaya lokal yang disakralkan oleh sebagian masyarakat, khususnya 

masyarakat Desa Matajang dan sekitarnya yang semuanya beragama Islam. 

Addewwatangnge adalah sebuah tempat pemujaan, untuk mengambil sumpah dan 

sesudah impian mereka tercapai. Mereka mempercayai bahwa Petta Sereng sangat 

berpengaruh dalam kehidupan mereka. Kata Addewwatangnge juga berarti Onrong 

Assompang (tempat penyembahan), akan tetapi masyarakat sekitar membantah 

bahwa Addewwatangnge bukanlah tempat penyembahan. 

Petta Sereng merupakan nama seseorang yang sangat sakti mandraguna dan 

diyakini sebagai penyelamat bagi masyarakat. Titik ritual ini dilakukan di sebuah 

batu besar yang diyakini sebagai tempat menghilangnya Petta Sereng ini. 

Addewwatangnge Petta Sereng disimbolkan sebagai batu yang berwarna hitam 

yang dihormati oleh masyarakat dan diberikan sesajen agar roh yang ada dalam batu 

tersebut betah di Desa Matajang. Masyarakat sekitarnya meyakini bahwa kalau batu 

tersebut bergeser atau berpindah tempat maka akan terjadi malapetaka besar di 

kampung tersebut.  

Setiap kali ada acara seperti aqiqah, pernikahan, dan mereka yang ingin 

bepergian ke luar daerah, dan bahkan hari-hari besar ("Idul Fitri dan Idul Adha") 

masyarakat melakukan ritual tersebut. Kebanyakan orang membaca kitab Barazanji 

dan berdoa dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, membuktikan bahwa praktik 

hukum Syariah dipadukan dengan budaya masyarakat tradisional. 

Addewwatangnge Petta Sereng adalah tempat dianggap angker dan keramat 

karena batunya ditutupi kelambu berwarna merah. Begitu banyak hal mistis yang 
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terjadi di tempat ini (Addewwatangnge). Upacara ini juga melibatkan seorang sanro 

(dukun) untuk proses pelaksanaannya yang kemudian mengucapkan beberapa 

mantra, lalu menegaskan niatnya, dan ucapkan doa untuk keselamatan. Peran Sanro 

dalam upacara ini sangatlah penting, karena selain menjadi bagian utama dari 

upacara, juga dipercaya sebagai perantara untuk menyampaikan segala keinginan 

kepada Petta Sereng.10 

Addewwatangnge Petta Sereng ini dipercaya melindungi orang-orang yang 

melakukan ritual tersebut dan berperan penting dalam setiap perubahan yang terjadi 

dalam kehidupan mereka, baik itu rezeki, keselamatan dan kebahagiaan dan 

tentunya yang diridhoi Allah swt. 

Secara teologis, keyakinan para pelaku ritual ini tetap kontradiktif, 

bercampur aduk, dan tidak murni. Di satu sisi menyatakan tauhid mutlak, namun di 

sisi lain menganut kepercayaan tentang makam atau batu yang dianggap keramat. 

Persoalannya kemudian, jika masyarakat menganggap batu itu sebagai tempat suci, 

niatnya masih lurus, atau bisa juga ada penyimpangan, sehingga bisa 

membahayakan kemurnian aqidah pelaku ritual, seperti pada ritual berasal dari 

sesuatu yang religius dan tradisional Ada tumpang tindih, bahkan dalam praktik 

kemusyrikan sudah jauh. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2:147. 

 

مُمْتَرِيْنَࣖ 
ْ
وْنَنَّ مِنَ ال

ُ
ا تَك

َ
كَ فَل ِ

ب  حَقُّ مِنْ رَّ
ْ
ل

َ
 ا

Terjemahnya: 

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu 

 termasuk orang-orang yang ragu”11 

 
10Fifiana Dewi, “Perilaku Sosial dan Keagamaan Masyarakat pada Pelaksanaan 

“Addewwatangnge Da Putta Sereng (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Ujung Kabupaten Bone)”, 

Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin,2017), h. 4-6. 
11Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan, (Jawa Barat: Diponegoro, 2011 ), h. 

23. 
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Dalam firman di atas, walaupun redaksinya ditujukan kepada Nabi 

Muhammad saw. Tetapi ayat ini adalah sindiran kepada orang-orang Yahudi, dan 

siapapun yang dinamai as-sufaha’ atau menolak mengarah ke Ka’bah. Keraguan 

yang dimaksud oleh ayat ini, bukan syakk yang menimbulkan pertanyaan dalam 

rangka menemukan kebenaran, tetapi ia adalah keraguan yang melahirkan 

pertengkaran akibat niat buruk yang muncul dari hati yang bejat untuk 

mempermasalahkan walau lawan bicara dalam keadaan yang benar.12 

Melihat hal-hal yang terjadi di kalangan masyarakat, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk memahami kepercayaan masyarakat tentang Addewwatangnge 

Petta Sereng, sehingga ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah agar tidak 

terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat, maka penulis perlu mengadakan 

penelitian dengan judul Tradisi Addewwatangnge Petta Sereng di Desa Matajang 

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana asal-usul tradisi Addewwatangnge Petta Sereng di Desa 

Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Addewwatangnge Petta Sereng di 

Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi Addewwatangnge Petta 

Sereng di Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone? 

 
12Tim Ahli Tafsir, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibnu Katsiir, terj. Tim Pustaka 

Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1 (Cet, III; Jakarta : pustaka Ibnu Katsir, 2010), h.355.  

 



7 

 

  
  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada asal-usul dan prosesi dalam tradisi 

Addewwatangnge Petta Sereng di masyarakat Desa Matajang, Kecamatan Dua 

Boccoe, Kabupaten Bone. Penelitian ini merumuskan tiga sub masalah yaitu 

mengenai Asal-usul , proses pelaksanaan dan respon masyarakat terhadap tradisi 

Addewwatangnge Petta Sereng di Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone.  

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul tradisi Addewwatangnge Petta Sereng di Desa 

Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Dalam hal ini peneliti berusaha 

mengungkap bagaimana asal-usul dan prosesi tradisi Addewwatangnge Petta 

Sereng itu sendiri. Dalam arti sederhana, ritual ini terkait dengan kepercayaan akan 

nilai spiritual dengan memberi pemujaan kepada orang yang telah wafat. Karena 

mereka percaya bahwa akan diberikan keselamatan dalam hal ini meminta berkah 

kepada makam tersebut. Makam Petta Sereng merupakan makam yang dipercaya 

dapat memberikan keberkahan tersendiri kepada para peziarah yang datang. 

Upacara tersebut sering dirangkai dalam berbagai bentuk simbolik dalam 

pelaksanaannya, dan juga memiliki tingkat sakral dalam beberapa kelompok.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah mata rantai inti dan tahapan penting untuk 

membantu keberhasilan penelitian. Tinjauan pustaka juga merupakan pembahasan 

yang berfokus pada upaya mencari lokasi yang akan dilakukan penelitian dan 

dibandingkan hasil penelitian sebelumnya pada topik yang sudah ada. Tinjauan 
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pustaka diperlukan untuk membantu peneliti memahami referensi yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, bahan referensi atau pustaka yang 

digunakan dan diteliti adalah bahan referensi atau pustaka yang berkaitan dengan 

pertanyaan penelitian. Dengan berkonsultasi dengan referensi atau literatur, peneliti 

akan memperoleh banyak informasi teoritis dan konseptual yang relevan dengan 

pertanyaan penelitian. 

Tradisi Addewwatangnge Petta Sereng dalam sejarahnya adalah sebagai 

bentuk rasa syukur kepada sang pencipta atas segala perubahan dalam hidup 

mereka. Upacara Addewwatangnge Petta Sereng dalam pembahasan skripsi, 

peneliti menggunakan literatur yang relevan yang berbeda. Literatur yang dianggap 

relevan meliputi: 

1. Skripsi Andy Feri, yang berjudul Tradisi Ziarah Makam Pung Massora di 

Kabupaten Wajo (Tinjauan Budaya Islam), Skripsi ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa Makam Pung Massora di Desa Sogi Kecamatan 

Maniangpajo Kabupaten Wajo menjadi salah satu tujuan tempat wisata religi 

bagi masyarakat Kabupaten Wajo dengan peziarah dari berbagai daerah. 

yang memiliki tata cara pelaksanaan tertentu.13 Adapun persamaan tradisi 

Addewwatangnge Petta Sereng adalah keduanya memiliki objek yang sama 

berupa makam, sedangkan perbedaannya adalah lokasi, bentuk pelaksanaan 

atau tata cara pelaksanaan tradisi. 

2. Skripsi: Ernawati, Tradisi Ziarah pada Makam Datuk Pakkalimbungan di 

Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, 

Makassar ( Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, 2020). 

Skripsi ini membahas tentang Makam Datuk Pakkalimbungan yang 

 
13Andy Feri, “Tradisi Ziarah Makam Pung Massora di Kabupaten Wajo (Tinjauan Budaya 

Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2022). 
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disakralkan dan dianggap sebagai penghubung yang akan menyampaikan 

doa-doa kepada Tuhan. Adapun persamaannya yaitu keduanya 

mensakralkan tempat yang dianggap berpengaruh pada kehidupannya dan 

diyakini sebagai perantara doa-doa mereka. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada objek penelitian itu yang dimana Tradisi Ziarah pada makam 

Datuk Pakkalimbung mensakralkan sebuah kuburan sedangkan 

Addewwatangnge ini disimbolkan pada sebuah batu besar berwarna hitam.14 

3. Skripsi : Fifiana Dewi, Perilaku Sosial dan Keagamaan Masyarakat Pada 

Pelaksanaan “Addewwatangnge Da Putta Sereng” (Studi Kasus Pada 

Masyarakat Desa Ujung Kabupaten Bone), Skripsi ini juga membahas 

tentang perilaku sosisal dan keagamaan masyarakat pada pelaksanaan ritual 

Addewwatangnge. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas 

objek yang sama yaitu Addewwatangnge. Adapun perbedaannya skripsi ini 

berfokus pada perilaku sosial dan keagamaan masyarakat pada pelaksanaan 

ritual, sedangkan penulis berfokus pada asal-usul terjadinya tradisi 

Addewwatangnge serta prosesi dalam pelaksanaan ritualnya.15 

4. Skripsi : Nurul Ariska M, Ritual Balle Sumanga’ pada masyarakat Desa 

Manimbahoi Kec. Parigi Kab. Gowa (Tinjauan Teologis), Makassar 

(Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, 2021). Skripsi 

ini membahas tentang ritual yang dimaksudkan untuk mengucap syukur 

karena telah berhasil bercocok tanam. Persamaan dari penelitian ini 

menggunakan tinjauan  historis, antropologi, sosiologi dan agama. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu pelaksanna ritualnya, yang 

 
14Ernawati, “Tradisi Ziarah Pada Makam Datuk Pakkalimbungan di Kelurahan Bonto Lebang 

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2020), h. 1. 
15Fifiana Dewi, “Perilaku Sosial dan Keagamaan Masyarakat pada Pelaksanaan 

“Addewwatangnge Da Putta Sereng (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Ujung Kabupaten 

Bone)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin,2017), h. 74 
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dimana tradisi Addewwatangnge Petta Sereng biasa dilakukan setelah 

pernikahan, hari-hari besar dan untuk meminta rezeki. Sedangkan tradisi ini 

hanya dilakukan pada saat setelah panen padi saja.16 

5. Tesis yang ditulis oleh Bustan Kadir dengan judul Komunikasi Sosial Dan 

Penyadaran Masyarakat Melalui Pesan Keagamaan Ritual Addewwatang 

Putta Sereng di Kabupaten Bone. Adapun persamaannya yaitu memiliki 

objek yang sama untuk diteliti yaitu Addewwatangnge. Sedangkan 

perbedaannya, tesis ini berfokus untuk penyadaran masyarakat dan 

menganalisis pesan keagamaan yang terkandung dalam tradisi sedangkan 

skripsi ini bertujuan untuk menelusuri asal-usul terjadinya Tradisi 

Addewwatangnge Petta Sereng.17 

6. Jurnal yang ditulis  oleh  Masyhudi  yang berjudul “Ziarah ke kuburan Islam 

Sunan Ampel Surabaya”, Penelitian ini membahas tentang penelusuran asal 

mula tradisi ziarah makam wali dengan dikaitkannya kebudayaan Jawa 

sebelum Islam. Kemudian hal inilah yang menjadi perspektif sejarah, 

Masyhudi menyimpulkan bahwa praktik ziarah makam wali adalah tradisi 

yang sudah mendarah daging dalam khazanah kebudayaan Jawa.18 

7. Jurnal yang ditulis Nur Indah Sari, Peningkatan spiritual melalui Wisata 

Religi di Makam Keramat Kwitang Jakarta. Membahas tentang kegiatan 

spiritual yang dilaksanakan di Makam Suci Masjid Ar-Riyadh Kwitang yang 

dipercaya dapat meningkatkan kekuatan spiritualitas para peziarah dengan 

membaca yasin, tahlil, tahmid ataupun bahkan doa-doa khusus yang 

 
16Nurul Ariska M, “Ritual Balle Sumanga’ pada masyarakat Desa Manimbahoi Kec. Parigi 

Kab. Gowa (Tinjauan Teologis)”, Skripsi, (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 

2021).h.1 
17Bustan Kadir, “Komunikasi Sosial Dan Penyadaran Masyarakat Melalui Pesan 

Keagamaan Ritual Addewwatang Putta Sereng Di Kabupaten Bone”, Tesis (Makassar: Magister 

Universitas Hasanuddin, 2020), h. 7 
18Masyhudi “Ziarah ke Makam Islam Sunan Ampel Surabaya” Maddaniyya, Jurnal Sastra 

dan Sejarah2(November,1999), h. 41-51 
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dipanjatkan oleh para peziarah yang ingin mendapatkan berkah dan 

kebahagiaan dari Allah swt.19 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui asal-usul tradisi Addewwatangnge Petta Sereng di Desa 

Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

b. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi Addewwatangnge Petta 

Sereng di Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

c. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap tradisi Addewwatangnge 

Petta Sereng di Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya studi sejarah atau tradisi di 

dunia Islam. Skripsi ini juga diharapkan bisa menjadi referensi atau acuan 

bagi penelitian selanjutnya.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa membantu, terutama untuk 

pengembangan budaya lokal di Kabupaten Bone. Selain itu juga dapat 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk menarik minat wisatawan dengan 

memperkenalkan budaya lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat 

sekitarnya. 

 

 
19Nur Indah Sari “Peningkatan Spiritual Melalui Wisata Religi di Makam Keramat Kwitang 

Jakarta”. Jurnal UNJ(2018), h. 31 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Kebudayaan 

Kata Budaya adalah bahasa kuno yang berasal dari bahasa sanskerta yaitu 

“budhaya”, adalah bentuk jamak dari kata “buddhi” yang artinya budi, akal, 

ataupun akal pikiran. Adapula istilah bahasa asing yang sama artinya dengan 

budaya yaitu kata”Culture” berasal dari bahasa latin yaitu Colorel yang artinya  

mengolah, ataupun mengerjakan. Kata colorel diadaptasi ke kata culture lalu pada 

akhirnya diartikan sebagai kegiatan manusia dengan segala upaya untuk mengolah 

alam semesta.1 

Kebudayaan mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring 

berjalannya waktu. Pada dasarnya perkembangan ini terus terjadi sesuai kebutuhan 

manusia. Perkembangan ini tidak serta merta berjalan begitu saja, ada beberapa 

konsep dari budaya itu sendiri seperti; cipta, rasa, karsa, serta hasilnya. Kebudayaan 

juga berfokus untuk kepentingan umat, karena pada dasarnya budaya itu dibuat oleh 

manusia dan diperuntukan oleh manusia itu sendiri. Seperti yang kita pahami bahwa 

manusia dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama 

lainnya, hal ini dikarenakan, manusia berada dalam tatanan sosial.2 

Kebudayaan merupakan hasil perwujudan dari sebuah renungan, 

kebijaksanaan, dan kerja keras suatu kelompok masyarakat untuk kebutuhan 

hidupnya. Kebudayaan mengubah sistem dalam suatu lingkungan masyarakat, 

 
1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000), h.181.  

2N.H. Kistanto, “Tentang Konsep Kebudayaan”,Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan10, no. 

1 (2017). h. 2, 
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untuk memandang lingkungan hidupnya dengan lebih bermakna. Karena budaya 

pula masyarakat menata lingkungan sekitarnya dan memberikan pemahaman, 

sehingga berarti bagi masyarakat bahwa tindakan terhadap alam sekitar itu dapat 

terorientasikan.  

Beberapa orang yang berpendapat bahwa ekonomi, politik, teknologi, dan 

religi termasuk unsur-unsur kebudayaan. Pemahaman seperti itu sebenarnya tidak 

bisa memperjelas lebih dalam apa inti dari kebudayaan. Ada benarnya bahwa 

ekonomi, politik, teknologi, kesenian, dan religi adalah kebudayaan karena persepsi 

makna yang terkandung didalam kebudayaan itu sendiri. Ekonomi, politik, 

teknologi, kesenian, dan religi itu mengandung dan mencerminkan sebuah makna 

kebudayaan. 

Kebudayaan mempunyai beberapa fungsi dasar yang sangat besar bagi 

masyarakat. Berbagai hambatan yang akan dihadapi oleh masyarakat , seperti 

kekuatan alam, ataupun kekuatan lain di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, 

pada dasarnya masyarakat sangat membutuhkan kepuasan, baik itu berbentuk 

spiritual maupun material. Kebanyakan kebutuhan masyarakat di atas dipenuhi oleh 

budaya yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan kemampuan 

manusia yang terbatas sehingga kemampuan budaya yang merupakan hasil 

ciptaannya dapat memenuhi segala kebutuhannya. 

Kebudayaan mempunyai makna yaitu sebagai dasar dari pandangan yang 

penuh dengan makna dalam struktur perilaku, sehingga apa yang ada dalam realitas 

mempunyai makna dan adapula yang diberi makna, lebih tepatnya dapat dikatakan 
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tidak ada yang bebas dari budaya. Ekonomi, politik, kesenian, religi serta iptek 

tidaklah bebas makna kebudayaan, semuanya diwarnai oleh kebudayaan.3 

Hal yang paling diperhatikan dari sebuah adat istiadat adalah nilai dari 

kebudayaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, nilai dari budaya terdiri dari beberapa 

konsep mengenai halhal yang dianggap penting dan berharga oleh suatu kelompok 

masyarakat. Sehingga dapat diartikan sebagai pedoman orientasi pada kehidupan 

masyarakatnya. Demikian budaya atau kebudayaan adalah sesuatu yang 

berpengaruh pada pengetahuan dan terdiri dari ide maupun gagasan yang berasal 

dari pikiran manusia itu sendiri. 

Beberapa komunitas masyarakat yang masih ada ataupun yang telah punah 

didunia ini, pastinya telah menerima warisan kebudayaan dari para leluhurnya. 

Warisan atau kebudayaan itu berupa adanya ide, gagasan, maupun benda-benda 

yang mengandung nilai-nilai luhur. Warisan budaya ini bisa jadi sebuah 

kecenderungan alamiah dari lingkungan masyarakat untuk bias tetap 

mempertahankan keasliannya. Interaksi sosial budaya dalam suatu kelompok 

masyarakat yang luas maka akan semakin berkembang pula kompleks jaringan 

yang dilakoninya. Suatu kelompok masyarakat mengembangkan kebudayaannya 

dengan cara memperluas pergaulannya dengan komunitas diluarnya, kemudian 

menkombinasikannya untuk meningkatkan intensitas sosial budayanya.4 

 
3 Mukhlis, dkk.Sejarah Kebudayaann Islam (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumen 

Sejarah Nasional, 1995), h.1 
4 Shaff Muhtamar, “Masa Depan Warisan Leluhur Kebudayaan Sulawesi Selatan” 

(Makassar: Pustaka Dewan Sulawesi, 2014), h.1 
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Ada beberapa budaya, yang kata-kata dan maknanya tidak mempunyai 

hubungan secara langsung. Budaya itu tidak mempunyai karakteristik, maupun sifat 

dari benda yang mereka gambarkan. Sebuah kata mempunyai arti atau makna 

tersendiri yang digambarkan. Hal ini dikarenakan manusialah yang bebas 

mengartikan dan memberikan maknanya. Setiap budaya mempunyai tata caranya 

sendiri untuk memberikan makna, tanda-tanda, gerak-gerik, lambang, konotasi 

emosi, rujukan historis, maupun respon tradisional.5 

1. Budaya Lokal 

Budaya lokal merupakan sebuah budaya yang berkembang sejak dulu di 

daerah Nusantara. Masyarakat Nusantara terkenal sebagai bangsa yang  mempunyai 

budaya yang multicultural. Budaya adalah hal paling kompleks yang sudah terdiri 

dari kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, adat, serta kebiasaan yang 

didapatkan oleh masyarakat pada umumnya.6 

Budaya lokal merupakan budaya asli dari suatu wilayah maupun kelompok 

masyarakat. Budaya lokal biasa juga diartikan sebagai karakteristik sebuah 

kelompok masyarakat dalam berinteraksi sosial. Biasanya kelompok tersebut 

bergantung pada tempat tertentu dikarenakan masalah geografis. Sama halnya 

dengan kebudayaan, yang pada umumnya akan mendapatkan beberapa pengaruh 

seperti faktor geografi, politik, ekonomi, dan agama yang merupakan unsur pokok 

 
5 Elly M.Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 

h.27-28.) 
6 Elly M.Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 

h.27-28.) 
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kebudayaan. Sumber utama dari kebudayaan lokal biasanya tidak terlepas dari 

ilmu-ilmu agama, kebiasaan dan petuah para pendahulunya. 

Salah satu ciri-ciri umum budaya lokal yaitu budaya asli dari suatu daerah 

ataupun kelompok masyarakat yang mudah dikenali lewat bentuk kelembagaan 

sosial. Dari lembaga sosial tersebut, para anggotanya mempunyai loyalitas yang 

tinggi dan bersifat pribadi kepada pemimpinnya, salah satu bentuknya yaitu 

kelompok masyarakat yang masih melakukan gotong royong. Gotong royong 

adalah kegiatan saling membantu dalam lingkungan masyarakat pedesaan tanpa 

memikirkan upah dari apa yang mereka kerjakan.7 

Budaya lokal pada umumnya, biasanya masyarakatnya mempertahankan 

budaya mereka dengan menutup diri dan tidak ingin mempublikasikan kebudayaan 

mereka secara umum kepada yang bukan bagian dari mereka. Hal ini dikarenakan 

untuk mempertahankan keaslian budayanya dari pengaruh kebudayaan asing. 

Kebudayaan asing terkadang membawa beberapa pengaruh yang tidak sejalan 

dengan budaya lokal seperti cara berpakaian, kuliner, dan pergaulan bebas yang 

membawa dampak yang buruk untuk kelansungan budaya lokal. Seperti yang kita 

ketahui sekarang ini bahwa budaya lokal tidak lepas dari proses akulturasi dengan 

agama Islam, akan tetapi keduanya masih mempertahankan ciri khasnya masing-

masing. Di Indonesia, agama Islam disebarkan dengan beberapa cara salah satunya 

melalui budaya lokal dengan menggunakan media dakwah. 

 

 
7 Geertz.H,  Aneka Budaya  dan  Komunitas di Indonesia,  (Jakarta: Yayasan  Ilmu-ilmu 

sosial 1981). 
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2. Budaya Islam 

Agama Islam adalah salah satu agama yang ada didunia yang diyakini 

diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Melalui malaikat Jibril. Islam merupakan 

salah satu dari empat agama samawi, dan bukan hasil, cipta, rasa, karsa manusia. 

Islam hadir saat manusia telah mengenal peradaban bukan lagi sebatas kebudayaan. 

Namun lebih daripada itu, keberadaan agama Islam diperuntukan kepada seluruh 

umat manusia tanpa membatasi pada bangsa arab saja. Hal ini kemudian membuat 

Islam menjadi agama yang bersifat universal dan tersebar keseluruh dunia. 

Pada masa awal penyebarannya, seluruh umat manusia telah menciptakan 

beberapa kebudayaan. Islam merupakan sebuah tatanan kehidupan sosial yang 

sempurna karena dalam Islam terdapat beberapa aturan hidup mulai dari yang 

terkecil sampai hal-hal besar. Persentuhan antara agama Islam dan budaya lokal 

tidak terlepas dari akulturasi budaya yang saling menguntungkan satu sama lainnya. 

Persentuhan antara budaya lokal yang dipercaya sebagai bentuk kearifan 

dengan ajaran nilai-nilai yang dibawa oleh Islam terkadang menghasilkan dinamika 

budaya pada masyarakat setempat. Pada akhirnya terjadi akulturasi serta 

sinkretisasi budaya, seperti beberapa praktek meyakini iman dalam ajaran Islam 

akan tetapi masih mempercayai kebudayaan lokal. Secara umum, Islam membagi 

budaya lokal menjadi tiga bagian yaitu: Menerima, melestarikan budaya yang 

sesuai dengan dasar-dasar agama serta berguna bagi seluruh umat manusia. 

Budaya Islam lebih berfokus pada peraturan yang bersifat ringan terhadap 

pemeluknya dan tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Beberapa 

pandangan mengatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan, tapi 

tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan perwujudan 

hasil dari agama. Didalam budaya Islam terkandung adab serta etika yang bersifat 
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terpuji. Budaya Islam adalah suatu cipta dan karya manusia baik itu muslim maupun 

non muslim yang berasal dari sumber ajaran agam Islam. Ciri-ciri struktur budaya 

islam yaitu: 

a. Kebudayaan Islam merupakan semua hasil cipta dan karya yang 

dihasilkan dibawah pemerintahan muslim maupun komunitas yang 

mayoritas muslim dengan Islam sebagai agama pencetusnya. 

b. Kebudayaan Islam merupakan suatu cipta dan karya yang dihasilkan  

dibawah pemerintahan non-muslim dan bersumber dari ajaran agama 

Islam. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya agama Islam sama 

sekali tidak serta merta menolak tradisi atau budaya yang berkembang ditengah-

tengah masyarakat. Didalam penerapan hukum Islam diperkenalkan salah satu 

ijtihad yang disebut ‘urf, yaitu penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi 

yang berkembang dalam masyarakat.  Melalui hal ini tradisi dapat dijadikan dasar 

penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran agama 

Islam pada umumnya. 

B. Teori Perubahan Kebudayaan 

1. Akulturasi 

Akulturasi disebabkan karena adanya percampuran budaya lokal dengan 

budaya lainnya. Percampuran tersebut dikarenakan adanya interaksi yang 

signifikan dan berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini dapat ditemui pada 

kesenian wayang dan kelender Jawa yang merupakan akulturasi antara budaya 

Indonesia dengan budaya Islam yang berlangsung dalam rentang waktu yang lama. 
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Proses pencampuran budaya terjadi tidak secara lansung menghilangkan ciri khas 

dari budaya sebelumnya, terjadi seleksi yang berlangsung secara selektif.8 

Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah sebuah proses sosial yang 

terjadi dikarenakan beberapa faktor kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan itu dapat diterima dan diolah dengan baik tanpa harus menghilangkan 

identitas asli kebudayaan tersebut.9 

  Akulturasi biasanya disebabkan oleh migrasi, peperangan, perdagangan, 

penyiaran agama dan lain sebagainya. Selain itu, akulturasi terjadi karena adanya 

dominasi dari kebudayaan yang lebih dominan atas kejayaanya dibandingkan 

dengan kebudayaan yang dianggap terbelakang ataupun kebudayaan yang dianggap 

memiliki posisi yang setara.10 

2.  Asimilasi 

Asimalisi disebabkan oleh suatu proses yang terjadi pada manusia dengan 

kebudayaan yang mempunyai unsur serta perbedaan yang kemudian mengalami 

interaksi. Akan tetapi, dalam prosesnya tersebut unsur-unsur keunikan yang ada 

disetiap budaya akan menciptakan budaya campuran. Diberbagai daerah dengan 

perbedaan suku, ras, dan gologan bukan tidak mungkin jika terjadi proses 

pembauran kebudayaan, yang akan menimbulkan perubahan. Perubahan ini terjadi 

pada budaya asing atau asli yang dianggap dominan terhadap golongan minoritas. 

Percampuran itu dalam ilmu  sosiologi disebut asimilasi.11 

 

8Abdurrazaq, Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), h.231. 
9Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.248 
10Robert H. Lauer, Perspective of Social Change (New Haven and London: YaleUniversity 

Press, 1995), h. 40. 

11Akmal Syafii Ritonga, ”Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya Pendatang di 

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”, 2010, h.2 
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Sebuah asimilasi dapat terjadi jika : 1) adanya denominasi manusia yang 

memiliki kebudayaan berbeda, 2) anggota-anggota dari kedua kelompok tersebut 

berinteraksi dalam jangka waktu yang lama dan bersifat intensif, 3) kebudayaan 

atas kelompok-kelompok tersebut mengalami perubahan dan kemudian 

beradaptasi. Biasanya gologan mayoritas mendominasi golongan minoritas.12 

3. Difusi 

Difusi kebudayaan dimaknai dengan perluasan kebudayaan yang di 

sebabkan oleh adanya migrasi manusia. Perpindahan dari satu tempat ketempat 

lainnya, akan menularkan kebudayaan tertentu. Hal ini terlihat dengan jelas jika 

perpindahan manusia terjadi secara kelompok atau besar-besaran, dan dikemudian 

hari akan menimbulkan difusi budaya yang luar biasa. Setiap terjadi perluasan 

budaya, maka disitulah terjadi penggabungan antara dua budayaan atau lebih. 

 Pengaruh dari kemajuan IPTEK-komunikasi, juga menjadi salah satu faktor 

terjadinya difusi budaya. Difusi bukanlah bentuk difusi budaya oleh manusia tetapi 

juga merupakan bentuk integrasi budaya di dalam komunitas.13 

 

C. Hubungan Antara Kebudayaan dan Agama 

Berbicara tentang hubungan antara agama dan budaya pastinya akan 

dipertemukan pada sebuah hubungan baik, yang jika dilihat dari sisi moral dan juga 

etika dianggap dapat bersifat mutlak. Namun pada bagian tertentu dapat terjadi 

perubahan menjadi sistem kebudayaan yang kemudian direspon oleh manusia itu 

sendiri. Dalam hal ini, agama dapat dikategorikan sebagai sistem kebudayaan. Akan 

 
12Akmal Syafii Ritonga, ”Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya Pendatang di 

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru” Jom FISIP 4, no.2(2017), h.1 
13 Sulaiman, Mubaidi. Interaksi Antara Agama, Filafat dan Seni Dalam Ajaran Tari 

Tradisional di Lembaga Seni dan Budaya Lung Ayu Kabupaten Jombang. Thesis (S1), IAIN Kediri 

(2013). h 13 
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tetapi, tidak dapat dielakkan sistem kebudayaan itu dengan kekuatan mobilisasi 

yang dapat memicu terjadinya konflik dikemudian hari. Ketika agama berada pada 

konteks kebudayaan akan melahirkan sebuah realita  yang bersifat paradoks.14 

Sebelum datangnya Islam di wilayah Nusantara, masyarakatnya telah 

memiliki identitas kebudayaan yang dipengaruhi oleh corak Hindu dan Budha. 

Pergaruh itu tidak terlepas dari pengaruh nenek moyangnya yang menganut paham 

animisme dan dinamisme. Serta adanya agama Hindu dan Budha jauh sebelum 

Islam datang. Setelah masuknya agama Islam di Indonesia kembali terjadi suatu 

proses akulturasi kebudayaan antara dua kebudayaan yang berbeda, yang kemudian 

menghasilkan kebudayaan baru yang disebut dengan kebudayaan Islam. Akan 

tetapi, bukan berarti meniadakan kebudayaan Hindu dan juga Budha. Ritual 

keagamaan dengan corak Islam dapat ditemukan dilingkungan Islam Nusantara 

yang kemudian menjadi bukti berhasilnya  Islamisasi di Indonesia.15 

Islam kemudian dikenal sebagai agama Wasathuyah atau agama 

pertengahan, maka tidak heran jika mengakui peradaban dan kebudayaan yang ada 

bukan sesuatu yang rendah, bahkan menganggap keberagaman budaya sebagai 

sunnatullah.16 Keberadaan agama Islam adalah untuk seluruh umat manusia tanpa 

membatasi hanya pada bangsa Arab saja. Sebagaimana Firman Allah swt dalam 

QS. An-Nisa: 4/36 

 

 
14Nur Achmad, Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman (Jakarta: Kompas,2001), 

h.20. 
15Muhammad Solikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h.21. 

16Ghazali Darussalam, Dakwah Islam dan Ideologi Barat, (Kuala Lumpur;Utusan 

Publication & Dist, 1998), h.30. 
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يَتٰمٰى  
ْ
وَال قُرْبٰى 

ْ
ال بِذِى  وَّ اِحْسَانًا  وَالِدَيْنِ 

ْ
بِال وَّ ا  ٔـً شَيْ بِهٖ  وْا 

ُ
تُشْركِ ا 

َ
وَل  َ اللّٰه وَاعْبُدُوا   ۞

جُنُبِ  
ْ
ال جَارِ 

ْ
وَال قُرْبٰى 

ْ
ال ذِى  جَارِ 

ْ
وَال مَسٰكِيْنِ 

ْ
وَمَا وَال بِيْلِِۙ  السَّ وَابْنِ  جَنْْۢبِ 

ْ
بِال احِبِ  وَالصَّ

ا فَخُوْرًاِۙ 
ً
تَال انَ مُخْ

َ
بُّ مَنْ ك ا يُحِ

َ
َ ل مْ ۗٗ اِنَّ اللّٰه

ُ
يْمَانكُ

َ
تْ ا

َ
ك

َ
 مَل

 

Terjemahnya :  

“Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan 

sesuatupun, berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak 

yatim, orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, orang 

yang sedang dalam perjalanan dan hamba sahaya yang kamu miliki. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong yang 

membanggakan diri”.17 

Dalam firman di atas, menjelaskan beberapa pesan moral yang terkandung 

dalam ayat itu sejak awal. Dan mengarahkan pada takwa dan keutamaan dalam 

menyembah Allah Swt., serta anjuran-anjuran untuk mendapat kebajikan dan 

peringatan  jika mengabaikan perintahnya.18 

Agama dan budaya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Agama 

menyebarkan ajarannya salah satu medianya melalui budaya, serta budaya 

memembutuhkan agama untuk melestarikanya. Agama tidak secara lansung 

menhilangkan budaya yang telah ada dalam masyarakat. Meskipun ada beberapa 

yang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan ajaran nilai-nilai agama. Akan 

tetapi, agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk 

dalam budaya untuk menyesuaikan dengan ajarannya.  

Agama berfungsi untuk menyaring berbagai aturan dan nilai dari 

kebudayaan seperti: budaya wayang, tumpengan, dan lain sebagainya. Ini juga 

meliputi hubungan antara manusia dan alam, maupun hubungan antara manusia 

 
17Kementrian Agama RI. Al-Quran dan terjemahan, (Jawa Barat: Diponogoro, 2011), h. 85. 
18Tim Ahli Tafsir, Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibnu Katsiir, terj. Tim Pustaka 

Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 (Cet, III; Jakarta : pustaka Ibnu Katsir, 2010), h.435.  
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dengan mahluk lainnya. Semestinya bukan hubungan antara penakluk dengan yang 

di taklukkan, hamba sahaya dengan tuanya, melainkan sebuah hubungan harmonis, 

yang lebih mengutamakan kebersamaan, cinta, dan kasih sayang. Hal ini adalah 

satu pokok ajaran agama Islam. Interaksi yang harmonis itu, adalah interaksi yang 

saling memperhatikan kepentingan satu sama lain.19 

Dapat dipahami bahwa, agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda. 

Namun karena perbedaan inilah bukan sesuatu hal yang perlu dibenturkan satu 

sama lainnya. Pada dasarnya agama dan budaya bisa berjalan berdampingan tanpa 

saling mengganggu dalam kehidupan. Akan tetapi hal itu masih perlu kesadaran 

individu atau kelompok untuk menerapkan toleransi. Sebagai bangsa yang 

majemuk kita harus bisa bejalan berdampingan, tanpa perlu saling membenturkan 

perbedaan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh guru besar bangsa, Gus Dur 

mengatakan “agama melarang adanya perpecahan, bukanpula perbedaan” 

 

D. Sejarah Addewwatangnge Petta Sereng 

Budaya Bugis Makassar merupakan budaya masyarakat Bugis Makassar 

yang mendiami sebagian besar wilayah semenanjung Selatan Sulawesi. 

Semenanjung adalah provinsi di Sulawesi Selatan yang sekarang terdiri dari 23 

kabupaten, termasuk dua Kota Madya.20 

Masyarakat Sulawesi Selatan dengan cepat memeluk agama Islam. 

Keyakinannya pada kemahakuasaan melampaui kekuatan manusia, dan karena itu 

ia diyakini dapat menentukan nasib dan hidupnya sendiri. Masuknya agama-

 
19Ahmad Hidayat, “Penyelarasan Agama dan Budaya”BDK Jakarta Kementrian Agama RI. 

(diakses pada 15 Maret 2022) 

20Koentjaraningrat,Manusia dan Kebudayaan di Indonesia(Cet.I;Jakarta:Djambatan,1971), 

h.259. 
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agama samawi yaitu Islam dan Kristen ke  wilayah Sulawesi tidak secara lansung 

diterima oleh masyarakat yang sebelumnya memiliki keyakinan “benar” bahwa 

ada pemahaman yang dogmatis (sulit diubah), terhadap kebiasaan hidup berbagai 

suku, bangsa, terutama suku yang tertinggal.21 

Addewwatangnge Petta Sereng yang berada di Desa Matajang, 

Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Merupakan salah satu kebudayaan 

lokal yang masih dipercaya dan dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat 

Desa Matajang dan wilayah sekitarnya. Kebudayaan  tersebut digambarkan 

dengan istilah Petta Sereng yang memiliki tiga suku kata dan berasal dari bahasa 

bugis yaitu  Addewwatange Petta Sereng. 

Ungkapan “Addewwatangnge” merujuk pada sebuah tempat dimana 

sebagian orang, terutama masyarakat sekitar, yang menetap untuk memohon 

kesejahteraan dan keselamatan, serta untuk melepas ikrar yang telah dibuat di 

Addewwatangnge. Hal ini juga dilakukan agar penyembahan terhadap 

Addewwatangnge dianggap benar. Ungkapan ini juga dikenal dalam bahasa Tibet 

sebagai “Onrong Massompa” atau “Maddewata” (Massompa/ Menyembah). Para 

penyembah kemudian mengulangi dua kalimat tersebut, mengklaim bahwa 

Addewwatange bukanlah sikap pengabdian.22 

Petta Sereng awalnya bernama Pa Putta yang diyakini sebagai sosok 

penyelamat bagi masyarakat sekitar. Pa Putta merupakan kata bahasa bugis yang 

memiliki dua suku kata, yaitu “Pa” dan “Putta”. “Pa” merupakan awalan kata 

yang sinonim dengan kata “Peng” dalam kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan 

 
21Wahyuni, Perilaku Beragama; Studi Sosiologi Terhadap Asmilasi Agama dan Budaya di 

Sulawesi Selatan (Cet, I; Alauddin University Press, 2013), h.80-81. 

22Muhammad Rais, “Reproduksi Kepentingan dalam Praktik Agama Lokal; Studi 

Etnohistoris terhadap Ritual “Addewatang” dalam masyarakat Ujung Bone”, Disertasi (Makassar: 

PPs UIN Alaudin, 2015), h.13-14. 



25 

 

  
  

“Putta” adalah “Mappacappu” artinya “Habis ataupun hancur”. Kemudian istilah 

Pa Putta diartikan sebagai “Penghancur”. Istilah Pa Putta dilengkapi dengan kata  

Sereng (Burung Raksasa) dalam mitos masyarakat sekitar, sehingga dapat diartikan 

bahwa Pa Putta Sereng, artinya sang penghancur burung sereng.23 

Petta Sereng merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada sosok 

Pa Putta Sereng yang dipercayai oleh masyarakat sebagai sosok penyelamat. 

Sosok Petta Sereng tersebutlah yang sangat dihormati, dan disakralkan oleh 

masyarakat sekitarnya, bahkan untuk menyebut namanya, harus pula dilengkapi 

dengan kata “Puangnge” sehingga sampai saat ini beliau dikenal dengan istilah   

Puangnge Petta Sereng.24 

Istilah Puangnge Petta Sereng yang pertamakali dipopulerkan oleh Sanro 

Maggangka (seorang dukun) yang ada di Kampung tersebut. Sanro inilah yang 

pertama melegitimasi istilah Puangnge Petta Sereng menjadi sebuah nama yang 

dilekatkan pada sosok penyelamat yang dikenal hingga sampai saat ini. Beberapa 

orang meyakini bahwa Pettta Sereng adalah makhluk abstrak yang sakti 

mandraguna, terutama untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sekitar dari 

mangsa burung Sereng. Keyakinan ini dapat ditelusuri kembali ke berbagai sumber. 

Soerang antropolog barat dalam studi etnografinya, Emile Durkheim 

mengatakan bahwa seperti kepercayaan totemisme dalam kajiannya terhadap 

suku bangsa primitif di Australia. Beberapa mitos tidak hanya berwujud binatang, 

akan tetapi juga bisa dalam wujud lain seperti: tumbuhan, awan, hujan, salju dan 

lain sebagainya. 

Pusat atau titik inti dari ritual tersebut adalah sebuah batu yang terlentang 

dan berwarna hitam. Yang kemudian disimbolkan sebagai tempat menghilangnya 

 
23Ponimen (53 tahun), Sekertaris Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 03 Juli 2023. 

24Ponimen (53 tahun), Sekertaris Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 03 Juli 2023. 
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sosok Petta Sereng. Batu ini terletak bertebaran ditengah bangunan permanen yang 

dinamai Addewwatangnge. Menurut penjelasan masyarakat setempat bahwa batu 

itu terus bertambah besar seiring berjalannya waktu.25 

Petta Sereng, melambangkan batu, dihormati dan ditawarkan untuk tinggal 

di rumah di lingkungan masyarakat. Diyakini jika Petta Sereng meninggalkan 

tempat tersebut, maka akan menjadi pertanda buruk dan bencana bagi komunitas 

yang ditinggalkannya. Sejak saat itu, ritual ini menjadi tradisi dan tanggung jawab 

bagi masyarakat Ujung Matajang yang harus meyakini dan menjalankannya setiap 

saat.26  

Kepercayaan terhadap dewa-dewa yang ada dalam suatu masyarakat 

memungkinkan adanya kepercayaan terhadap totem atau arwah leluhur, serta 

pandangan magis, dan lain-lain. Orang-orang di wilayah sekitar mulai 

menghormati leluhur mereka melalui ritual yang disebut “pemujaan roh leluhur” 

di masa lalu.  Upacara Addewwatangnge Petta Sereng lahir dari tradisi ini. Orang-

orang dibatasi oleh imajinasi mereka sendiri, yang menyebabkan tingkat 

kecemasan yang berlebihan, serta keinginan mereka untuk mempertahankan dan 

memelihara hubungan baik dengan roh leluhur, yang dianggap membantu dan 

menjaga garis keturunan mereka dari bahaya atau tragedi apapun. Kedua variabel 

tersebut berperan dalam  ketidakmampuan masyarakat untuk membebaskan diri 

dari kendala tersebut.27 

Peralihan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya memperkuat 

standar dan nilai budaya masyarakat. Tradisi adalah bagian penting dari budaya 

 
25Muhammad Rais, “Reproduksi Kepentingan dalam Praktik Agama Lokal; Studi 

Etnohistoris terhadap Ritual”Addewatang”dalammasyarakatUjung–Bone”,h.3. 
26Muhammad Rais, “Reproduksi Kepentingan dalam Praktik Agama Lokal; Studi 

Etnohistoris terhadap Ritual”Addewatang”dalammasyarakatUjung–Bone”,h.8. 
27ZakiahDarajat,dkk.,Perbandingan AgamaI(Cet.I,Jakarta:Bumi Aksara,1996),h.40. 
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masyarakat, dan mereka dapat membantu dalam proses ini. Ritual yang dilakukan 

oleh individu yang percaya pada budaya memberikan cita-cita budaya ini sebagai 

perwujudan simbolis. Selanjutnya, tradisi yang dilakukan oleh anggota 

masyarakat dipandang mampu memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok 

secara keseluruhan.28 

Ritual ini telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat dan masih 

dilestarikan dan dipertahankan bahkan pada masa pemberontakan DI/TII tahun 

1965 di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Upacara sempat 

dihentikan selama misi pemberontakan kahar Muzakkar pada saat itu dengan 

alasan bahwa mereka tidak menghormati dan melanggar syariat Islam. Akibatnya, 

beberapa dari orang-orang ini ditangkap dan dieksekusi. Sanro Maggangka atau 

Calabai Tungke Desa Ujung dibunuh oleh sekelompok DI/TII, kemudian barang-

barang ritual mereka dibakar dan sebagian diambil oleh sekelompok DI/TII.29  

Pada tahun 1999, masyarakat sipil Kabupaten Bone membentuk kelompok 

massa yang menamakan dirinya Forum Federasi (FORBES), yang juga mengancam 

keberadaan ritual ini, karena misinya untuk memberantas semua kejahatan dan 

menegakkan hukum Syariah, bahkan Ada adalah rumor bahwa salah seorang 

pengikut tradisi ini dibunuh oleh kelompok itu. Menurut Marjuni (salah satu Sanro), 

beberapa tokoh adat dan Sanro memutuskan untuk bergabung dengan Forbes demi 

mempertahankan dan mempertahankan eksistensi mereka. Hingga barisan ini 

dibubarkan, ritual masyarakat Desa Ujung Matajang sebenarnya masih ada sampai 

sekarang.30 

 

 
28SugiraWahid,ManusiaMakassar(Cet.III;Makassar:PustakaRefleksi,2010), h.9-10. 

29Muhammad Rais, “Reproduksi Kepentingan dalam Praktik Agama Lokal; Studi 

Etnohistoris terhadap Ritual” Addewatang” dalam masyarakat Ujung–Bone”, h. 9. 
30Muhammad Rais, “Reproduksi Kepentingan dalam Praktik Agama Lokal; Studi 

Etnohistoris terhadap Ritual” Addewatang” dalam masyarakat Ujung–Bone”, h. 10. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang menfokuskan pada pemahaman masalah yang mendalam. 

Penelitian sangat penting pada tempatnya karena penelitian kualitatif merupakan 

studi kasus dan semuanya tergantung pada lokasi peneliti. Oleh sebab itu, peneliti 

merupakan alat penelitian yang paling penting. Penelitian lapangan semacam ini 

secara langsung mengungkap fakta kehidupan sosial masyarakat di lapangan 

melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan penggunaan data 

kepustakaan.1 

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe 

Kabupaten Bone. Penelitian ini berfokus pada tradisi Addewwatangnge Petta 

Sereng, upacara ini merupakan salah satu tradisi yang masih berlangsung sampai 

sekarang, bahkan yang satu ini sangat terkenal dan sudah turun-temurun di 

kalangan masyarakat Matajang dan sekitarnya. 

a. Letak Geografis 

 Desa Matajang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dua 

Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Desa Matajang memiliki pemukiman 

yang tidak terlalu luas, dahulu merupakan rawa-rawa yang tidak berpenghuni, 

 
1SadduSiyoto dan Muhammad Ali Soddik: Dasar Metedologi Penelitian, (Cet. 

1;Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.28. 
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beberapa masyarakat menafsirkannya sebagai lautan yang luas. Desa Matajang 

memiliki luas wilayah 3 km². Jarak dari ibukota kecamatan Dua Boccoe 4 km. 

Sedangkan jarak dari ibukota kabupaten 34 km. Desa Matajang hanya memiliki 2 

Dusun yaitu: Matajang Rilau dan Matajang Riaja. 

Desa Matajang  memiliki luas wilayah  3 Km² dengan batas wilayah : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tawaroe dan  Desa Solo 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Uloe dan Kelurahan Unyi 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujung 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padacenga 

 Desa Matajang secara historis, merupakan salah satu bagian dari Desa 

Ujung. Desa Ujung awalnya memiliki 4 Dusun yang diantaranya: Ujung Pero, 

Ujung Pole, Lateppe dan Matajang. Sampai pada akhirnya Desa Ujung mengalami 

pemekaran wilayah pada tahun 1993 oleh pemerintah pusat, dan terbentuklah Desa 

Matajang pada saat itu. Sejak awal terbentuknya hingga sekarang Desa Matajang 

sudah 3 kali berganti kepemimpinan Kepala Desa.2 

 Adapun daftar nama-nama Kepala Desa Matajang:  

1. H. Sahib tahun 1993 sampai 2000 

2. Muh. Sattar 2000 sampai 2014 

3. Muh. Saleh 2015 sampai sekarang  

Desa Matajang sebagaimana masyarakat di kabupaten Bone lainnya 

menggunakan bahasa Bugis3 fasih sebagai bahasa sehari-harinya. 

 
2Ponimen (53 tahun), Sekertaris Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 03 Juli 2023. 
3Marga Deutero Melayu dan suku Bugis memiliki sejarah bersama. Suku Bugis terbagi 

menjadi marga-marga. Menyusul gelombang awal migrasi dari Asia Tengah yang tentunya Yunan, 

mereka sampai di Nusantara. Istilah Bugis berasal dari Ugi, dan mengacu pada orang Bugis. Kata 

"Ugi" mengacu pada Rezim Wajo saat ini, dan khususnya La Sattumpugi, penguasa paling kuat di 

wilayah Cina Pammana. Ketika orang-orang La Sattumpugi berbicara tentang diri mereka sendiri, 

mereka mengacu pada penguasa mereka. Mereka menggunakan nama To Ugi, yang juga bisa 

merujuk pada pendukung La Sattumpugi. Batara Lattu, ayah Sawerigading, adalah saudara dari La 

Sattumpugi. Ayah We Cudai, La Sattumpugi, juga ayah dari La Sattumpugi. Sawerigading adalah 
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b. Keadaan Demografis 

1. Jumblah Penduduk 

 Menurut data sensus 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik 

(BPS)Kabupaten Bone, Desa Matajang memiliki jumblah penduduk 596 terdiri 

dari 171 KK, dengan rincian 78 KK di Dusun Matajang Rilau dan 93 KK di 

Dusun Matajang Riaja.4 

2. Pendidikan 

 Secara umum, mayoritas warga Desa Matajang hanya mengenyam 

pendidikan hingga tingkat SD. Namun sekitar 8 tahun yang lalu , sejumblah 

besar penduduk desa telah banyak yang menempuh jenjang pendidikan di 

bangku SMA bahkan hingga ke Perguruan Tinggi. Meningkatnya taraf 

pendidikan ini dikarenakan adanya perubahan pola pikir masyarakat untuk 

menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

3. Mata Pencaharian 

Masyarakat Matajang dikenal sebagai masyarakat dengan pertanian sebagai 

sumber mata pencaharian utama. Adapun hasil pertaniannya berupa padi sawah 

beserta jagung. Sumber pendapatan  lainnya adalah  nelayan , penjahit dan 

pedagang. Komoditi yang dijual di rumah berupa sandang seperti pakaian dan peci, 

adapun bahan  pangan seperti ikan air tawar, beras, dan juga jagung. Cara lain 

adalah menjual barang dagangannya pada hari-hari pasar tertentu. 

Masyarakat Matajang disebut juga dengan passompe', yaitu masyarakat 

yang merantau dan telah menetap di beberapa daerah di luar desa untuk mencari 

 
istri We Cudai, dan dia telah melahirkan sejumlah anak, salah satunya adalah La Galigo, penulis 

karya ilmiah yang memuat koleksi halaman folio terbesar di dunia. 
4Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kecamatan Dua Boccoe dalam Angka 2020. 

https://bonekab.bps.go.id/pdf_publikasi/Kecamatan-Dua-Boccoe-dalam-Angka-2020.pdf (Diakses 

pada 05 Juli 2023), h.3  
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nafkah melalui perdagangan. Masyarakat tergolong maju dan kaya. Ketika mereka 

kembali ke kampung halaman di Matajang, mereka melakukan  konstruksi 

ekstensif, merenovasi rumah, membeli kendaraan pribadi, serta menambah  aset 

keluarga. 

4. Agama  

 Sama seperti masyarakat bugis pada umumnya, masyarakat Desa 

Matajang mengenal suatu kepercayaan sebelum mengenal Islam. Mereka 

mempercayai adanya dewa-dewa disamping Tuhan Yang Maha Esa (Dewata 

Seuwwae). Adapun kepercayaan itu merupakan kepercayaan Animisme dan 

Dinamisme. 

 Kepercayaan Animisme adalah kepercayaan yang menjelaskan bahwa, 

beberapa benda itu memiliki roh. Mereka yang mempercayainya akan melakukan 

hubungan baik kepada roh yang ditakuti. Serta tidak membuat para roh terdahulu 

marah dan senantiasa menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, beberapa tempat yang 

dianggap keramat, maka disitulah masyarakat memberi penghormatan.5 

 Kepercayaan Dinamisme adalah kepercayaan gaib dan mistis. Dalam 

kepercayaan bahwa ada beberapa benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib yang 

dapat memberikan pengaruh kepada kehidupan sehari-hari, biasanya benda itu 

disebut jimat.6 Akan tetapi kekuatan gaib itu ada yang positif adapula yang negatif 

tergantung tujuan dari penggunanya. Benda yang bersifat baik biasanya dipakai, 

karena dianggap sebagai jimat dapat melindungi pemakainya tersebut. 

5. Budaya 

Sama halnya dengan masyarakat Nusantara pada umumnya, budaya yang 

dianut oleh masyarakat Desa Matajang adalah  budaya Islam yang masih 

 
5Harun Nasution, Islam di tinjau dari berbagai aspeknya (Cet. II: Universitas Indonesia), 

1974 h .13 
6Harun Nasution, Islam di tinjau dari berbagai aspeknya, (Cet. II: Universitas Indonesia), 

1974 hal. 11 
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terkontaminasi dengan kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Meskipun 

masyarakatnya telah memeluk agama Islam. Namun, mereka masih belum lepas 

dari tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. 

 

B.  Pendekatan Penelitian 

Adapun pedekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan  Historis 

Pendekatan historis merupakan sebuah peristiwa masa lampau yang telah 

dialamai manusia serta dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang mendukung. 

Melalui pendekatan ini, peneliti diharuskan mengetahui keadaan sebenarnya yang 

terjadi dilapangan. Sejarah digunakan sebagai acuan modal dalam bertindak di 

masa kini dan masa depan.7 Sebagaimana pada tradisi Addewwatangnge Petta 

Sereng, peneliti berusaha mengungkap dan mencari data secara sistematis terkait 

asal-usul tradisi Addewwatangnge Petta Sereng. 

2. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi merupakan sebuah sudut pandang peneliti dalam 

melihat perilaku masyarakat yang berbudaya.8 Pendekatan ini dipilih untuk 

mengkaji fenomena budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, pemaknaan 

budaya yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat, khususnya tradisi 

Addewwatangnge Petta Sereng yang ada di Desa Matajang. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pendekatan sosiologi pada studi agama memiliki maksud untuk menunjukan 

hubungan antara agama dengan intuisi, struktur, ideologi masyarakat, dan 

 
7Andy Feri, “Tradisi Ziarah Makam Pung Massora di Kabupaten Wajo (Tinjauan Budaya 

Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2022). 
8William A. Haviland, Antropologi (Alih Bahasa R. G. Soekadijo), (Cet. IV; Jakarta 

Erlangga, 1985), h. 13. 
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perbedaan dalam kelompok masyarakat.9 Sosiologi agama menjadikan masyarakat 

beragama sebagai ruang lingkup, dengan agama sebagai objek kajiannya. Yang 

dimaksud bukanlah ajaran agama melainkan fenomena sosial dalam masyarakat 

yang beragama.10 Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji masalah berdasarkan 

ketentuan nilai agama, serta meninjau perilaku sosial dan keagamaan yang 

ditunjukan oleh masyarakat, serta untuk mengetahui prosesi dan bagaimana respon 

masyarakat mengenai tradisi Addewwatangnge Petta Sereng dalam melakukan 

ritual. 

 

C.  Sumber Data 

Informan dalam penelitian adalah mereka yang benar-benar memahami dan 

menguasai pertanyaan penelitian, bersedia memberikan informasi yang lengkap dan 

akurat tentang pertanyaan penelitian, dan menjadi narasumber selama proses 

penelitian. Untuk penelitian sosial umum, informan penelitian yang merupakan 

narasumber dapat memberikan data atau informasi yang mendalam di masyarakat.11 

 Dalam melakukan penelitian ini, sumber yang digunakan peneliti dalam 

memperoleh data yaitu: 

1. Sumber Primer  

 Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok, dan lain-lain. Data 

mentah merupakan data primer yang diperoleh dari informan. Pengumpulan data 

 
9Miohael S. Northoott, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Agama,” In Aneka Pendekatan 

Studi Agama, Peter Connely (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hal. 171. 
10Gunawan Adnan, Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan (Banda Aceh: Ar-

Raniry Press, 2020), h. 11. 
11Sugiono: Metode Kuantitatif dan Kualitatif (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 218. 
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mentah biasanya memakan waktu yang relatif lama, terutama melalui wawancara 

dengan informan. Sumber data primer ini diperoleh langsung dari informan. 

2. Sumber Sekunder 

 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data sumber 

kedua, seperti data dari dokumen, arsip, manuskrip, dan lain-lain. Data sekunder ini 

juga merupakan data berupa literatur atau buku-buku yang sengaja dikumpulkan 

peneliti, melengkapi kebutuhan data penelitian. Untuk penelitian ini, penulis 

mengambil beberapa dokumen dan buku yang berhubungan dengan penelitian.12 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif memiliki pengaruh yang kuat terhadap hasil penelitian 

selanjutnya, sehingga penelitian ini menggunakan tiga metode untuk 

mengumpulkan data penelitian lapangan, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif-ucapan atau tulisan dan perilaku 

orang yang dapat diamati (subyek itu sendiri).13 Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling adalah teknik pengumpulan data yang dipertimbangkan, dan 

kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh 

pendidik dan tokoh masyarakat. 

a. Observasi 

Penggunaan observasi untuk mengumpulkan data bertujuan untuk 

mengungkap makna peristiwa tertentu, pengamatan langsung dan tidak langsung 

 
12Karsadi: Metodologi Penelitian Sosial (Cet.I; Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2018), h.  

68-74. 
13Robert Boghdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, terj. 

Arif Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 22.    
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dilakukan di lapangan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya tentang fenomena sosial, kemudian mencatat dalam bentuk rekaman 

audio, foto, dan teknik pengamatan lainnya.  

Observasi dapat berperan sebagai pengamat, dengan melihat dan 

mengamati proses pelaksanaan tradisi Addewwatangnge Petta Sereng pada 

masyarakat Desa Matajang. Peneliti melakukan observasi di Desa Matajang. 

Pertama peneliti akan menentukan objek yang akan diamati, mengumpulkan fakta 

terkait objek penelitian, melakukan pencatatan data hasil observasi, menentukan 

data primer dan sekunder, dan terakhir mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. 

b.   Wawancara 

Wawancara ialah percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

dari informan.14 Wawancara juga adalah teknik pengumpulan data di mana individu 

yang dipilih oleh wawancara adalah responden. Selanjutnya, merupakan upaya 

tatap muka langsung untuk memperoleh ukuran yang reliabel dan valid berupa 

tanggapan verbal dari satu atau lebih responden. Wawancara mendalam. Menurut 

Bungin, adalah proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian oleh 

pewawancara dan informan atau mitra wawancara melalui pertanyaan pribadi, 

terlepas dari apakah pedoman wawancara digunakan. 

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh 

agama, tokoh pendidik dan tokoh masyarakat. Peneliti melakukan wawancara untuk 

mengetahui bagaimana asal-usul dan prosesi pelaksanaan tradisi Addewwatangnge 

Petta Sereng di Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe. 

 

 
14Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 

h. 9. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dan menganalisis dokumen (dokumen tertulis atau gambar). Peneliti melakukan 

dokumentasi untuk memperkuat data dan memperjelas informasi yang diperoleh. 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk pengambilan gambar saat 

proses penelitian berlangsung. Peneliti juga akan mengambil gambar yang 

dianggap penting serta melakukan perekaman saat di lokasi penelitian.15 

 

E. Instrumen Penelitian  

Peneliti adalah alat utama untuk penelitian kualitatif dan penelitian ini 

menggunakan berbagai alat bantu untuk menangkap informasi yang digunakan dan 

untuk dapat menunjukkan hasil studi lapangan, antara lain:  

a. Perekam suara adalah alat yang digunakan untuk merekam percakapan dengan 

narasumber. 

b. Kamera merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengambil gambar saat 

mewawancarai informan.  

c. Alat tulis digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang disampaikan oleh 

narasumber.  

d. Pedoman wawancara adalah pedoman dalam melakukan wawancara berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dan telah ditetapkan oleh 

pewawancara dalam mengumpulkan data-data peneliti. 

 

 
15Joko Subagyo, MetodePenelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

h.39-63. 
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F.  Teknik Analisis Data 

Adapun langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisi data  yaitu: 

1. Reduksi data, merupakan data yang didapatkan dari penelitian akan dihimpun 

secara lengkap kemudian diklasifikasi atau dipilah mana data yang akan 

diambil dan data yang tidak digunakan. 

2. Penyajian data, setelah melakukan klasifikasi data, hasilnya kemudian akan 

disajikan secara sistematis. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, lebih lanjut data yang telah melewati 

tahap kedua diatas akan ditarik kesimpulan dan juga dilakukan verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Latar Belakang Munculnya Ritual Addewwatangnge Petta Sereng 

Addewwatangnge Petta Sereng saat ini terletak di Desa Matajang di 

Kabupaten Bone dan merupakan salah satu budaya lokal yang masih dipercaya dan 

sudah mendarah daging oleh sebagian besar masyarakat Matajang dan daerah 

sekitarnya. Awalnya Desa Matajang adalah salah satu Dusun dari Desa Ujung yang 

dimekarkan pada tahun 1993 oleh pemerintah Kabupaten Bone. Desa Ujung  yang 

terletak di Kabupaten Bone merupakan tempat berdirinya Addewwatangnge.  

Tradisi ini bermula ketika masyarakat mengakui Petta Sereng, yang 

dianggap sebagai sosok pelindung didaerah tersebut. Pusat atau titik sentral dari 

ritual ini adalah batu hitam terlentang yang melambangkan tempat hilangnya Petta 

Sereng. Batu itu terletak di tengah-tengah sebuah rumah permanen bernama 

Addewwatangnge.1 

Batu yang terdapat dalam Addewwatangnge disimbolkan sebagai tempat 

sosok Petta Sereng menghilang dan rohnya masuk kedalam batu tersebut. Diyakini 

jika Petta Sereng meninggalkan tempat tersebut, maka akan menjadi pertanda buruk 

dan bencana bagi komunitas yang ditinggalkannya. Sejak saat itu, ritual ini menjadi 

tradisi dan tanggung jawab bagi masyarakat Ujung Matajang yang harus meyakini 

dan menjalankannya setiap saat.2  

Ada beberapa teori tentang asal-usul tradisi Addewwatangnge, salah 

satunya adalah Puang Mase yang juga merupakan Sanro Addewwatangnge saat ini. 

Beliau menjelaskan: 

 
1
Muhammad Rais, “Reproduksi Kepentingan dalam Praktik Agama Lokal; Studi 

Etnohistoris terhadap Ritual” Addewatang” dalam masyarakat Ujung–Bone”, h. 3. 
2
Muhammad Rais, “Reproduksi Kepentingan dalam Praktik Agama Lokal; Studi 

Etnohistoris terhadap Ritual” Addewatang” dalam masyarakat Ujung–Bone”, h. 8. 
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 “Ammulangenna naseng tauwe ufahang e, afa beccu mofa namate Sanro 
Maggangka, kotomi bo’ yero engkae ko bola ade’na Arung Palakka, tana 
sitekkena ujung lamuru mali na ritahang i pole Petta Sereng, na nancajina 
kampong koe.” 3 

Artinya : 

“Yang saya tahu dari cerita orang (pendahulu tentang asal-usul 
Addewwatangnge, karena Sanro Maggangka meninggal ketika saya masih 
kecil, dan juga hanya dalam buku-buku rumah adat Arung Palakka, 
segumpal tanah dari (ujung lamuru yang hanyut dan akhirnya ditahan oleh 
Petta Sereng dan akhirnya menjadi sebuah kampung yang dinamai Ujung”. 

Pendapat di atas menunjukan bahwa Petta Sereng sangat memiliki perang 

penting dalam sejarah terbentuknya Dusun Matajang Desa Ujung Pada Saat itu. 

Sehingga Petta Sereng semakin dianggap sebagai sosok penyelamat dan pelindung 

untuk keberlansungan hidup masyarakat Desa Ujung. Ini melibatkan beberapa 

bagian penting dari kehidupan masyarakat. 

H. Bustan kadir, Menambahkan bahwa dahulu orang-orang yang datang ke 

Addewwatangnge itu sangat disakralkan karena harus didampingi oleh Sanro 

terpilih yang memang telah diberi amanah melalui sebuah mimpi (were).  Beliau 

mengatakan: 

“Riolo narekko meloi tauwe lao ri addewwatangnge, denawedding ko 
tenniapa sanrona nera sibawa tama, nasaba yero sanroe pura mettoni 
ipattinroi pole Petta Sereng. Nekiya makkekkoe dena napada riolo nasaba 
sembarangni sanro natiwi mappaleppe tauwe lao ri addewwatangnge”.4 

Artinya : 

“Dahulu kala ketika orang-orang mau berkunjung ke addewwatangnge, 
tidak boleh kalau bukan sanro terpilih yang mendampingi, karena sanro 
tersebut memang sudah diberi amanah melalui sebuah mimpi oleh Petta 
Sereng. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu siapapun bisa datang ke 
Addewatangnge untuk menyelesaikan ritual sesuai dengan niatnya tanpa 
harus didampingi oleh Sanro yang terpilih”. 

Puang Mase’ sendiri diangkat menjadi sanro oleh masyarakat karena konon 

katanya beliau mendapat sebuah (were) dari sanro sebelumnya untuk melanjutkan 

tradisi dan  menjaga tempat sakral (Addewwatangnge). Kemudian diangkatlah 

beliau menjadi Sanro untuk melaksanakan ritual-ritual yang ada sebelumnya. 

 
3Puang Mase (68 Tahun), Sanro Desa Ujung, Wawancara, Ujung, 05 Juli 2023. 
4H. Bustan Kadir (34 Tahun), Tokoh  Pendidik, Wawancara, Pondok Pesantren Al-Ikhlas 

Ujung, 08 Juli 2023. 
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Syaharuddin Usman menjelaskan bahwa sosok Petta Sereng adalah bissu 

pertama atau To Manurung yang ada di Dusun Matajang dan  berpengaruh besar 

dalam proses pembentukan kemasyarakatan pada saat itu. Beliau juga mengatakan 

bahwa: 

“Upahang’e iyya yero Petta Sereng bissu pammulangna kampong’e, alena 
yala tanngana pole ripakampong’e. Nappa Sanro Maggangka na bissu 
paccappurengna kampongnge,  jemunri meni nappa engka yaseng e sanro”. 
5 

Artinya: 

“Yang saya pahami, Petta Sereng adalah bissu pertama dikampung ini 
,dahulu beliau adalah orang yang sangat disengani karena ilmunya yang 
sangat tinggi. Sedangkan Sanro Maggangka adalah bissu terakhir yang 
memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan Addewwatangnge. 
Baru kemudian setelah era Sanro Maggangka dikenal dengan istilah sanro. 
Adapun bissu-bissu yang mengantarai keduanya belum diketahui”. 

Pendapat dari Nenek Rose mengenai pemahamannya terhadap 

Addewwatangnge Petta Sereng yang juga meyakini sebagai sosok penyelamat, 

namun beliau punya penjelasan berbeda terkait peran Petta Sereng bagi masyarakat 

sekitar. Beliau menjelaskan bahwa: 

“Engka riolo yaseng Sereng fakkanre tau, na mitau maneng tau e 
maddeppe. Magi na tappa engka tau mompo munoi yero Sereng e. Yero 
sereng e riolo fada ulaa fakkanre tau, mateni yero sereng e, yero lafung tau 
denelo mappau apolengengna, diolli tama na denelo. Makkadana ko loko 
taroka koe ebburekka onrong, de namaitta monro nappa teddeng ii yero 
lafung tau, na degaga misseng kotegai laona. Berarti yero riolo lenynye’i 
mancaji walli.” 6 

Artinya: 

“Dahulu ada sebuah makhluk pemangsa manusia yang disebut sereng, 
membuat ketakutan pada masyarakat. Tiba-tiba muncul seseorang yang 
membunuh sereng tersebut, sereng yang dimaksud adalah seekor burung 
raksasa pemangsa manusia. Setelah makhluk itu mati, ditanyalah orang 
tersebut. Akan tetapi orang itu (Petta Sereng tidak ingin memberi tau dari 
mana asalnya, masyarakat kemudian memintanya untuk tinggal tetapi dia 
menolak dan mengatakan “jika ingin aku tinggal disini maka buatkanlah 
sebuah tempat tinggal”, maka dibuatkanlah tempat yang bernama 
Addewwatangnge di atas batu tempat munculnya Petta Sereng. Tidak lama 
menetap orang tersebut tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang tau 
kemana perginya. Diyakini oleh masyarakat bahwa beliau kembali 
menghilang kedalam batu yang ada dalam  Addewwatangnge tempat 
beliau pertama kali dilihat. Beliau diyakini menjadi seorang wali.” 

 
5Syharuddin Usman (61 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara,  Matajang, 04 Juli 2023. 
6Rose (63 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 06 Juli 2023. 
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Uraian diatas menjelaskan bahwa ada beberapa versi asal mula adanya 

Addewwatangnge Petta Sereng, masing-masing dengan cerita yang berbeda. 

Namun, menurut Suparman asal mula adanya tradisi Addewwatangnge Petta Sereng 

berawal dari adanya kesalapahaman masyarakat terhadap pemaknaan kebudayaan. 

Tradisi Addewwatangnge Petta Sereng merupakan kebudayaan yang dimaknai 

keliru oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya akulturasi budaya. 

Berawal dari pengunjung luar daerah yang datang menziarahi makam Petta Sereng, 

karena memeliki jarak tempuh yang jauh sehingga mereka membawa bekal untuk 

dimakan disana. Akan tetapi, masyarakat sekitar salah paham sehingga mereka 

ikut-ikutan membawa bekal yang kemudian berujung menjadi sesajian untuk 

meminta rezeki kepada makam Petta Sereng. Kemudian tradisi ini terus berlanjut 

ke generasi selanjutnya dan tentu saja tidak sesuai dengan syariat agama Islam. 

Pandangan tersebut didasarkan pada pemaknaan Addewwatangnge yang ditemukan 

pada buku La Galigo. Beliau menjelaskan bahwa: 

“Addewwatangnge adalah makam leluhur yang tidak tergolong sejarah, 
tetapi prasejarah. Dahulu sebelum adanya sejarah, terdapat sebuah naskah 
yang didalamnya terdapat nama Petta Sereng. Petta Sereng telah ada 
sebelum didirikannya kerajaan Bone, sekitar tahun 1300 M. Nama tersebut 
tercantum dalam lontara yang tidak hanya terdapat di Kabupaten Bone, 
tetapi juga terdapat di daerah Sinjai, Wajo, dan beberapa daearah lainnya. 
Makkeda taue bissu agung Monroe ri matajang ritellai Petta Sereng7 (Bissu 
agung yang berasal dari Matajang dan dijuluki Petta Sereng). 

Uraian diatas menjelaskan bahwa asal mula adanya tradisi 

Addewwatangnge disebabkan karena adanya akulturasi budaya tanpa adanya 

pertimbangan rasional serta kesesuaian tindakan dengan syariat agama Islam. 

Mengenai tradisi Addewwatangnge yang dianut oleh masyarakat, jika dilihat dari 

segi praktek pelaksanaannya yang tidak sesuai ajaran Islam dapat mengarah pada 

kemusyrikan. 

 

 
7Suparman (51 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 06 Juli 2023. 
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B. Prosesi  Pelaksanaan Tradisi Addewwatangnge  Petta Sereng 

Di dalam Addewwatangnge, terdapat beberapa benda mistik lain yang 

melambangkan berbagai hal dalam kehidupan manusia. Tujuh macam bendera 

diikatkan pada tiang-tiang rumah Addewwatangnge. Tujuh warna bendera 

menggabungkan gelap, biru, hijau, kuning, putih, merah dan merah muda. Menurut 

Suparman salah seorang masyarakat Desa Matajang, tujuh spanduk itu adalah 

gambar Walli Pituue di Addewwatangnge. Wali ini diantaranya 1. Syekh Yusuf Al 

Makassari dari Gowa, 2. Arung Palakka dari Bone, 3. Lasinrang dari Pinrang, 4. 

K.H. Harun dari Tallo, 5. Petta Barrang dari Barru, 6. Imam Lapeo dari Polewali 

Mandar, 7. Datu Sangkala dari Toraja.8 

Selain itu, ada beberapa tempat tidur yang ditutupi kelambu, dengan bagian 

depan agak terbuka. Tempat tidur yang dalam bahasa Disebut (Ranjang/Leureng) 

ini terdiri dari dua tempat tidur kecil yang ditutup dengan kelambu merah, dan dua 

tempat tidur besar yang ditutup dengan kelambu merah dan kuning. Kelambu 

dilambangkan sebagai (Kafue) bentuk lain dari kembaran manusia karena sebagian 

manusia di dunia ini dianggap memiliki anak kembar yang menghilang 

(Mallajang). Di antara si kembar, diyakini bahwa beberapa orang pergi ke langit 

yang dilambangkan kelambu merah, dan beberapa orang pergi ke air yang 

dilambangkan dengan kelambu kuning.9 

Adapun setiap sesajian dan benda yang digunakan dalam Addewwatangnge 

menurut Sanro Mase’yaitu: 1. Kelambu dilambangkan sebagai kafue (bentuk lain 

dari kembaran manusia) karena semua manusia di dunia ini dianggap memiliki anak 

kembar. Diyakini bahwa orang pergi ke langit (mallajang) dilambangkan kelambu 

merah, dan orang pergi ke air seperti dilambangkan kelambu kuning, 2. Batu hitam 

dalam Addewwatangnge melambangkan bahwa tempat tersebut adalah tempat 

 
8Suparman (51 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 06 Juli 2023. 
9Syahari (56 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 07 Juli 2023. 
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keramat, 3. Tujuh bendera yang berwarna-warni tersebut menurut masyarakat tidak 

memiliki makna tertentu disetiap warna hanya sekedar digunakan untuk 

melambangkan walli pitue. 4. Lantai persegi berwarna biru, dalam 

Addewwatangnge terdapat lantai yang dibuat persegi dan berwarna biru muda, 

hanya diartikan sebagai pembeda antara sanro dengan pengunjung yang ingin 

mappaleppe’, 5. Sokko Patanrupa(Beras Ketan 4 warna) adalah beras ketan yang 

sudah dimasak dan dibawa ke Addewwatangnge, ada 4 macam yang masing-masing 

punya makna tersendiri seperti sokko cella (merah) sebagai api, sokko pute (putih) 

sebagai air, sokko bolong (hitam) sebagai tanah dan sokko ridi (kuning) sebagai 

angin. 6. Isi Sesajian diatas Baki terdiri dari Anreang sakke’, baje, leppe-leppe’, 

buah-buahan seperti pisang dan kelapa muda. Tidak memiliki makna filosofis 

hanya saja digunakan sebagai pelengkap untuk makanan penutup dalam masyarakat 

bugis.10 

Serangkaian prosesi di Addewwatangnge tidak berlangsung tanpa adanya  

persiapan yang matang. Diyakini juga bahwa seseorang yang ingin menyampaikan 

niat di Addewwatangnge harus memahami betul maksud yang dikatakannya, dalam 

hal ini masyarakat yang berkunjung memiliki pengetahuan yang detail tentang 

berbagai acara ritual Addewwatangnge, sanro yang membantunya juga pasti berasal 

dari Ujung Matajang, Ia juga harus mengetahui semua prosesi dari rangkaian acara 

upacara. 

Pengunjung yang pernah ke Addewwatangnge tergantung niatnya, ada yang 

hanya sekedar berwisata dan ada juga masyarakat ke Addewwatangnge sebagai 

upaya agar cita-cita sukses mereka cepat tercapai. Ilmu kebatinan Addewwatangnge 

Petta Sereng semakin dipercaya oleh masyarakat karena keinginannya terkabul, 

 
10Puang Mase (68 Tahun), Sanro Desa Ujung, Wawancara, Ujung, 05 Juli 2023. 
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sehingga pengikut Addewwatangnge bisa dikatakan semakin bertambah dari hari 

ke hari.  

Apabila niat yang diucapkan dalam Addewwatangge terpenuhi sebagaimana 

dimaksud, maka pengunjung yang bernasar sebelumnya harus menebus atau 

melepaskan niat dengan membawa beberapa hidangan berupa ikan bakar (bale 

tafa), daging kerbau, daging (ayam,sapi, atau kerbau), ketan 4 macam (Sokko 

fatanrufa), baje , leppe '-leppe', tumpi-tumpi, buah-buahan seperti pisang dan air 

berupa air dan air kelapa. Beberapa makanan, buah dan air ditempatkan di piring 

bersih, yang kemudian dikumpulkan dan diletakkan di atas nampan (baki’). Sebagai 

bentuk shalawat atas segala bentuk pengorbanannya, untuk Petta Sereng, 

selebihnya untuk mengungkapkan rasa syukur atas apa yang telah diraih.  

Puang Mase’ kembali menambahkan terkait jumblah 9 baki dan masing-

masing ditujukan kepada. Dijelaskan dalam kutipan hasil wawancara bahwa:  

“Makanan yang dibawa ke Addewwatangnge berjumlah sembilan baki’ 
secara khusus ditujukan kepada 1. Petta Nabie, 2. Fammana Pitullapie, 3. 
Malaika’ Makuasana Lino, 4. Sulapa’ eppaa’e, 5. Malaika’ Makuasana 
Langi’, 6.  Pitu Susungnge, 7.  Torisalona di kiri dan kanan ,8.  jua-juana, 
dan 9. di utara untuk asunna (anjing penjaga).” 11 

Sebelum upacara dimulai, pengunjung yang telah berniat sebelumnya 

kemudian duduk di lantai berwarna biru muda. Setelah itu, sanro mengambil alih, 

siap memulai semua ritual untuk melepaskan niat pengunjung. Selain masakan yang 

sudah disiapkan sebelumnya, beberapa perlengkapan lain yang dibawa ke 

Addewwatangnge antara lain lilin dan dupa. Dupa digerakkan mengitari makanan 

di depan sanro, melambangkan makanan lain sebagai prosesi ritual, tiga kali 

lingkaran kiri dan kanan. 

Syahari juga menambahkan terkait prosesi pelaksanaan ritual. Dijelaskan 

dalam kutipan hasil wawancara: 

 
11Puang Mase (68 Tahun), Sanro Desa Ujung, Wawancara, Ujung, 05 Juli 2023. 
 



45 

 

 
  

“Pembacaan doa dimulai dengan bismillah keras dan dilanjutkan dengan 
beberapa bagian pendek dari kitab suci dengan suara samar. Dalam bacaan 
doa menggunakan bahasa Bugis dijelaskan bahwa doa-doa yang dipanjatkan 
adalah doa-doa kepada Allah, atau shalawat Nabi Muhammad, doa-doa 
kepada leluhur yang sedang berkuasa dan dianggap di Desa Matajang dan 
sekitarnya berperan penting dalam peradaban masyarakat, berdoa untuk 
Petta Sereng sebagai rasa syukur, bagi yang mengucapkan niat mereka, dan 
bagi yang melepaskan. Selama ritual berlangsung, para wisatawan dan 
beberapa rombongan pengiring duduk di sebelah kiri sanro saat ritual 
berlangsung dan setelah selesai mereka menikmati hidangan yang dibawa 
ke Addewwatangnge. Hal tersebut dalam Bahasa Bugis disebut sebagai 
manre-anre yang diartikan pula sebagai makan  bersama (syukuran)”.12 

 

C.  Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Addewwatangnge Petta Sereng 

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa manusia menyadari bahwa ada alam 

gaib di luar dunia fana ini, di luar jangkauan pikiran mereka. Dunia itu adalah dunia 

supranatural atau alam gaib. Berbagai budaya di seluruh dunia bersikeras bahwa 

dunia gaib dihuni oleh segala macam makhluk dan kekuatan yang tidak dapat 

dikendalikan oleh manusia secara normal, sehingga dunia gaib pada dasarnya 

ditakuti oleh manusia. Penduduk Indonesia pada umumnya merupakan masyarakat 

desa yang masih memiliki banyak kepercayaan tradisional yang dianut oleh 

sekelompok orang atau masyarakat yang diturunkan oleh nenek moyang secara 

turun-temurun, serta memiliki struktur dan bentuk sosial tertentu sesuai dengan 

kepercayaannya masing-masing. 

Sebagai salah satu budaya lokal Addewwatangnge dianggap keramat oleh 

sebagian masyarakat sekitar yang mempercayainya, terdapat perbedaan penafsiran 

dan perbedaan pandangan tentang hakikat dan pelaksanaan kegiatan 

Addewwatangnge itu sendiri. sehingga peneliti mengklasifikasikan persepsi 

masyarakat Ujung Matajang. Desa ini terbagi menjadi dua bagian, kelompok 

masyarakat yang mendukung Addewwatangnge Petta Sereng, dan kelompok 

masyarakat yang menolak konsep Addewwatangnge Petta Sereng.  

 

 
12Syahari (56 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 07 Juli 2023. 
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a. Masyarakat yang Menerima Ritual  Addewwatangnge 

Dg. Tabunga menjelaskan dalam kutipan hasil wawancara bahwa: 
“Kunjungannya ke Addewwatangnge merupakan tradisi turun-temurun 
yang diturunkan oleh keluarganya. Diakuinya jika tidak melanjutkan tradisi 
dari pendahulunya, masyarakat khawatir akan berdampak negatif untuk 
kehidupan mereka.”13 

Nenek Rose kembali menambahkan dalam kutipan wawancara terkait 

kunjungannya ke Addewwatangnge bahwa:  

“Kegiatan yang dilakukan masyarakat  tidak  seperti itu. Dibutuhkan niat 
yang sungguh-sungguh dan pemahaman yang mendasar tentang proses 
berakhirnya rangkaian kegiatan mappangolo atau mappaleppe dalam  
Addewwatangnge. Tata cara yang salah akan berakibat fatal bagi kehidupan 
mereka. Hal ini dikarenakan ada beberapa wisatawan atau pengunjung yang 
datang dan belum mengetahui rangkaian ritual Addewwatangnge terlebih 
dahulu yang berujung pada kematian. Dan sanro yang membantu 
pengunjung dalam  proses upacara diharuskan yang berasal dari Ujung. 
Beliau kembali menambahkan  bahwa batu besar  yang terlentang itu hanya 
menjadi simbol tempat muncul dan hilangnya Petta Sereng, kemudian 
menjadi pusat praktik upacara. Beliau menegaskan bahwa pengikut 
Addewwatangnge tidak meminta kepada batu, karena batu itu hanya sebagai 
tanda.”14 

Syahari juga kembali menambahkan  dalam kutipan wawancara terkait 

pandangannya terhadap kunjungannya ke Addewwatangnge bahwa:  

“Mereka yang datang ke Addewwatangnge harus percaya dan taat  kepada 
Allah swt, beberapa orang telah mengungkapkan niat tulus mereka, “jika 
Allah swt. mengabulkan doa dan memberi rezeki, maka saya akan kembali 
untuk makan bersama ditempat ini. Sangat jarang yang tidak menjadi 
kenyataan. Karena Petta Sereng, yang dianggap sebagai wali Allah swt. 
Beliau juga menambahkan pengunjung yang sudah berkunjung dan bernasar 
harus datang kembali untuk melepaskan nasarnya, jika apa yang diinginkan 
sudah terkabul. Biasanya orang yang menginkari janjinya akan diberi 
peringatan oleh Petta Sereng melalui mimpi, jika masih diingkari barulah 
akan malapetaka yang tidak diinginkan terhadap keluarga mereka.15 

Puang Mase menjelaskan dalam kutipan wawancaranya mengenai niat saat 

melakukan ritual di Addewwatangnge: 

“Menurutnya keberhasilan niat datang ke Addewwatangnge tergantung 
keikhlasan hati seseorang. Adapun larangan yang tidak boleh dilakukan 
ketika ingin memasuki Addewwatangnge yakni dengan mengucap salam 
ketika masuk serta tidak menginjak batu apapun yang ada dalam 
Addewwatangnge, sebab dikhawatirkan ada roh yang berada diatas batu. 
Larangan berkata sombong dan takabbur, sebab jika dilanggar akan menuai 

 
13Dg. Tabunga (73 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 07 Juli 

2023. 
14Rose (63 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 06 Juli 2023. 
15Syahari (56 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 07 Juli 2023. 
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balasan dibelakang hari. Dan ketika ingin keluar dari pintu 
Addewwatangnge harus berjalan mundur kebelakang.”16 

Uraian dalam beberapa kutipan di atas menunjukan bahwa 

Addewwatangnge bukan sembarang tempat, melainkan tempat yang disakralkan 

bagi masyarakat sekitarnya. Orang yang berkunjung harus dilandasi dengan 

keyakinan yang kuat terhadap Petta Sereng. Saat mengunjungi Addewwatangnge 

harus dilakukan sesuai ritual yang ada, agar diterima roh Petta Sereng. Serta 

terdapat beberapa aturan dan pantangan saat berkunjung. 

b. Masyarakat yang Menolak Ritual Addewwatangnge 

Berbagai budaya yang ada dalam suatu masyarakat mendapat tanggapan 

yang berbeda-beda dari beberapa masyarakat. Beberapa dari mereka juga menolak 

perbedaan budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat, termasuk adanya 

tradisi Addewwatangge Petta Sereng. 

Suparman mengemukakan pendapatnya terhadap tradisi Addewwatangnge 

Petta Sereng. Dijelaskan dalam kutipan hasil wawancara bahwa: 

“Addewwatangnge Petta Sereng merupakan salah satu kebudayaan yang 
dimaknai keliru oleh masyarakat. Pemaknaan  kebudayaan yang keliru, 
dilihat dari aspek pemahaman  masyarakat yang memandang bahwa Petta 
Sereng sebagai salah satu sebab terwujudnya segala permintaan atau niat 
yang di ucapkan ketika berada dalam Addewwatangnge.”17 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Syaharuddin Usman yang 

mengungkapkan bahwa: 

“Masyarakat khususnya Desa Ujung dan Matajang secara umum lebih 
mengedepankan kepentingan budaya daripada agama. Beliau memandang 
bahwa segala sesuatu yang bernilai materi, lebih cenderung digunakan 
untuk upacara adat daripada kegiatan keagamaan  seperti pembangunan 
mesjid.”18 

Uraian dari beberapa kutipan diatas menjelaskan bahwa beragamnya 

persepsi yang berkembang di masyarakat terkait kasus mistis Addewwatangnge 

disebabkan  karena sikap dan pemahaman masyarakat yang masih terkait dan  

 
16Puang Mase (68 Tahun), Sanro Desa Ujung, Wawancara, Ujung, 05 Juli 2023. 
17Suparman (51 Tahun), Masyarakat Desa Matajang, Wawancara, Matajang, 06 Juli 2023. 
18Syharuddin Usman (61 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara,  Matajang, 04 Juli 2023. 
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berorientasi pada kepentingan di masa lalu tanpa adanya pertimbangan yang 

rasional serta kesesuaian dengan ajaran agama Islam. Golongan yang masih 

memercayai Addewwatangnge  merupakan masyarakat yang masih memegang 

teguh tradisi nenek moyang mereka. Sedangkan masyarakat yang menolak 

disebabkan karena adanya pemahaman agama dan logika yang baik serta realisasi 

tindakan sesuai dengan pemahaman agama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan pada penelitian ini, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Latar belakang munculnya tradisi Addewwatangnge ini berawal dari adanya 

makhluk menyerang Desa Ujung kemudian dibunuh oleh seseorang yang tidak 

diketahui asal-usulnya, yang kemudian diyakini oleh masyarakat sebagai 

penyelamat sampai akhirnya dibuatkan sebuah bangunan untuk tempat 

tinggalnya (Addewwatangnge). Masyarakat meyakini bahwa orang itu 

menghilang sebagai wali Allah swt. Hingga akhirnya tempat tersebut dianggap 

sakral dan dijadikan sebagai tempat Maddewata untuk membuat ikrar dengan 

membawa sajian. 

2. Proses pelaksanaan ritual Addewwatangnge yang sebelumnya mereka 

mengucapakan niat saat berkunjung ke Addewwatangnge dan setelah 

kemudiaan niat itu terkabul maka akan kembali ke Addewwatangnge dengan 

sesajian berupa 9 Baki, yang isinya: sokko patanrupa (ketan 4 warna), andrian 

sakke (lauk pauk lengkap), leppe’-leppe’ (kue khas bugis), serta wae kaluku 

lolo (air kelapa muda). Kemudian pengunjung duduk berhadapan dengan sanro 

diatas lantai persegi yang berwarna biru, setelah itu sanro membacakan 

beberapa doa menggunakan bahasa bugis. Setelah itu baru dilanjutkan dengan 

mandre-andre (makan bersama) sebagai bentuk kesyukuran. 

3. Respon masyarakat terbagi menjadi dua bagian, kelompok masyarakat yang  

menolak Addewwatangnge Petta Sereng. Golongan yang masih memercayai 

Addewwatangnge merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi 
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nenek moyang mereka. Sedangkan masyarakat yang menolak disebabkan 

karena adanya pemahaman agama dan logika yang baik serta realisasi tindakan 

sesuai dengan pemahaman agama Islam. 

 

B. Implikasi Penelitian 

 Implikasi yang diharapkan pada penelitian ini antara lain; 

1. Mengetahui beberapa kebudayaan yang ada di indonesia, termasuk 

Addewwatangnge Petta Sereng di Desa Matajang. 

2. Mengetahui relasi antara budaya dengan syariat agama Islam berdasarkan 

perspektif Islam dan Kebudayaan. 

3. Menjadi perhatian tokoh Agama agar memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait problematika yang terjadi di masyarakat 

4. Menjadi perhatian pemerintah agar situs budaya Addewatangnge Petta 

Sereng, segera dilakukan perbaikan. 
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