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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin  Nama 
 Alif Tidak ا

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب 
 Ta T Te ت 
 Sa s  Es (dengan titik di atas) ث 
 Jim J Je ج
 Ha H  ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Z  Zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S Es س 
 Syin Sy Es dan ya ش 
 Shad S  es (dengan titik di bawah) ص
 Dhad D  De (dengan titik di bawah) ض
 Tha T  Te (dengan titik di bawah) ط 
 Dza Z  Ze (dengan titik di bawah) ظ 
 ain ‘ Apostrof terbaik‘ ع
 Gain G Eg غ
 Fa F Ef ف 
 Qaf Q Qi ق 
 Kaf K Ka ك
 Lam L Ei ل 
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wawu W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah “ Apostrof ء
 Ya” Y Ya ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

 2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal 

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai A dan i 

 Fathah dan wau ;au A dan u 

 

 3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah alif atau 

ya 

A a dan garis diatas 

 Kasrah dan ya I I dan garis di atas 

 Dammah dan wau U U dan garis atas 
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 4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua yaitu: ta’marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta’marbutah yang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalua pada kata yang berakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

 5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transleterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan huruf ال (alif 

lam ma’arifa). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf lansung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awala kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arabb ia berupa alif. 

 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al – Qur’an 

(dari al- Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata – kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

 9. Lafz al-Jalalah ( لل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang 

disandarkan kepada lafẓ al- Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

  10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

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

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR) 

 11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt = subhanahu wa ta ‘ala 

saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s = ‘alaihi al-salam H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi HR = Hadis Riwayat 

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

w. = Wafat tahun 

QS .../...: 4 = QS. al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Nurhikmah Handayani 

Nim : 10900120109 

Judul : Revitalisasi Lontara Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan 

Perspektif Ilmu Falak 

Skripsi ini membahas tentang revitalisasi lontara pangissengeng 

daerah Sulawesi Selatan perspektif Ilmu Falak. Pokok rumusan masalah 

penelitian ini selanjutnya di uraikan ke dalam dua yaitu : Pertama, Bagaimana 

konsep lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan terhadap fenomena 

alam? Kedua, Bagaimana lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan 

ditinjau dari kajian Ilmu Falak? 

Jenis penelitian ini adalah library research, yaitu penelitian yang 

menggambarkan dan memberikan penjelasan secara sistematis dan akurat 

terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Penulis menggunakan 

pendekatan syar’i, astronomis, historis dan normatif. Data penelitian ini 

diambil berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sedangkan dalam pengelolahan dan analisis data melalui proses identifikasi, 

reduksi, kategorisasi dan editing, serta menggunakan analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lontara pangissengeng 

merupakan salah satu naskah tradisional dari Sulawesi Selatan yang berisi 

pandangan masyarakat setempat terhadap fenomena alam seperti gerhana 

bulan, perbintangan, gempa bumi, dan halilintar. Dalam konteks ini, 

masyarakat Sulawesi Selatan masih banyak yang mempercayai mitos-mitos 

yang terkandung dalam lontara pangissengeng, misalnya bahwa gerhana 

bulan adalah pertanda buruk atau gempa bumi disebabkan oleh kemarahan 

dewa-dewa. Maka, pentingnya dikaitkan dalam perspektif Ilmu Falak karena 

terkait cabang ilmu benda-benda langit, termasuk fenomena seperti gerhana 

bulan dan perbintangan penting untuk mengkaji ulang tradisi dan 
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kepercayaan ini agar dapat meluruskan tradisi tersebut bahwa tradisi di 

Sulawesi Selatan tidak benar atau itu hanyalah mitos belaka. 

Impliakasi dari penelitian ini adalah penelitian ini di diharapkan dapat 

menjadi khazanah pengetahuan, tetap menjaga dan melestarikan tradisi 

lontara pangissengeng yang ada pada daerahnya masing-masing, menjadi 

bahan penelitian selanjutnya khususnya membahas tradisi ini agar 

dihidupkan kembali pada tradisi lontara pangissengeng daerah Sulawesi 

Selatan. 

Kata Kunci: Lontara Pangissengeng, Sulawesi Selatan, Ilmu Falak 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kebudayaan Islam di Sulawesi Selatan antara lain 

dapat dilacak melalui keberadaan naskah-naskah kuno, baik yang ditulis 

dengan menggunakan huruf lontara maupun huruf Se rang. Naskah kuno 

tersebuat memuat kesusastraan, pengetahuan, dan ajaran keagaamaan. Karya 

– karya yang berciri Islam tersebut berasal dari persia dan dunia melayu, 

kemudian diterjemahan atau disadur dengan melakukan penyesuaian dengan 

bahasa, kesusastraan, dan kebudayaan Bugis dan Makassar.1 

 Kepustakaan Bugis dan Makassar ditemukan sejumlah naskah yang 

berisi tentang risalah kehidupan nabi yakni Lontara Pangissengeng Sakkeq 

Rupa (kitab berbagai pengetahuan) dan Lontara Tulkiyamah berisi, antara 

lain berisi risalah penciptaan Nabi Adam, Nabi Ibrahim as, Nabi Nuh as, Nabi 

Yusuf as, Nabi Silaiman as, Nabi Musa as, Nabi Daud as, Nabi Muhammad saw, 

Nabi Musa as, Nabi Khaidir, dan lain-lain, ditulis dengan menggunakan huruf 

lantara dan Se rang.2 

 Perkembangannya, corak keilmuan astronomi, astrologi dan falak 

semakin dikaji oleh para ilmuan untuk menelisik lebih jauh tentang 

pengetahuan astronomi secara primordial dan tradisional sebagai ilmu 

eksakta tertua. Etnoastronomi3 telah banyak dikaji dalam pengembangan 

kebudayaaan di eropa dan timur tengah, di mana hal ini sebagai usaha umat 

 
1H.F. Ilyas. (2011). Lontaraq Suqkuna Wajo Lembaga Studi Islam Progresif. Cet. I. hal. 

19. 
2Sewang, Ahmad M. (2005). Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII: 

abad XVI sampai abad XVII. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, h.43. 
3Etnoastronomi adalah gabungan dari dua kata yakni etnologi dan astronomi. 

Etnologi berasal dari kata yakni ‘etnhos’ yang bermakna bangsam dan ‘logos’ yang berarti 
ilmu. Secara sederhana etnologi adalah ilmu yang mengkaji tentang unsur kebudayaan suku 
bangsa atau masyarakat penduduk suatu daerah untuk mendapatkan proses evolusi dari 
sejarah kebudayaan umat manusia. Fatmawati, Andi Muhammad Akmal, Fathur Rahman 
Basir. Khazanah Tradisi Astronomi dan Astrologi Masyarakat Sulawesi Selatan. Jurnal 
Astronomi dan Ilmu – Ilmu Berkaitan. Vol. 8 No. 2. 2 Desember 2022. h.137. 
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manusia dalam menyinambungkan kembali pengetahuan astronomi klasik 

hingga modern.4 

 Salah satu wilayah yang menyimpan banyak naskah atau manuskrip 

kuno yang ditulis oleh setiap suku masing-masing ialah Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan hasil pelacakan dari katalog-katalog menyebutkan bahwa 

penyebaran naskah Bugis dan Makassar juga tersebar di dalam negeri seperti 

Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Tetapi tidak hanya di 

dalam negeri saja, naskah tersebut juga tersimpan di luar negeri yaitu 

Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, Jerman, Prancis, dan 

Malaysia.5 

 Seorang ilmuan dari belanda bernama B.F. Matthes adalah orang 

pertama yang mempelajari bahasa Bugis secara intensif berdasarkan sumber-

sember manuskrip Bugis yang disebut sureq6 dan lontara. Pada tahun 

1970an sastra Bugis di bagi dalam dua kategori yaitu sureq dan lontara. 

 Lontara sebagai sumber astronomi dan astrologi terbagi beberapa 

jenis yaitu lontara pananrang, lontara atoreng toriolo dan lontara 

pangissengeng. Naskah lontara pangissengeng di susun oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1991/1992 dengan rujukan tiga 

daerah yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Kab. Luwu, Kab. Wajo, dan Kab. 

Jeneponto, sebagai proyek pengembangan kebudayaan Nusantara dalam 

menggali nilai-nilai tradisional daerah.7 Naskah lontara pangissengeng juga 

membahas mengenai pengetahuan tentang gerhana bulan, perbintangan, 

gempa bumi dan halilintar. 

 
4Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, Khazanah Astronomi Islam Abad pertengahan, 

(Purwokerto: UM Press, 2018). h. 27. 
5Nurkhalis A. Gaffar. Kitab Nikattere’na Nabi SAW (Analisis Struktur dan Makna 

Wacana Keagamaan Makassar), Jurnal Pusaka 6, no 2 (2018), h. 198. 
 6Sureq ialah sastra indah dan lontaraq adalah prosa yang berorientasi praktis. Andi 
Muhammad Akhmar. Islamisasi Bugis: Kajian Sastra atas La Galigo Versi Bottinna I La Déwata 
Sibawa I Wé Attaweq (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 42-43.   

7Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Lontaraq Pangissengang Daerah Sulawesi 
Selatan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Dan Pengkajian 
Kebudayaan Nusantara 1991/1992, h. 3. 
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Lontara pangissengeng8 ini yang dapat ditinjau dari ilmu falak agar 

masyarakat Sulawesi Selatan juga dapat memahami dan tidak terjadi 

kesalahpahaman tentang mitos-mitos yang ada dalam materi naskah lontara 

kuno ini yaitu terdapat dalam lontara pangissengeng ini ada beberapa di 

dalamnya bahwa fenomena-fenomena alam salah satunya, gerhana bulan 

jika terjadi itu artinya dapat kesialan/kematian seseorang. Maka, 

pengetahuan yang terjadi di masyarakat Sulawesi Selatan ini harus di 

luruskan dan harus di kaitkan dengan ayat-ayat dan dalil-dalil ada. Itulah 

ilmu falak penting dapat di padukan dengan materi lontara pangissengeng 

ini. 

Penjelasan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa lontara 

pangissengeng memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, lontara 

pangissengeng hadir untuk mengetahui jejak sejarah masa lampau yang 

menyambungkan dengan kehidupan masa kini.9 Sehingga penulis tertarik 

dan ingin memunculkan serta mengkaji lebih mendalam tentang lontara 

pangissengeng untuk mengetahui segala bentuk pedoman naskah lontara 

kuno yang terkait aspek kegiatan kehidupan sosial budaya masyarakat 

Sulawesi Selatan yang kemudian dapat dijadikan khazanah keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari, dirangkum dalam sebuah fokus penelitian berjudul 

"Revitalisasi Lontara Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan Perspektif Ilmu 

Falak" yang termuat dalam beberapa rumusan masalah. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan 

suatu pokok permasalahan: 

 
8Lontara Panggissengeng adalah salah satu jenis aksara Lontara yang digunakan 

oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejarah Lontara Panggissengeng tidak 
jauh berbeda dengan sejarah Lontara secara umum, tetapi mungkin memiliki nuansa dan 
konteks khusus dalam penggunaannya. https://repository.ttisurabaya.ac.id/Pendidikan/ 
/6/5 (Diakses tgl 25 Mei 2024 pukul 00.15 WITA) 

9https://www.kompasiana.com/fathurmuhammad/5f6b2ace097f367f8945d5e3/m

anuskrip-kuno-astronomi-astrologi-bugis?page (Diakses tgl 25 Mei 2024 pukul 00.22 WITA) 

https://repository.ttisurabaya.ac.id/Pendidikan/%20/6/5
https://repository.ttisurabaya.ac.id/Pendidikan/%20/6/5
https://www.kompasiana.com/fathurmuhammad/5f6b2ace097f367f8945d5e3/manuskrip-kuno-astronomi-astrologi-bugis?page
https://www.kompasiana.com/fathurmuhammad/5f6b2ace097f367f8945d5e3/manuskrip-kuno-astronomi-astrologi-bugis?page
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1. Bagaimana konsep lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan 

terhadap fenomena alam? 

2. Bagaimana lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan ditinjau 

dari kajian ilmu falak? 

C. Pengertian Judul 

 Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mendefenisikan 

dan memahami persoalan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian 

variable yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variable 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Revitalisasi 

 Revitalisasi berarti proses, cara, perbuatan menghidupkan atau 

menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Mattulada 

menyatakan bahwa, revitalisasi yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk 

menghidupkan kembali sebuah tradisi tertentu.10 

2. Lontara 

Lontara disebut naskah kuno di daerah Sulawesi Selatan, ditulis di atas 

permukaan daun lontar ataupun kertas. Pada umumnya lontara ini ditulis 

dalam aksaran Bugis dan Makassar yang menggunakan aksara Arab – Latin, 

sedangkan bahasa yang digunakan terdiri atas bahasa Bugis, Makassar dan 

bahasa Mandar, sesuai dengan bahasa yang dipahami serta didukung oleh 

anggota masyarakat pendukungnya.11 

3. Pangissengeng 

 Panggissengeng merupakan salah satu bentuk aksara Lontara yang 

terkenal karena kemegahannya. Kata "Panggissengeng" sendiri berasal dari 

bahasa Bugis yang secara harfiah berarti "matahari terbit", yang 

mencerminkan keindahan dan kemegahan dalam tulisan Lontara ini. Aksara 

 
 10Moh.Shofan, Merawat Pemikiran Buya Syafi’I (KeIslaman, KeIndonesiaan dan 
Kemanusiaan), (Jakarta: Maarif institude for culture and humanity 2019) h. 283. 
 11Ahmad Yunus dkk, Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan,  (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992), h.2-3. 
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ini sering kali digunakan dalam penulisan naskah-naskah yang memiliki nilai-

nilai religius, sastra, atau budaya yang tinggi.12 

4. Ilmu Falak 

 Ilmu Falak adalah Ilmu yang mempelajari tentang lintasan-lintasan 

benda langit seperti bumi, bulan dan matahari yang terkait dengan fenomena 

alam13 dan digunakan untuk menentukan waktu salat, arah kiblat, gerhana 

bulan dan matahari, dan juga penentuan awal bulan Hijriah.14 

 Ilmu Falak berarti lengkungan langit, lingkaran langit dan ilmu 

perbintangan atau disebut dengan ilmu astronomi.15 Ilmu Falak Merupakan 

ilmu yang membahas lintasan-lintasan benda langit, bulan, matahari, bintang 

hingga planet- planet.16 Ilmu Falak merupakan frase yang tidak begitu asing 

lagi dalam pembendaharaan dan diskursus keilmuan hukum Islam klasik 

maupun modern.17 Ilmu Falak juga disebut sebagai Ilmu Hisab berarti ilmu 

yang menggunakan perhitungan, Ilmu Rashd berarti ilmu yang memerlukan 

pengamatan dan juga disebut sebagai Ilmu Miqat berarti ilmu yang 

mempelajari batas-batas waktu. 

 Ilmu Falak berhubungan erat dengan ibadah umat muslim.18 

Peredaran benda-benda langit seperti matahari, bintang, bulan dan planet-

planet digunakan untuk menentukan waktu salat, waktu haji, puasa, 

penanggalan, penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan Hijriah dan 

penentuan gerhana matahari dan bulan. Fase-fase bulan yang terdapat dalam 

peredaran benda-benda langit menjadi acuan dalam penentuan waktu. 

 
12Koolhof, Sirtjo, Sureq, Lontaraq, Toloq: Manuskrip Dan Ragam Sastera Bugis, Jurnal 

Sari 25, (2007). 
13Muh. Rasywan Syarif, Ilmu Falak Integrasi Agama Dan Sains, (Cet. I; Gowa: 

Alauddin University Press, 2020), h. 1. 
14Sadri Saputra dan Muammar Bakri, "Implementasi Rasi Bintang Navigasi Bugis 

Perspektif Ilmu Falak", Hisabuna: Ilmu Falak 1, no. 1 (2020), h. 120. 
 15M. Stevens A. Ed Schmidgall-Tellings, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Inggris, 
(Athnes: Ohio University Press, 2004), h. 276. 
 16Yusran, Ashari, Irfan, and Sohra, "Analisis Penanggalan Dalam Tradisi Rekeng-
Rekeng Perspektif Ilmu Falak", Hisabuna 4, no. 1 (2023) h.97. 
 17Sippah Chotban “Membaca Ulang Relasi Sains Dan Agama Dalam Perspektif Nalar 
Dan Ilmu Falak.” ELFALAKY 4, no. 2 (2020). h. 222. 
 18Nur Aisyah, “Peranan Ilmu Hisab Dalam Penentuan Waktu Imsakiah Di Kabupaten 
Gowa”, ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak, 2021, h. 2. 
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Sehingga adanya keselarasan antara penjelasan ilmu astronomi terkait sistem 

penanggalan dengan isyarat al-Qur'an dengan sistem penanggalan dalam 

ilmu Falak. 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pu staka ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terutama kajian pustaka yang relevan 

dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini seperti jurnal, buku, 

makalah dan atau artikel- artikel, di antaranya sebagai berikut: 

1. Ahmad Yunus dkk, dalam bukunya yang berjudul Lontara 

Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan secara garis besar 

menjelaskan tentang naskah lontara berkaitan dengan berbagai 

kehidupan manusia, fenomena alam,dll.19 Sedangkan, dalam 

penelitian ini membahas kehidupan kembali kebudayaan 

masyarakat Sulawesi Selatan tentang fenomena alamnya saja dan 

mengaitkannya dengan perspektif ilmu falak. 

2. Ina sutrisno dkk, dalam makalahnya berjudul Sistem Religi dan 

Kepercayaan Masyarakat Bugis menjelaskan kepercayaan 

masyarakat bugis makassar yang terkait kepercayaan orang Bugis-

Makassar terhadap arwah nenek moyang, dinyatakan dalam 

bentuk pemujaan terhadap kuburan dan tempat-temapt tertentu.20 

Sedangkan penulisan ini membahas fenomena-fenomena alam 

yang dianggap bisa mempengaruhi kehidupan manusia bahwa 

kepercayaan kebudayaan ini misalnya gerhana bulan itu jika 

terjadi mendapatkan kesialan maka kita harus meluruskan mitos-

mitos tersebut ke dalam perspektif ilmu falak ini. 

 
 19Ahmad Yunus dkk,  Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992), h. 80-115. 
 20Ina sutrisno dkk, “Sistem Religi dan Kepercayaan Masyarakat Bugis” Makalah yang 
disajikan pada dukumen scribd di Universitas Muhammadiyah, Pare-pare, 28 oktober 2022, h. 
2-3. 
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3. Fatmawati dkk, dalam jurnalnya berjudul Khazanah Tradisi 

Astronomi dan Astrologi Masyarakat Sulawesi Selatan menjelaskan 

ragam tradisi termasuk etnoastronomi yang terhubung dengan 

Ilmu Falak yang diinterpretasikan masyarakat Sulawesi Selatan 

dalam berbagai aspek, seperti agama, sosial-budaya, ilmu 

pengetahuan, dan dinamika masyarakat.21 Sedangkan penelitian 

ini membahas berbagai macam naskah-naskah lontara bugis 

seperti lontara pangissengeng, hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa etnoastronomi dan astrologi saling berafiliasi dengan Ilmu 

Falak.  

4. Ahmad M, dalam bukunya berjudul Islami Kerajaan Gowa 

menjelaskan gerhana bulan pada bulan Muharram, banyak 

kejahatan yang diturunkan Allah Ta'ala. Sebaiknya, (untuk 

menghindari itu) kita banyak bersedekah kepada orang miskin.22 

Sedangkan, penulisan ini membahas tentang Penulisan ini cocok 

untuk penelitian lontara pangissengeng ini karena berkaitan 

fenomena alam yang ada dan bisa di luruskan menurut pandangan 

ilmu falak. 

5. Hajar, dalam bukunya berjudul Ilmu Falak Sejarah, Perkembangan 

dan tokoh-tokohnya membahas tentang perbintangan. Penulis ini 

sangat menjelaskan ilmu falak gerhana, bintang  berekor, meteor, 

karena kejiadian itu dapat mereka saksikan langsung dari bumi. 

Pengamatan dan pemahaman mereka terhadap benda-benda 

langit, membawa perkembangan dalam bidang ilmu falak 

(astronomi) dan perkembangan dalam bidang ilmu perbintangan 

(astrologi).23 Sedangkan, penelitian ini tujuan bermaksud 

 
 21Fatmawati, Andi Muhammad Akmal, Fathur Rahman Basir. “Khazanah Tradisi 
Astronomi dan Astrologi Masyarakat Sulawesi Selatan”. Jurnal Astronomi dan Ilmu – Ilmu 
Berkaitan. Vol. 8 No. 2. 2 Desember 2022. h. 147. 
 22Ahmad M, Islami Kerajaan Gowa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 47-50. 
 23Hajar, Ilmu Falak Sejarah, Perkembangan dan tokoh-tokohnya, (Pekanbaru: PT Sutra 
Benta Perkasa: 2014), h. 9. 
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meluruskan budaya lontara pangissengeng terhadapa hadits-

hadits, ayat-ayat al-qur’an terhadap buku ini dan menyatukannya 

agar dapat bangkit dan tidak terjadi kesalahpahaman itulah 

mengapa penulisan ini selalu mengaitkannya menurut pandangan 

ilmu falak ini. 

6. Raehanul Bahraen, dalam artikelnya berjudul Gempa Bumi Bukan 

Sekedar Fenomena Alam membahas tentang gempa bumi terjadi 

karena fenomena alam semisal pergerakan lempeng bumi dan lain-

lain, akan tetapi bagi orang yang beriman, gempa bukan hanya 

sekedar bencana alam, akan tetapi juga tanda peringatan dari Allah 

agar manusia kembali kepada agamanya dan menjauhi maksiat.24 

Sedangkan, penelitian ini terkait fenomena alam yaitu gempa 

bumi, perbintangan, gerhana bulan dan halilintar, agar dapat di 

luruskan ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut dapat di kaitkan 

dengan pandangan ilmu falak. 

7. Muhammad Farid Azmi, dalam jurnalnya berjudul Prediksi 

Pergerakan Bayangan Bumi Saat Terjadi Gerhana Bulan 

Menggunakan Ephemeris Hisab Rukyat membahas tentang gerhana 

bulan dapat ditentukan secara akurat dengan algoritma berbasis 

data astronomi.25 Sedangkan, penelitian ini agar masyarakat 

sulawesi selatan tau kebenaran tentang gerhana bulan terjadi 

karena pergerakan bayangan semata bukan terjadi tentang dapat 

sial jika melihat fenomena gerhana bulan. Hal ini bisa di luruskan 

kajian ilmu falak tersebut. 

8. Kastolani Marzuki, dalam artikelnya berjudul Petir Dalam al-

Qur’an, Manfaat serta Anjuran Berdoa ketika Mendengar Guruh 

menjelaskan tentang Petir adalah fenomena atmosfer yang muncul 

 
 24Raehanul Bahraen, Gempa Bumi Bukan Sekedar Fenomena Alam, (Yogyakarta: 
Akidah 2023) h. 1. 
 25Muhammad Farid Azmi, Prediksi Pergerakan Bayangan Bumi Saat Terjadi Gerhana 
Bulan Menggunakan Ephemeris Hisab Rukyat, (Semarang: Elfalaky 2019), h. 1. 
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ketika hujan. Petir terjadi akibat peristiwa pemisahan muatan 

positif dan muatan negatif di dalam awan.26 Petir dalam al-Qur’an 

merupakan tanda kebesaran Allah swt. Petir yang terjadi sebelum 

maupun saat hujan deras juga memberikan manfaat, harapan serta 

ketakutan. Dalam al-Qur’an, fenomena petir itu disebutkan dalam 

Surat Al-Baqarah dan Surat Ar-Ra'd. Sedangkan, penulisan ini 

cocok untuk peneltian ini karena kajian ilmu falak dapat 

meluruskan kesalahpahaman dalam budaya lontara pangissengeng 

agar masyarakat sulawesi selatan tau halilintar itu bukan penyakit 

melainkan fenomena alam dari Allah swt. 

E. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang berasa dari kata metode yang berarti cara dan logos 

yang berarti ilmu atau pengetahuan. Metodologi merupakan cara 

menemukan atau melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dalam 

mencapai suatu tujuan tertentu.27 Sedangkan Penelitian ialah mencatat, 

mencari, menganalisis, merumuskan, mengumpulkan data-data dan 

menyusunnya dalam bentuk laporan. Sehingga dapat disimpu lkan bahwa 

metodologi penelitian ialah suatu cara ilmiah dalam mempelajari atau 

menemukan fakta-fakta yang tepat dengan mencari, menganalisis bahkan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dan mengidentifikasi masalah. 

 1. Jenis Penelitian 

Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau 

metode. penelitian ini dilakukan di perpustakaan atau penelitian pustaka 

disebut dengan istilah library research.28 Penelitian ini adalah penelitian riset 

yang dilakukan secara sistematis, metode penelitian ini menggunakan teknik 

 
 26Kastolani Marzuki, Petir Dalam Alquran, Manfaat serta Anjuran Berdoa ketika 
Mendengar Guruh, (Jakarta: iNews 2021), h. 1. 
 27Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 
2011, h. 2. 
 28Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 
2001, h. 1. 
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mengumpulkan dan menganalisis sumber data yang kemudian disajikan 

dalam bentuk laporan penelitian. 

 2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan syari adalah penelitian yang banyak mengkaji dalam perspektif 

al- Qur'an, badis, tafsir dan pandangan-pandangan para ahli terkait 

penanggalan. Pendekatan penelitian ini akan membahas penjelasan-

penjelasan baik itu terkait ayat dan hadis yang berkaitan dengan 

penanggalan.29 

b. Pendekatan astronomis merupakan pendekatan yang digunakan sebagai 

alat bantu dalam mengkaji secara mendalam mengenai objek penelitian30, 

sehingga pendekatan astronomi sangat dibutuhkan untuk melengkapi 

penjelasan- penjelasan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga 

akan mendapatkan basil yang komprehensif. Pendekatan astronomis 

berkaitan dengan benda- benda langit yang dijadikan acuan dasar dalam 

penentuan bulan atau perhitungan kalender. 

c. Pendekatan historis ialah pendekatan yang mendeskripsikan situasi di 

masa lalu. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan mencari informasi mengenai masa lalu secara sistematis, objektif 

dan akurat untuk membahas, memahami dan mengetahui secara 

mendalam seluk beluk kehidupan manusia pada masa lampau.31 Penelitian 

ini melalui tahap pengumpulan bukti-bukti yang kemudian dievaluasi, 

dianalisa serta di gabungkan yang kemudian disusun menjadi suatu 

kesimpulan. Data penelitian bistoris didapat dengan mendeskripsikan 

artefak-artefak, catatan-catatan, atau jenis laporan verbal lainnya. Hasil 

penelitian berupa naratif deskriptif (narrative description), atau analisa 

 
 29Wasfa Latifah, “Peran Ilmu Falak Dalam Penentukan Waktu Imsak Di Indonesia”,  
Hisabuna, Vol. 1, No. 2, (2020) h. 134. 
 30Andi Mulia Amelia, Irfan, Imam Permana, “Fenomena Hari Tanpa Bayangan Sebagai 
Penanda Awal Waktu Salat Dzuhur”, Hisabuna, Vol. 4, No. 2, (2023). h. 29. 
 31Sri Haryanto, “Pendekatan Historis Dalam Studi Islam”, Jurnal Ilmiah Studi Islam, 
Vol. 17, No. 1, (2017) h. 5. 
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terhadap kronologi di masa lampau. Pendekatan penelitian ini digunakan 

karena terkait dengan masa lampau atau cerita masa lalu terkait 

kronologis munculnya penanggalan. 

d. Pendekatan normatif merupakan pendekatan bagaimana agama Islam 

memandang masalah dengan mengkaji dari segi al-Qur'an atau 

pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan 

asli. Penelitian ini adalah pendekatan yang terkandung dalam naskah32, 

penelitian yang memiliki cakupan yang luas. Penelitian yang menggali 

segala legal formal dalam ajaran Islam dari sumbernya. Pendekatan ini 

akan mengkaji dan membadingkan lebih mendalam terkait penanggalan.  

 3. Sumber Data 

 Data ialah informasi yang sudah diolah, jadi sumber data merupakan 

sumber atau pihak sebagai tempat diambil atau diperolehnya informasi.33 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber 

data sekunder: 

 a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, 

yakni: buku Ahmad Yunus dkk, dalam bukunya yang berjudul Lontara 

Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan secara garis besar menjelaskan 

tentang naskah lontara berkaitan dengan berbagai fenomena alam seperti 

membahas tentang gerhana bulan yang di dalamnya terkait nama-nama 

bulan dalam kalender islam yaitu seperti bulan muharram, membahas 

tentang gempa bumi, halilintar Dan masih banyak ilmu yang terkait untuk 

buku ini dan yang saya masukkan dalam penelitian ini.34 

 
 32Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 
34. 
 33Andi Mulia Amelia, Irfan, Imam Permana, “Fenomena Hari Tanpa Bayangan Sebagai 
Penanda Awal Waktu Salat Dzuhur”, Hisabuna, Vol. 4, No. 2, (2023). h. 29. 
 34Ahmad Yunus dkk,  Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992), h. 80-115. 
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 b. Sumber Data Sekunder 

 Dalam penelitian ini sumber data sekunder menggunakan sumber 

data yang didapatkan dari pustaka35 atau tulisan ilmiah yang khususnya 

membabas mengenai Lontara Pangisengeng Daerah Sulawesi Selatan berupa 

buku, jurnal, makalah dan literatur lain. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 a. Pengolahan Data 

 Pengolahan data merupakan suatu cara yang dirangkaikan proses 

pengolahan data dengan mempelajari, memahami, menganalisis, lalu 

menafsirkan sesuai dengan rancangan, tujuan dan sifat penelitian.36 

Pengolahan data yang dilakukan kemudian memperoleh basil yang akan 

disimpulkan sehingga memudahkan peneliti dan pembaca. Hasil atau 

kesimpulan yang didapatkan melalui metode pengolahan data dalam 

penelitian sebagai berikut.  

1) Identifikasi data adalah teknik pengumpulan suatu data atau 

literatur dengan cara meneliti, mencari, menemukan atau mencatat 

infromasi dan data suatu penelitian yang akan dibabas.37 

2) Reduksi data adalah proses pemilihan atau penyederhanaan hal-hal 

yang dianggap penting.38 Proses analisis data dengan memperjelas 

dan membagi data yang berbubungan dengan penelitian penulisan 

skripsi agar menjadi lebih efektif dan mudah dipabami oleh para 

pembaca. 

 
 35https://dqlab.id/empat-sumber-data-sekunder-dan-primer ( Diakses 20 Juni 2024 
pukul 20.10 WITA ) 
 36Made Sudarma Adiputra dkk, Metodologi Penelitian Kesehatan (Bali: Yayasan Kita 
Menulis 2021) h. 48. 
 37Muhammad Abduh dkk, “Survey Design: Cross Sectional dalam Penelitian 
Kualitatif”, Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Vol. 3, No. 1, (2023) h. 35. 
 38Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 
1997) h. 27. 

https://dqlab.id/empat-sumber-data-sekunder-dan-primer
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3) Kategorisasi data adalah proses perbandingan, proses ini tidak hanya 

sekedar menggabungkan informasi-informasi yang berkaitan dan 

serupa.39 Memasukkan suatu informasi kepada suatu kategori berarti 

hal tersebut telah membandingkan dengan informasi lain yang 

masuk dalam kategori lain. Artinya ialah proses ini barus saling 

berbubungan, proses yang barus dikenal kemudian dibedakan dan 

harus dimengerti. 

4) Editing data ialah teknik memeriksa kembali data penelitian yang 

telab dilakukan, untuk mengetahui kaitan dan keabsaban data.40 

Teknik editing ini bertujuan untuk memperoleh data yang baik dan 

faktual sesuai dengan literatur yang diperoleh untuk menjawab 

masalah yang sudab dirumuskan dalam peneletian penulis. 

 b. Analisi Data 

 Analisis data ialah teknik penyederhanaan data yang telah dikumpulkan 

dan disajikan secara sistematis.41 Analis data yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

didapatkan dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses 

pengumpulan data dalam analisis kualitatif dilakukan dengan cara membaca, 

mencatat, menganalisis, tinjauan pustaka. Analisis data ini bertujuan untuk 

memperdalam infromasi atau literatur yang jelas dalam penelitian penulis. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam skripsi 

ini ialah sebagai berikut: 

 
 39Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Research, (cet. III. Bandung: Tarsito, 2001), 
h.37. 
 40Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2002) h. 19. 
 41Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM., 1986), h. 
6. 
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a. Untuk mengetahui konsep lontara pangissengeng daerah Sulawesi 

Selatan terhadap fenomena alam. 

b. Untuk mengetahui lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan 

ditinjau kajian ilmu falak 

 2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan khazanah keilmuan serta sumbangan pemikiran yang 

dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam budaya lontara yang ada di 

Indonesia dalam perspektif Ilmu Falak. 

b. Memberikan pengetahuan baru kepada pembaca terkait berbagai 

macam lontara yang ada. 

c. Memberikan ilmu pengetahuan dan gambaran kepada pembaca terkait 

nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia khusunya terkait lontara 

pangissengeng. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS  

A. Pengertian Lontara 

 Lontara merupakan warisan sejarah dan budaya masyarakat Bugis 

dan Makassar yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Berbagai falsafah dan 

petuah (pappangaja; Bugis) tertuang dalam Lontara. Lontara merupakan 

manuskrip yang ditulis di atas daun lontar yang dibubuhi cairan berwarna 

hitam. Lontara adalah manuskrip yang aslinya ditulis dengan alat yang tajam 

di atas daun lontar. Setelah ditemukannya kertas sebagai media tulis, nama 

lontarak masih tetap digunakan.1 

 Menurut beberapa pendapat pengertian lontara sebagai berikut: 

1. B.F. Matthes dalam kamu bahasa Bugis-Belanda yang diterbitkan 

Martinus Nijhoff di s’gravenhange pada tahun 1874 berpendapat 

bahwa istilah lontara berasal dari “luar”, yaitu dari Bali atau Jawa. 

Lontara adalah sesuai kata lonta (Jawa/Melayu), yang merupakan 

transposisi kata rontal yang merupakan kombinasi kata “ron” daun, 

dan “tal”. Tal merupakan pohon yang daunnya dapat dipakai untuk 

menulis dengan kala, yaitu Borassus Flabeliformis. Pohon itu di dalam 

bahas Makassar dinamakan talak. Lontara pertama-tama berarti daun 

lontar dan dalam arti luas berarti setiap karya tulis.2 

2. A.A Cense, yang pernah menjadi pegawai bahasa di Makassar dan 

menguasai berbagai bahasa Sulawesi Selatan berpendapat sama 

dengan Matthes, yang mengartikan lontara sebagai handithrift, 

manuscript, daun lontar dan pohon fontar, la digunakan sebagai bahan 

untuk menulis. Huruf yang dipakai untuk menulis di daun tersebut di 

dalam bahasa Makassar disebut anrong lontarak dan ukiriklantacak, 

 
 1Bahri dkk, Lontarak “Sumber Belajar “Sejarah Lokal Sulawesi Selatan”, Makassar: 
Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol 8, No. 1, (2019), h. 2. 
 2Nurhayati Rahman, Sejarah dan Dinamika Perkembangan Huruf Lontaraq Di 
Sulawesi Selatan, (Makassar: lingdya 2014), h. 17. 
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adalah tulisan dalam huruf latin, serta diri serang latah tulisan dengan 

huruf Arab.3 

3. Orang-orang Makassar pada umumnya, berdasarkan Lontara Sejarah 

Gowa, berpendapat balewa tulisan Lontara diciptakan oleh Daeng 

Pamatte, seorang menteri merangkat sabbandar Gowa pada masa 

pemerintahan Raja Gowa Tumapakrisik Kallonna (penulis. Ini bukan 

tetapi gelar yang secara harafiah berarti "orang yang sakit lehernya 

yang didalam silsilah raja raja Gowa bergelar Daeng Matanre, yang 

memerintah pada akhir abad XVI. Menurut Lontara Gowa tersebut 

bahwa banyak diketahui tentang raja-raja Gowa sebelumnya, oleh 

karena itu belum ada tulisan.4 

 Keterangan-keterangan tersebut dapat diketahui bahwa lontara itu 

ialah tempat orang-orang Bugis mencatatkan berbagai peristiwa dalam 

kehidupannya yang lahir dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat 

Bugis dahulu kala. Setelah kertas menggantikan daun lontara itu sebagai alat 

untuk ditulis dengan menggunakan pena tau lidi ijuk yang disebut kallang, 

maka itu pun disebut lontara. 

 Setelah agama Islam tersebar di Sulawesi Selatan, para penulisnya 

mempelajarai huruf Arab melalui al-Qur’an yang merupakan kitab yang wajib 

dibaca oleh setiap orang Islam.5 Perkenalan dengan huruf Arab ini membawa 

perubahan dalam perlontarakan di Sulawesi Selatan, yakni bertambahnya 

bentuk lontarak yang menggunakan huruf Arab di samping lontara yang 

menggunakan aksara Bugis. Bahkan setelah agama Islam itu berpengaruh 

besar dalam masyarakat Bugis, orang-orang Bugis cenderung menulis ajaran-

ajaran islam itu di dalam lontara, sehingga ditemukan beberapa lontara yang 

isi seluruhnya dengan huruf dan atau bahasa Arab. 

 
 3A.A. Cense, Beberapa Tjatatan Mengenai Penulisan Sedjarah Makassar-Bugis, 
(Jakarta: Bharata 1972), h.  3. 
 4Andi Zainal Abidin, Lontara Sumber Sejarah Sulawesi Selatan , (Sulawesi Selatan: 
Yayasan Budaya Wajo  2021) h. 1. 
 5http://bugissbone.blogspot.com/2017/11/pengertian-lontara.html diakses tgl 1 
Februari 2024 
 

http://bugissbone.blogspot.com/2017/11/pengertian-lontara.html
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 Keterangan-keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang 

disebut lontara tidak hanya catatan-catatan yang disalin dengan aksara Bugis 

di atas daun lontara, akan tetapi juga catatan-catatan yang ditulis dengan 

pena di atas kertas, baik yang menggunakan aksara Bugis maupun yang 

menggunakan huruf dan atau bahasa lain, khususnya bahasa Arab. Seperti 

telah dijelaskan bahwa dalam perkembangan pertama lontara itu, aksara 

yang dipergunakan ialah aksara Bugis. Akan tetapi aksara atau huruf lontara 

ini telah mengalami perubahan dalam perkembangannya. 

B. Sejarah Lontara 

 Lontara pada zaman dahulu berbeda dengan lontara yang ada di 

zaman kita sekarang ini.  Diawal ditemukannya, lontara yang kesusastraan 

suci orang Bugis Makassar diwariskan secara lisan, namun pada 

perkembangannya tersurat yang berisi pengetahuan-pengetahuan klasik, 

kepercayaan dan mantera-mantera. Perkembangan selanjutnya pada zaman 

kerajaan-kerajaan munculnya tokoh pemikir (to acca) membawa pengaruh 

yang cukup mendasar pada isi lontara.6 Bidang pemerintahan, sosial dan 

ekonomi dan bidang hidup lainnya telah banyak menghiasi isi lontara sebagai 

rel yang mengatur kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. 

 Naskah lontara, termasuk naskah I Lagaligo, yang merupakan naskah 

yang tertua dapat diperkirakan ditulis pada tahun 900 M pada masa 

pemerintahan raja Batara Lattu, ketika putra sawerigading yang bernama I 

Lagaligo atas anjuran Batar Lattu. I Lagaligo tebalnya ±6000 halaman, buku 

tersebut berada di Universitas Leiden Negeri Belanda. B. F Mathes maupun R. 

Areru berpendapat bahwa ketika I Lagaligo ditulis, orang Bugis-Makassar 

masih menempati pesisir pantai dan belum masuk ke daerah-daerah 

pegunungan. Lagaligo menggambarkan keadaan kerajaan Bugis pada masa 

sebelum abad XIV atas masa sebelum lontara.7 

 
 6Bahri dkk, Lontarak “Sumber Belajar “Sejarah Lokal Sulawesi Selatan”, Jurnal 
Pendidikan  Sejarah, Vol 8, No. 1, (2019), h. 2. 
 7Diwan Maulan dkk, “Lontara Sejarah Sulawesi Selatan”, Jurnal Sejarah Kebudayaan, 
Vol 2, No. 1, (2014), h. 5. 
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 Berbagai lontara yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan hingga 

saat ini belum diketahui secara pasti awal keberadaannya. Namun menurut 

Mattulada, didasarkan pada isi galigo besar kemungkinan lontara ada sejak 

abad ke 7 sampai abad 12, yakni pada masa perkembangan dan akhir 

kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu Budha di Nusantara, seperti Sriwijaya dan 

Majapahit. Dalam sejarah Gowa dijelaskan tentang pentingnya lontara karena 

dapat menceritakan kepemimpinan raja-raja untuk diketahui anak cucu 

dikemudian hari. Sementara Mattulada lebih menekankan pada arti penting 

lontara sebagai pangkal kepercayaan dan pandanagan mitologi orang Bugis 

Makassar. 

 Islamisasi di Sulawesi Selatan cenderung menulis ajaran islam (al-

Qur’an) dalam lontara, sehingga beberapa lontara yang isinya menggunakan 

bahasa Arab. Lontara tidak hanya catatan yang disalin dengan aksara Bugis 

diatas daun lontara, akan tetapi juga catatan yang ditulis dengan pena diatas 

kertas baik menggunakan aksara Bugis maupun bahasa Arab. Setelah orang 

Sulawesi Selatan menggunakan kertas dan daun lontara yang digunakan yang 

dibuat dari lidi ataup ijuk, serta air perasan buah ciping (sejenis kacang-

kacangan) sebagai tintanya, kata lontara tetap digunakan. 

 Lontara ditulis dari kin ke kanan, namun tulisan ini juga dapat ditulis 

secara tidak beraturan (boustrophedon).8 Umumnya metode kedua 

diterapkan dalam buku harian Bugis tua, yang setiap halamannya direservasi 

untuk kejadian dalam satu han saja. Ketika seorang penulis kehabisan tempat 

untuk kejadian satu hari, baris terakhir akan berbelok dan berputar dalam 

alur zig-zag hingga tidak tersisa tempat lagi di halaman tersebut 

 Aksara lontara sendiri memiliki manfaat di dalamnya sebagai contoh 

saja dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang efektif. Efektif dalam 

penulisan dan efektif pula sebagai komunikasi yang bersifat rahasia". Rahasia 

 
8Muhammad Agung, Perkembangan Huruf Lontara Dalam Adat Daerah Sulawesi 

Selatan, (Pare-pare: Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada 2014), h. 2. 
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dalam arti kata hanya dapat dipahami secara terbatas bagi si pengirim dan si 

penerima pesan itu. Namun diharapkan lebih dari itu adalah menjadikan 

aksara Lontara sebagai alat komunikasi tertulis yang digunakan layaknya 

seperti aksara pada umumnya. 

 Umumnya setiap huruf diciptakan untuk menyesuaikan antara 

lambang lambang bunyi dengan sistem bahasa yang dilambangkannya. Huruf 

lontara bentuknya sitabis. Hal ini erat katannya dengan bahasa Bugis-

Makassar yang tidak mengenal konsonan mati kecuali konsonang, (ludang, 

bujung, pattalissang, dsb) glottal stop (pasaq, menreq, kaddoq dsb). Karena 

itu apabila orang Bugis melafalkan bahasa yang diadopsi dari luar, maka 

selalu pengucapan itu disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa Bugis-

Makassar. Sebagai contoh untuk melatalkan Muhammad, mereka akan 

mengucapkan dengan kata Muhammaq, atau Hemmaq Nut menjadi Nureq. 

Alhamdulillah akan menjadi Alehamendulilla, orang-orang Makassar akan 

mengatakan galattoroq untuk traktor. 

 Bentuk aksara lontara menurut budayawan Mattulada berasal dari 

"sulapa eppa wala suji. Wala suji berasal dari kata wala yang artinya 

pemisah/pagar/penjaga dan suji yang berarti putri. Wala Suji adalah sejenis 

pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. Sulapa eppa 

(empat sisi) adalah bentuk mistis kepercayaan BM klasik yang menyimbolkan 

susunan semesta, api-air-angin-tanah Huruf lontara ini pada umumnya 

dipakai untuk menulis tata aturan pemerintahan dan kemasyarakatan. 

Naskah ditulis pada daun lontar menggunakan lidi atau kalam yang terbuat 

dari ijuk kasar (kira-kira sebesar lidi).9 

 Seiring dengan perkembangan zaman, Gerakan penyelamatan aksara 

Lontara dari kepunahan mulai mendapatkan sentuhan teknologi. Fenomena 

ini terjadi pada kalangan pegiat budaya dan beberapa kelompok mahasiswa 

di Sulawesi Selatan pada umumnya, meskipun secara aktualisasi belum 

menyeluruh. Salah satu bukti rill sentuhan teknologi dalam melestankan 
 

 9Andi Sukri Syamsuri, Pelestarian dan Pemertahanan Bahasa dan Sastra Bugis, 
Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020, h. 23. 
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aksara Lontara adalah digitalisasi aksaralontara yang dilakukan oleh Yayasan 

Aksara Lontara bekerja sama dengan Pengelola Nama Domain Indonesia 

(PANDI) dalam transformasi aksara Lontara secara digital dalam bentuk 

lomba website10 

 Lontara sebagai peninggalan sejarah dan budaya masyarakat Sulawesi 

Selatan memberikan pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan bagi 

masyarakat Sulawesi Selatan Salah satu peran yang dimaksud adalah lontarak 

digunakan sebagai sumber belajar sejarah lokal. Dalam hasil penelitian 

lapangan yang dilaksanakan, Lembaga lembaga Pendidikan di Sulawesi 

Selatan menjadikan lontarak sebagai sumber belajar. Sehingga memudahkan 

guru sebagai penuntun maupun siswa sebagai pembelajar mempelajari 

lontara sebagai mata pelajaran bahasa daerah di Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama, dan menggunakan aksara lontarak menjadi modal baik 

dalam melestarikan lontarak sebagai salah satu sumber belajar. Bahkan di 

sekolah- sekolah pelosok masih ada guru yang menggunakan bahasa daerah 

sebagai pengantar dalam pembelajaran, baik di kelas maupun dalam 

melaksanakan ekstra kurikuler. 

 Untuk lebih mensosialisasikan penggunaan Lontara, perlu kiranya 

digunakan sebagai informasi publik misalnya menuliskannya pada papan 

nama toko, nama jalan, papan nama instansi baik instansi pemerintah 

maupun swasta, nama bangunan, dan peredaran di internet. 

C. Jenis-jenis Lontara 

 1. Lontara Pappareng  

 Lontara pappareng adalah salah satu sastra lisan masyarakat Bugis 

yang hingga kini masih dihayati oleh masyarakat yang berlatar belakang 

bahasa dan budaya Bugis.11 Jenis sastra ini merupakan warisan leluhur orang 

Bugis yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Isinya 

 
 10Muhammad Agung, Perkembangan Huruf Lontara Dalam Adat Daerah Sulawesi 

Selatan, (Pare-pare: Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada 2014), h. 3. 

 11Iskandar, Bentuk Makna dan Fungsi Pappaseng Dalam Kehidupan Masyarakat 
Bugis Di Kabupaten Bombana, ”, Sulawesi Selatan: Jurnal Bastra, Vol 1, No. 2, (2016), h. 2. 
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mengandung bermacam-macam petuah yang dapat dijadikan pegangan 

dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, baik kehidupan duniawi 

maupun ukhrawi 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka, penulis menyimpulkan 

bahwa lontara pappaseng adalah pesan orang tua-tua dahulu yang berisi 

petunjuk. nasihat, dan amanat yang harus dilaksanakan agar dapat menjalani 

hidup dengan baik. Lontara pappaseng sebagai karya sastra tradisional dan 

merupakan salah satu karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media 

pemaparan, digunakan oleh masyarakat tertentu secara lisan, turun-temarun, 

sifatnya sebagai amanat bahkan merupakan wasiat yang perlu dipatuhi dan 

du ndahkan. 

 2. Lontara Paggalung 

 Lontara paggalung ialah lontarak yang isinya menjelaskan keadaan- 

keadaan cuaca keadaan musim hujan, tanaman-tanaman yang baik di tanam. 

Lontarak yang berukuran kecil yang biasanya tidak banyak isinya dan 

lembarannya dinamakan sure-sure. Sure-sure bermacam-macam jenisnya, 

misalnya: 1) Sure eja-eja (gadis-gadis remaja).12 Sure-sure eja mengandung 

nyanyian yang biasanya dinyanyikan pada waktu naik rumah baru, 

mengadakan perkawinan dan perjalananan, upacara penting lainnya. 2) Sure-

surekotika (astrologi). Sure-sure kotika berisi keterangan mengenai hari baik 

dan hari buruk, langkah baik atau langkah buruk dalam suatu perjalanan 

untung ruginya perdagangan, cocok tidaknya pasangan mempelai, ayam apa 

yang berbulu yang menang apabila disabung dan lain-lain.  

 3. Lontara Pangajak 

 Lontara pangajak ialah kumpulan nasehat yang diberikan oleh orang 

tua kepada anak dan keturunannya. Adakalanya lontarak pangajak ini 

merupakan rentetan ceritera atau hikayat. Contoh, pangajak, makkedai 

sininna tommissengnge na ia tamranna tari agellie ri Allah taalah eppak 1 

rupanna, mula-mulanna marga pangisengenna, na padek araing nekek na, 
 

 12Bahri dkk, Lontarak “Sumber Belajar “Sejarah Lokal Sulawesi Selatan”, Makassar: 
Jurnal Pendidikan  Sejarah, Vol 8, No. 1, (2019), h. 4. 
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matellunna rekko arainngi arajanna, na pedek araing napakaraja alena ma 

eppana rekko ri warengi umuruk ma lamoek na pedek masaro kallang. 

Terjemahan: berkata semua orang alim, tanda orang yang di benci oleh Allah 

ada empat perkara. Pertama bila ilmunya banyak semakin meningkat 

kejahatannya, kedua bila meningkat kekayaannya meningkat pula, ketiga bila 

meningkat pangkatnya maka meningkat pula sifatnya keangkuhannya, 

keempat bila diberi umur yang panjang makin menningkat pula 

ketamakannya.13 

 4. Lontara Pangissengeng  

 Lontara pangissengeng ialah Kepercayaan masyarakat Sulawesi 

Selatan yang mempercayai terhadap fenomena-fenomena alam yang 

dianggap bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti contoh, dapat 

dilihat dalam kepercayaan mereka terhadap gerhana bulan atau gerhana 

matahari.  Dalam Lontara Pangisengeng disebutkan: 

 Rekko muharrang ngi na siamek uleng nge/ ma ega jak na paturung 

Allah  Taala ri tana e/ Ma ega to sara ininnawa na arung nge/ Enreng nge tau 

 tebbek na/ Ma deceng ngik massidekka ro to namase-mase.14 

Jika terjadi gerhana bulan pada bulan muharram, banyak kejahatan 

yang diturunkan Allah Ta’ala (didalam negeri banyak. Banyak kesusahan hati 

yang menimpa pada raja dan rakyatnya. Sebaiknya, (untuk menghindari itu) 

kita banyak bersedekah kepada orang miskin.15 

Lontara pangissengeng di atas menyinggung nama bulan dalam 

kalender Islam, yakni bulan Muharram. Hal ini menunjukkan bahwa lontara 

tersebut ditulis setelah Islam diterima di Sulawesi Selatan. Selain itu, dapat 

diartikan bahwa kepercayaan lama masih tetap berlangsung setelah Islam 

diterima baik oleh masyarakat. 

 
 13Bahri dkk, Lontarak “Sumber Belajar “Sejarah Lokal Sulawesi Selatan”, Makassar: 
Jurnal Pendidikan  Sejarah, Vol 8, No. 1, (2019), h. 6-7. 
 14Ahmad Yunus, Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991-1992), h. 28. 
 15Mustaqim Pabbajah,  “Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis- Makassar”, 
Yogyakarta: Jurnal Al- Ulum, Vol. 12, No. 2, (2012),  h.7. 
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D. Dasar Hukum Lontara  

 Al-Qur'an adalah kitab suci umat manusia, yang dijadikan sebagai 

petunjuk dan pedoman dalam kehidupan. Al-Qur'an merupakan suatu 

esksistensi kebenaran yang disampaikan kepada manusia secara terpercaya, 

komunikatif dan terjaga.16 Kepercayaan yang dituntun oleh ayat-ayat al-

Qur'an yang berujung pada tingkat keimanan manusia, merupakan ukuran 

tingkatan kedekatan manusia kepada sang pencipta.17 Kitab suci al-Qur'an ini 

kemudian memiliki banyak kandungan dan membabas berbagai macam jenis 

ilmu pengetahuan, salah satunya berkaitan dengan Lontara. 

 Dalil al-Qur’an terkait Lontara: 

 Banyak ayat-ayat suci al-Qur’an yang menjelaskan dasar hukum 

lontara tentang gerhana bulan, perbintangan, gempa bumi dan halilintar, 

diantaranya yaitu: 

A. QS Fusshilat/41:37 

وْا  وَمِنْ 
ُ
مَرِ وَاسْجُد

َ
ق
ْ
 لِل

َ
مْسِ وَلَ

َّ
وْا لِلش

ُ
سْجُد

َ
 ت
َ
 لَ
ُۗ
مَرُ

َ
ق
ْ
مْسُ وَال

َّ
هَارُ وَالش

َّ
يْلُ وَالن

َّ
يٰتِهِ ال

ٰ
ا

 
َ
وْن

ُ
عْبُد

َ
اهُ ت مْ اِيَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
هُنَّ اِن

َ
ق
َ
ل
َ
ذِيْ خ

َّ
ِ ال

ه
٣٧  لِِلّ  

Terjemahnya: 

 Sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah malam, siang, 
 matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan 
 pula) pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika 
 kamu hanya menyembah kepada-Nya.18 

 Di dalam ayat ini Allah swt Ayat ini menerangkan bahwa di antara 

tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah adanya malam sebagai 

waktu istirahat, siang waktu bekerja dan berusaha, matahari yang 

memancarkan sinarnya, dan bulan yang bercahaya. Dia yang mengatur 

 
 16Nadira, Nurul Wakia, and Amiruddin, ‘Studi Komparatif Penanggalan Bugis 
Makassar Dan Jawa Perspektif Ilmu Falak’, HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak 3, no. 3 (2023), h. 29. 
 17Nurul Wakia, “Menyibak Misteri alam Raya Melalui ayat- ayat Semesta”, Jurnal: 
Hisabuna, Vol. 2, No. 2, (2021). h. 110. 
 18Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet.X; Bandung; Diponegoro 
2014) h. 532. 
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perjalanan planet-planet pada garis edarnya di cakrawala sehingga dengan 

demikian diketahui perhitungan tahun, bulan, hari, dan waktu sebagaimana 

firman Allah: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu 

mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). (Yunus/10: 5) Setelah 

Allah menerangkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya, Dia 

memperingatkan hamba-hamba-Nya agar jangan sekali-kali bersujud kepada 

tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya itu, seperti matahari, bulan, 

bintang, dan sebagainya. Jangan sekali-kali memuliakan, menyembah, dan 

menganggapnya mempunyai kekuatan gaib, karena semuanya itu hanya 

Dialah yang menciptakan, menguasai, mengatur, dan menentukan ada dan 

tidaknya.19 

 Allah swt menetapkan manzilah-mazilah selama dua puluh delapan 

malam untuk setiap bulan, setiap malam daripada dua puluh delapan malam 

itu memperoleh suatu manzilah, kemudian tidak tampak selain dua malam, 

jika jumlah hari bulan yan bersangkutan ada tiga puluh hari. Atau tidak 

tampak selama satu malam jika ternyata jumah hari bulan yang 

bersangkutan ada dua puluh sembilan hari. Melalui hal tersebut hal-hal yang 

telah dijelaskan di atas bukannya main-main, Maha Suci Allah swt: dari 

perbuatan tersebut menerangkan kepada manusia yakui kepada orang-orang 

yang berfikir.20 

 Berdasarkan penjelasan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa Allah 

swt. Menunjukkan kekuasaanya yang Maha Agung salah satunya ialah pemilik 

segala apa yang ada di muka bumi ini, termasuk dalam penciptaan siang 

dalam malarınya. Dia menciptakan segala sesuatu sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing Allah swt. Memberikan segala ciptaanya agar 

ummatnya mengetahui dan memabarni bahwa betapa sempura ciptaan-Nya. 
 

 19https://quran.nu.or.id/fushshilat/37 (diakses tanggal 20 Juni 2024 pukul 23.25 
WITA) 
 20Imam Jalaluddin-din Al-Mahalliy, Tafsir Jalalain ( Jilid 2) (cet. 1; Bandung: Sinar 
Baru Bandung, 1990), h. 850. 

https://quran.nu.or.id/fushshilat/37
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B. Dalam QS al-An’am/6:97 

يٰتِ  
ٰ ْ
ا الَ

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
 ف
ْ
د
َ
 ق
ُۗ
بَحْرِ

ْ
ِّ وَال بََ

ْ
مٰتِ ال

ُ
ل
ُ
ْ ظ ي ِ

وْا بِهَا ف 
ُ
د
َ
هْت
َ
جُوْمَ لِت

ُّ
مُ الن

ُ
ك
َ
ذِيْ جَعَلَ ل

َّ
وَ ال

ُ
 وَه

 
َ
مُوْن

َ
عْل وْمٍ يَّ

َ
٩٧لِق  

Terjemahnya: 

 Dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu 
 menjadikannya petunjuk dalam kegelapan (yang pekat) di darat dan di 
 laut. Sungguh, Kami telah memerinci tanda-tanda (kekuasaan Kami) 
 kepada kaum yang mengetahui.21 

 Allah menjelaskan tentang kegunaan benda-benda langit lainnya, yaitu 

benda-benda langit selain matahari dan bulan, yang terkenal dengan bintang-

bintang yang digunakan oleh manusia sebagai penunjuk waktu, musim serta 

arah di waktu malam. Bintang dijadikan sebagai penunjuk waktu ialah 

dengan jalan melihat terbit dan tenggelamnya kelompok-kelompok bintang 

itu.22 Kegunaan lain bintang-bintang itu adalah sebagai penunjuk arah kiblat, 

letak kota Mekah persis di sebelah selatan kota Madinah.23 

 Allah menjelaskan kekuasaan-Nya dalam menciptakan langit, bumi 

serta segala isinya dan segala macam bentuk kehidupan serta tata hukum 

yang berlaku untuknya secara terperinci. Penjelasan ini dimaksudkan, bahwa 

dengan meneliti keagungan ciptaan Tuhan tersebut, pikiran manusia menjadi 

terbuka untuk menerima keyakinan tentang adanya Pencipta langit, bumi 

serta segala isinya serta kekuasaan yang dimiliki-Nya. 

 C. Dalam QS al-A'raf/7:78 

٧٨   َ ۡ ارِهِمۡ جٰثِمِي 
َ
ۡ د ِ

صۡبَحُوۡا ف 
َ
ا
َ
 ف
ُ
ة
َ
جۡف هُمُ الرَّ

ۡ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
 ف

 

 

 
 21Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 129. 
 22Basir, Fathur Rahman dan Nur Aisyah, “Geneologi Tradisi Ilmiah Navigasi Bugis: 

Studi Historis Perkembangan Navigasi Bugis Dalam Astronomi Islam”, Jurnal Hisabuna 1, no. 
1 (2020), h. 92. 

 23https://quran.nu.or.id/al-an'am/97 diakses tanggal 2 Februari 2024  

https://quran.nu.or.id/al-an'am/97
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Terjemahnya: 

 Maka, gempa (dahsyat) menimpa mereka sehingga mereka menjadi 
 (mayat-mayat yang) bergelimpangan di dalam (reruntuhan) tempat 
 tinggal mereka.24 
 Ayat ini menjelaskan azab Allah yang diturunkan kepada mereka 

berupa gempa dan petir yang dahsyat yang menggetarkan jantung manusia, 

mengguncangkan bumi bagaikan gempa besar yang menghancurkan semua 

bangunan sehingga mereka semuanya binasa. Tentu saja petir tersebut tidak 

seperti biasa tetapi petir yang luar biasa yang khusus ditimpakan kepada 

mereka sebagai azab atas kedurhakaan kaum tsamud. Karena kesombongan 

dan perbuatan mereka yang melampaui batas itu, lalu datanglah gempa dan 

petir yang dahsyat menimpa mereka dan menghancurkan bangunan-

bangunan yang ada di sekitarnya, dan mereka pun mati binasa, mayat-mayat 

mereka bergelimpangan di dalam selamanya puing-puing rumah mereka.25 

 D. QS al-Baqarah/2:19 

نَ   انِهِمْ مِّ
َ
ذ
ٰ
ْْٓ ا ي ِ
صَابِعَهُمْ ف 

َ
 ا
َ
وْن

ُ
 يَجْعَل

ٌۚ ٌ
بَرْق  وَّ

ٌ
رَعْد  وَّ

ٌ
مٰت

ُ
ل
ُ
ءِ فِيْهِ ظ

ۤ
مَا نَ السَّ بٍ مِّ صَيِّ

َ
وْ ك

َ
 ا

فِرِيْنَ 
ٰ
ك
ْ
 بِال

ٌٌۢ
ُ مُحِيْط

ه
 وَالِلّ

ُۗ
مَوْتِ

ْ
رَ ال

َ
وَاعِقِ حَذ ١٩الصَّ  

Terjemahnya: 

 Atau, seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit yang disertai 
 berbagai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga 
 dengan jari-jarinya (untuk menghindari) suara petir itu karena takut 
 mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.26 

 Ayat ini memberikan perumpamaan yang lain tetang hal ihwal orang-

orang munafik itu. Mereka diumpamakan seperti keadaan orang yang 

ditimpa hujan lebat dalam gelap gulita, penuh dengan suara gemuruh yang 

menakutkan dan kadang-kadang cahaya kilat menyambar sehingga mereka 

menutup telinga karena takut binasa. Demikian halnya orang-orang munafik 

selalu dalam keragu-raguan dan kecemasan dalam menghadapi cahaya Islam. 

 
 24Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 152. 
 25https://quran.nu.or.id/al-an'am/97 diakses tanggal 3 Februari 2024 
 26Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 3.  

https://quran.nu.or.id/al-an'am/97


27 
 

 

Menurut anggapan mereka, Islam itu hanyalah membawa kemelaratan, 

kesengsaraan dan penderitaan. Kadangkala pikiran mereka menyebabkan 

mereka tidak dapat melihat apa yang ada di balik hujan lebat itu (Islam), 

yaitu unsur yang membawa kehidupan di atas bumi.27 

 Berdasarkan ayat-ayat di atas yang terkait dengan lontara tentang 

fenomena-fenomena alam bahwa Allah swt menjelaskan kekuasan-Nya 

dalam menciptakan segala sesuatu saling bertentangan dan berbeda. Hal 

tersebut menunjukkan Maha Sempurna dan Agung-Nya kebesaran atas 

kekuasaan-Nya. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha 

Mengetahui, tidak ada sesuatupun yang dapat menentang dan menolaknya, 

semua itu diatur sesuai dengan ketetapan- Nya. Allah swt maha mengetahui 

atas segala sesuatu yang diciptakan-Nya. 

  

 

 

 
 27https://quran.nu.or.id/al-an'am/97 diakses tanggal 3 Februari 2024 

https://quran.nu.or.id/al-an'am/97
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BAB III 

KONSEP LONTARA PANGISSENGENG DAERAH SULAWESI SELATAN 

TERHADAP FENOMENA ALAM 

A. Implementasi Konsep Lontara Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan 

Terhadap Fenomena Alam 

 Masyarakat Sulawesi Selatan pada zaman dahulu banyak. bahkan 

kebanyakan bergantung pada keadaan alam sekitarnya. Mereka tidak mampu 

mendikte dan memaksakan kehendak sendiri pada alam, melainkan dalam 

banyak hal hanya berusaha. untuk memanfaatkan sumber daya alam secara 

amat terbatas. hal ini tercermin pada sistem pencaharian hidup yang 

bertumpu pada kegiatan berburu, berladang secara berpindah, menangkap 

ikan yang hidup sendiri di laut lepas atau pun di danau dan sungai-sungai, 

mengumpulkan dan meramu sayur-mayur.1 

 Ketika masyarakat setempat mulai mengenal teknologi tradisional 

untuk menggarap sawah ladang, mereka hanya memanfaatkan peralatan 

sederhana dengan bantuan tenaga manusia dan ternak, baik sapi maupun 

kerbau dan kuda.2 Kegiatan mereka pun hanya berlangsung secara musiman 

sesuai dengan keadaan musim yang silih berganti. Pada musim hujan mereka 

menggarap sawah ladang, sedangkan pada musim kemarau dilakukan 

pencaharian hidup dengan cara menangkap ikan, berlayar dan lain 

sebagainya. 

 Dalam kondisi seperti itu gangguan musim akan mengakibatkan 

terjadinya pula hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pencaharian 

hidup. Sejalan dengan itu timbullah upaya mereka untuk menanggulangi 

 
 1Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Lontaraq Pangissengang Daerah Sulawesi 
Selatan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Dan Pengkajian 
Kebudayaan Nusantara 1991/1992, h. 134. 
 2Moh. Ajib, Ahmad Habiburrohman Aksa, “Dampak Perkembangan Teknologi 
PertanianTerhadap Perubahan Sosial Masyarakat Petani”, Al-I’timad: Jurnal Dakwah dan 
Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 24. 
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gangguan musim melalui aneka ragam upacara tolak bala yang disebut 

massungka bala, biasa pula disebut tulak bala (maksudnya penolak bencana). 

 Selain itu pemberitaan lontara pangissengeng memuat, antara lain 

jenis-jenis upacara pertanian yang disebut barata atau lengkapnya 

mabbarata. Bahkan serentetan dengan itu, timbullah pengetahuan tentang 

alam sekitar dalam kaitannya dengan manusia. Mereka mengonsepsikan, 

bahwa peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, gerhana bulan. 

sambaran petir mempunyai arti dan makna hakiki bagi nasib peruntungan 

umat manusia. Demikian, tidak selamanya ben cana alam itu membawa 

malapetaka bagi manusia, akan tetapi ada kalanya mengandung arti baik dan 

pertanda nasib bagi anggota masyarakat. Sama halnya dengan gempa bumi, 

sambaran petirsering kali jatuhnya korban jiwa bagi manusia yang 

dilandanya, namun bagi msyarakat secara keseluruhan keadaan itu tidak 

selamanya berarti buruk.3 Ada saatnya sambaran petir memberikan pertanda 

baik dan mengandung kemujuran, kemurahan rezeki bagi warga masyarakat. 

 Semua itu menunjukkan, bahwa konsepsi nilai budaya orang Bugis di 

daerah Luwu senantiasa mengupayakan keselarasan dengan alam sekitar. 

Salah satu pencerminan lain dari orientasi keselarasan tersebut ialah adanya 

perangkat pengetahuan tradisional berkenaan dengan astrologi. Menurut 

konsepsi budaya masyarakat setempat, nasib peruntungan manusia 

senantiasa bersesuaian dengan peredaran bintang yang terdiri atas delapan 

bintang. 

 Setiap gugusan tersebut mempunyai arti tersendiri bagi hidup dan 

kehidupan manusia. Demikianlah maka secara konsepsional dapat dikatakan 

bahwa nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan berorientasi pada 

keserasian alam. 

 

 
 

 3Nunung Prajarto, “Bencana, Informasi dan Keterlibatan Media”, Jurnal Ilmu Sosial 
Dan Ilmu Politik, (2008), h. 9. 
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Gambar 3.1  

Lembaran Lontara Pangissengeng4 

 

B. Bagian-Bagian Konsep Lontara Pangissengeng Daerah Sulawesi 

Selatan Terhadap Fenomena Alam 

 Konsep lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan terhadap 

fenomena alam sebagai berikut:   

 1. Konsep Lontara Pangissengeng Terhadap Gerhana Bulan 

 Dalam hal ini membahas tentang peristiwa alam yaitu gerhana bulan 

dan muatan nilai yang dikandungnya. Baik dan buruk akibat dari suatu 

gerhana bulan terhadap kehidupan masyarakat manusia tergantung pada 

saat terjadinya peristiwa yang dimaksud. Jadi, dalam hal ini peredaran bulan 

mempunyai nilai tersendiri, sehingga terjadinya gerhana pada suatu bulan 

tertentu akan mengandung nilai tertentu di dalamnya. 

 1) Konsep masyarakat Sulawesi Selatan terhadap gerhana bulan yang 

terdapat di dalam tradisi lontara pangissengeng: 

 Gerhana bulan sebagai pertanda dari para leluhur: Lontara 

pangissengeng mencatat bahwa gerhana bulan dianggap sebagai pertanda 

 
 4https://www.merahputih.com/ (Diakses 15 Juli 2024 Pukul 22:27 WITA) 

https://www.merahputih.com/
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dari para leluhur atau dewa.5 Fenomena ini dipandang sebagai pesan yang 

harus diperhatikan oleh masyarakat. Pesan ini bisa berupa peringatan 

tentang bencana yang akan datang, atau sebaliknya, sebuah tanda bahwa 

berkah akan segera tiba. 

 Lontara pangissengeng, tercatat bahwa saat gerhana bulan terjadi, 

masyarakat Sulawesi Selatan harus melakukan ritual dan upacara adat untuk 

menghormati para leluhur dan memohon perlindungan. Upacara ini 

melibatkan doa bersama, persembahan makanan, dan penggunaan alat musik 

tradisional.6 

 Pengaruh pada kehidupan dan alam lontara pangissengeng 

menyebutkan bahwa gerhana bulan memiliki pengaruh besar terhadap 

kehidupan dan alam. Misalnya, gerhana bulan dapat mempengaruhi 

kesuburan tanah dan hasil panen. Oleh karena itu, masyarakat melakukan 

upacara khusus untuk memastikan bahwa gerhana tidak membawa dampak 

negatif pada pertanian mereka. 

 Keseimbangan kosmik7 menurut lontara pangissengeng, gerhana 

bulan adalah bagian dari keseimbangan kosmik yang harus dihormati. 

Masyarakat percaya bahwa selama gerhana, energi alam sedang mengalami 

penyesuaian. Ini adalah waktu yang sakral dan harus diisi dengan kegiatan 

spiritual seperti meditasi dan doa. 

 Gerhana bulan dalam lontara pangissengeng sering dikaitkan dengan 

simbolisme dan mitos. Salah satu mitos yang terkenal adalah bahwa bulan 

sedang dimakan oleh makhluk gaib, dan bunyi-bunyian yang dibuat oleh 

masyarakat bertujuan untuk mengusir makhluk tersebut. Mitos ini 

 
 5Johan Nyompa, Mula Tau (Satu Studi Tentang Mitologi Orang Bugis), Makassar:  
Universitas Hasanuddin, 1992, h. 40. 
 6Abu Yazid Risal dkk, “Pengaruh Bentangan Langit Pada Kehidupan Masyarakat di 
Indonesia”, Jurnal Umsu: Astronomi Islam, 2023, h. 23. 
 7Kosmik adalah baik mengenai alam bawah untuk menunjuk bumi dan kegelapan 
yang menyelimutinya maupun alam atas untuk menunjuk langit dan segala isinya, serta 
cahaya yang meneranginya. M. Anwar Syarifuddin, “Memaknai Alam Semesta: Simbolisasi 
Kosmik dalam Ontologi Mistik Sahl ibn 'Abd Allah al-Tustari”, Jurnal: FUF UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2009, h. 4. 
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mencerminkan upaya masyarakat untuk menjelaskan fenomena alam yang 

luar biasa dalam kerangka budaya mereka. 

 Lontara pangissengeng, gerhana bulan dianggap sebagai waktu yang 

tepat untuk memperkuat perlindungan spiritual8. Masyarakat percaya bahwa 

doa dan ritual yang dilakukan selama gerhana bulan memiliki kekuatan 

khusus untuk melindungi mereka dari bahaya dan malapetaka. 

 Kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap gerhana bulan 

seperti yang tercatat dalam lontara pangissengeng menunjukkan bagaimana 

mereka memadukan pandangan spiritual, mitologi9, dan kehidupan sehari-

hari. Dengan memahami dan menghormati kepercayaan ini, masyarakat 

Sulawesi Selatan tidak hanya menjaga warisan budaya mereka, tetapi juga 

memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara mereka. Kepercayaan ini 

mengajarkan pentingnya menghormati alam dan fenomena alam sebagai 

bagian integral dari kehidupan manusia. 

 2) Konsep Tradisi gerhana bulan dalam buku lontara pangissengeng 

sebagai berikut: 

 Yang menjelaskan kalau gerhana bulan seperti: 

1. Passaleng pannessaeng ngi na rekko si yemmek i ulengnge ri yesso . e/ 

Tanran na/ Ta isseng jak e silaong deceng nge/ 

(Pasal yang menjelaskan kalau terjadi gerhana bulan di siang hari, 

tandanya ketahuilah yang buruk dan yang baik . 

2. Rekko Muharrang ngi na siyemmek uleng nge/ Ma ega jak na 

paturung Alla Taala ri tana e/ Ma ega to sara ininnawa na arung 
 

 8Spiritual kerap dikaitkan dengan hal-hal yang sangat tinggi seperti Tuhan atau 
kerohanian. Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti “semangat, jiwa, roh, sukma, 
mental, batin, rohani dan keagamaan”. Khrisna Wisnusakti dkk, "The Relationship Between 
Levels of Spiritual Welfare and Anxiety in Elderlyat Balai Perlindungan Sosial Tresna Wreda 
Ciparay West Java", Jurnal: Pendidikan Keperawatan Indonesia, vol. 4, no. 2, 2008, h. 13. 
 9Mitologi adalah bagian dari semiologi, yaitu ilmu yang luas tentang tanda dan 
bentuk. Mitologi dan semiologi, kedua-duanya berurusan dengan nilai yang tidak hanya puas 
dengan fakta. Fakta merupakan tanda yang digunakan untuk mendefinikan dan menjelajahi 
hal lainnya. Prina Yelly, "ANALISIS MAKHLUK SUPERIOR (NAGA) DALAM LEGENDA DANAU 
KEMBAR (KAJIAN SEMIOTIKA ROLAND BARTHES; DUA PERTANDAAN JADI MITOS)", Jurnal 
Serunai Bahasa Indonesia, Vol, 16, No. 2, 2019, h. 122. 
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nge/ Enreng ·hge tau tebbek na/ Ma Deceng ngik mas-sidekka ri to 

mamase mase/ 

(Jikalau terjadi gerhana bulan pada bulan Muharram. banyak 

kejahatan yang diturunkan Allah Taala di dalam negeri. Banyak juga 

kesusahan hati sang raja serta rakyatnya. Sebaiknya kita bersedekah 

kepada orang miskin). 

3. Na rekko Sapareng ngi na si yemmek uleng nge/ Kurangngi bosi e/ 

Ma sulik i inanre/ Nae engka kia arung 'mpawang ngi deceng 

wanuwa e/ 

(Kalau gerhana bulan terjadi pada bulan Safar. kurang hujannya , 

makanan mahal, akan tetapi ada raja yang membawa kebaikan bagi 

negeri). 

4. Na rekko Rabbil-Ale na si yemmek uleng nge/ Ma sero i lele na sai ye/ 

Ma sulik toi anre/ Na rekko pura ni ma nyameng to ni inin-nawan-na 

tau we ma ega e/ Nae kiya engka arung ma raja mawek mate/ 

(Kalau Rabil Awal terjadinya gerhana bulan. wabah penyakit 

berjangkit. mahal pula makanan, setelah itu senanglah perasaan hati 

rakyat, akan tetapi ada raja besar yang bakal meninggal). 

5. Na rakko Rabbi! Ahereng na si yemmek uleng nge/ Tanra bosi e 

cekkek e/ Ma egato to ma lasa/ Enreng nge to mate/ 

(Kalau bulan Rabil Akhir terjadinya gerhana bulan, tanda banyak 

hujan, dingin, banyak orang sakit serta banyak orang meninggal). 

6. Na rekko Jumadile Awwaleng ngi na siyemmek uleng nge/ Tanra ma 

ega tau lolongeng deceng ri wanuwa e/ Arungnge si tudangeng tem-

marule/ Ma ega buwa buwa/ Masempo inanre/ 

(Jikalau Jumadil Awal terjadinya gerhana Bulan, tandanya banyak 

orang beroleh kebaikan dalam negeri, banyak buah-buahan serta 

makanan murah). 
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7. Na rekko Jumadile Ahereng na si yemmek uleng nge/ Masero i bosi e/ 

Ma lasa i tedong nge olokkolok e/ 

(Kalau gerhana bulan terjadi pada Jumadil Akhir, hujan lebat, ternak 

kerbau sakit-sakitan, demikian pula binatang ternak lainnya). 

8. Na rekko Rajjak i na si yemmek uleng nge/ Tanra simusuk musuk i tau 

we/ Si sala sala i arung nge pada arung/ To maraja e pada to 

maraja/ Na rekko leppek ni tellu 'mpa leng/ Ma nyamen-ni inin-

nawan-na/ Ri sempiyat-toni dallek na/ 

(Kalau bulan Rajab terjadinya gerhana bulan, pertanda orang-orang 

akan saling perang, raja-raja saling bertikai, demikian pula orang 

besar sesama orang besar. Kalau sudah berlalu selama tiga bulan, 

hatinya pun sudah akan senang, rezekinyapun jadi murah).  

9. Na rekko Sabang ngi na si yemmek uleng nge/ Si eloriwi padan na 

arung arung nge/ To meraja e pada to meraja/ Ma sempi toi inanre/ 

(Kalau bulan Sya'ban terjadinya gerhana bulan, pertanda akan terjadi 

keakraban sesama raja, orang besar dengan sesamanya orang besar. 

Makanannya pun melimpah ruah).  

10. Na rekko Ramalang ngi na si yemmek uleng nge/ Maega deceng ri 

paturung ri Alla Taala ri mula taung nge/ Na rekko mat-tennga ni 

taung nge ma sero ni sai ye/ Masero toni lette/ Silaong anging nge/ 

(Kalau bulan Ramadlan terjadinya gerhana bulan, banyak kebaikan 

diturunkan oleh Allah Taala dalam awal tahun. Kalau sudah 

pertengahan tahun wabah penyakitakan merajalela Halilintar 

menggelegar bersama tiupan angiri kencang).  

11. Na rekko S auleng ngi na si ye mm ek uleng nge/ Ma ega to malasa/ 

Ma sara inin-=-nawa to i tau ma ega e/ Ma sulik i nanre/ Ma sero to i 

anging nge/ 
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(Kalau bulan Sawal terjadinya gerhana bulan, banyak orang jatuh 

sakit. Kesusahan hati menimpa orang banyak, makanan sulit, banyak 

angin).  

12. Ne rekko Sulekaidda i na si yemmek uleng nge/ Ma ega sukkarak na 

arung mangkauk e/ Ma repek to i wewangnge Ma sero to i anging 

nge/ Si sala to i to maraja e/ Tau tebbek e/ 

(Kalau bulan Zulkaidah terjadinya gerhana bulan, banyak kesulitan 

bagi pemerintah kerajaan. Seringkali terjadi gempa bumi. Tiupan 

anginnya kencang. Orang-orang besar saling bertikai, demikian pula 

orang banyak. Kalau Zulhijjah terjadinya gerhana bulan, banyak 

turun hujan, makanan pun sulit).  

13. Na rekko Sulehajji i wi na si yemmek uleng nge/ Masero i bosi e/ Ma 

sulik i nanre/ 

(Kalau Zulhijjah terjadinya gerhana bulan, banyak turun hujan, 

makanan pun sulit). 

14. Makko-ni e na rekko si yemmek i uleng nge/ Jak na silaong decen na 

Alla Taala muwa misseng ngi/ 

(Begitulah kalau terjadi gerhana bulan. Buruk dan baiknya, Allah 

Taala juga yang tahu).10 

Lontara pangissengeng di atas menyinggung nama bulan dalam 

kalender islam, yakni bulan Muharram. Hal ini menunjukkan bahwa 

lontara tersebut ditulis setelah Islam diterima di Sulawesi Selatan. Selain 

itu, dapat diartikan bahwa kepercayaan lama masih tetap berlangsung 

setelah Islam diterima baik oleh masyarakat. 

 2. Konsep Lonatara Pangissengeng Terhadap Perbintangan 

 Dalam lontara pangissengeng tentang perbintangan yang berkaitan 

dengan “Astrologi” menurut pengetahuan tersebuit, baik buruknya suatu 

rencana atau usaha ditentukan oleh simbol bintang yang dimilikinya.  
 

10Ahmad Yunus dkk, Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan,  (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992), h. 80-81. 
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 1) Konsep masyarakat Sulawesi Selatan terhadap perbintangan yang 

terdapat di dalam tradisi lontara pangissengeng: 

 Navigasi dan pertanian: Bintang digunakan sebagai petunjuk arah 

dalam pelayaran dan waktu terbaik untuk bertani. Masyarakat mengamati 

posisi bintang untuk menentukan musim tanam dan panen. Mitos: Banyak 

mitos yang mengaitkan bintang dengan mitos lokal, di mana bintang sering 

dianggap sebagai tempat tinggal roh nenek moyang atau dewa-dewi. 

 Ritual dan upacara: Beberapa upacara adat berkaitan dengan fase 

bulan dan posisi bintang, yang diyakini dapat memengaruhi keberuntungan 

atau kesuburan. Kalender tradisional: Masyarakat menggunakan 

pengetahuan tentang perbintangan untuk membuat kalender tradisional 

yang mengatur waktu kegiatan sosial dan pertanian. 

 Respon terhadap fenomena alam: Masyarakat memiliki cara khusus 

untuk merespons fenomena seperti perbintangan, yang sering kali diiringi 

dengan ritual tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. 

Adapun simbol dan nama-nama bintang itu sendiri terdiri atas delapan 

bintang yaitu: 

1. Bintang “Suhera”11 

2. Bintang “Marengeng”12 

3. Bintang “Tenra”13 

 
 11Bintang Suhera/ bintang suar (flare stars) adalah bintang-bintang variabel yang 
dapat mengalami peningkatan kecerahan selama beberapa menit. Semburan pada bintang 
suar diyakini mirip dengan semburan matahari karena keduanya diakibatkan oleh rekoneksi 
magnetik di atmosfer bintang. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Bintang_suar (Diakses 
tanggal 15 Juli 2024 Pukul 00:24). 
 12Bintang Marengeng adalah bintang yang memiliki arti "bintang" dalam bahasa 
Indonesia. Kata "marengeng" adalah salah satu bentuk dari kata "bintang" dalam bahasa 
Indonesia, yang memiliki arti "bintang" atau "star" dalam bahasa Inggris. Lihat 
https://dictionary.org/dictionary/indonesian-english/bintang (Diakses tanggal 15 Juli 2024 
Pukul 01:05). 
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4. Bintang “I Sengale”14 

5. Bintang “Mustaria”15 

6. Bintang “Pemeta”16 

7. Bintang “Ateriwi”17 

8. Bintang “Sittile”18 

 Tiap bintang tersebut mempunyai kualitas tersendiri menyangkut 

suratan takdir dan nasib peruntungan manusia. Perbedaan bintang bagi 

 
 13Bintang Tenra yaitu dalam lontara pangissengeng merujuk pada fenomena 
astronomis yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Bugis. Dalam 
tradisi Bugis, Bintang Tenra sering kali dihubungkan dengan tanda atau isyarat. Lihat 
https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_bugis (Diakses 15 Juli 2024 Pukul 01:20). 
 14Bintang I Sengale adalah salah satu bintang yang memiliki makna atau interpretasi 
tertentu dalam kehidupan masyarakat Bugis. Pengetahuan tentang perbintangan, ramalan, 
dan tanda-tanda alam, yang digunakan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan 
seperti pertanian, pelayaran, dan kegiatan sosial. Bintang I Sengale artinya mungkin memiliki 
konotasi tertentu, seperti waktu yang baik atau buruk untuk melakukan aktivitas tertentu, 
atau pertanda perubahan cuaca atau musim. Lihat https://kumparan.com/sejarah-dan-
sosial/filosofi-bintang-lengkap-dengan-maknanya-dalam-simbol-209YTzAT6Ht (Diakses 15 
Juli 2024 Pukul 01:40). 
 15Bintang Mustaria artinya mungkin mengacu pada salah satu bintang yang memiliki 
makna atau interpretasi khusus dalam tradisi perbintangan Bugis. Namun, detail spesifik 
mengenai arti atau interpretasi dari bintang "mustaria" dalam lontara pangissengeng dapat 
bervariasi tergantung pada teks spesifik yang digunakan atau interpretasi yang dilakukan 
oleh ahli perbintangan Bugis. Lihat http://ridwanmandar.blogspot.com/2014/09/gugusan-
bintang-yang-menuntun-pelaut.html (Diakses 15 Juli 2024 Pukul 01:50). 
 16Bintang Pemeta yaitu mengacu pada bintang-bintang yang digunakan untuk 
menentukan arah atau posisi di langit, terutama dalam navigasi tradisional atau pengamatan 
astronomi. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks pelayaran atau eksplorasi di mana 
bintang-bintang tertentu digunakan sebagai panduan untuk menemukan arah, posisi 
geografis, atau waktu tertentu. Lihat https://.kompas.com/-rasi-bintang-sebagai-penunjuk-
arah (Diakses 15 Juli 2024 Pukul 02:05). 
 17Bintang Atteriwi dalam konteks lontara pangissengeng adalah istilah yang merujuk 
kepada "bintang utara" atau "bintang kutub utara." Bintang ini penting dalam navigasi 
tradisional di mana digunakan untuk menentukan arah utara. Lihat https:// 
/budaya/kebudayaan/la-galigo-sebuah-kbugis. (Diakses 15 Juli 2024 Pukul 02:15). 
 18Bintang Sitile ialah dapat mengacu kepada "bintang timur" atau "bintang timur 
laut." Istilah ini digunakan untuk menyebut bintang yang terletak di arah timur laut dari 
posisi pengamat di wilayah Sulawesi Selatan. Bintang-bintang ini memiliki peran penting 
dalam navigasi tradisional untuk menentukan arah dan waktu, sesuai dengan tradisi dan 
pengamatan astronomi dalam budaya tersebut. Lihat https://g.co/kgs/hswaJuZ (Diakses 15 
Juli 2024 Pukul 02:30). 
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setiap individu, dengan demikian akan menentukan berbedanya pula nasib 

peruntungan antara individu di kalangan anggota masyarakat. 

 Tradisi ini mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat 

dengan alam dan bagaimana mereka menggunakan pengetahuan ini untuk 

mengatur kehidupan sehari-hari. 

 2) Konsep Tradisi perbintangan dalam buku lontara pangissengeng 

sebagai berikut:  

 Yang menjelaskan perihal perbintangan seperti: 

1. Sal'amak/ Pas-saleng pan-nessa eng-ngi bintang-nge/ 

(Selamat, Yang menjelaskan perihal perbintangan). 

2. Makkeda i panrita punna i yeng-ngi bintang-nge/ Rekko engka na-pusa 

i ininnawam-mu mu-ma elok misseng-ngi jak na iya rek-ga decen-na 

arek-ga enreng-nge jajin-na tencajin-na/ 

(Berkata ulama yang memiliki perbintangan ini, jikalau ada sesuatu 

yang membingungkan pikirannmu dan engkau mau mengetahui buruk 

atau baiknya, serta jadi atau gagalnya). 

3. Ala-o bilang mu-isseng-ngi billan-na/ Mu-ala jennek sembajang/ Mu-

wang-ngolo ri kibellak e/ Nak-keda atirn mu/ E Puwang/ Pa itai-yak 

jak na decen-na/ Iko muwa-mita-I mal-linrung-nge man-nessa-e/ 

(Ambillah hitungan untuk mengetahuinya, lalu ambil lah air wudhu, 

kemudian engkau menghadap ke kiblat. sambil berkata dalam hati 

“wahai Tuhan, tunjukkanlah kepadaku baik buruknya. Engkau jagalah 

Yang Melihat yang tersembunyi lagi yang nyata”). 

4. Mu baca-na Patiha siseng/ Kulehua siseng/ Kule a'uzu iya duwa tas-

sisen-na/ Mu baca salawak siseng/ 

(Kemudian bacalah (surat) Al-Fatihah satu kali, (surat) Al Ahmad satu 

kali, kedua Qul A’udzu masing-masing sekali lalu membaca Shalawat 

satu kali). 
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5. Nakkeda atim mu pa-ita i-yak tas-sobbu e ri laleng pa ngissengem-mu/ 

lko muwa misseng-ngi mal-linrung-nge enreng-nge man-nessa e/ 

(Berkatalah dalam hatimu "tunjukkanlah kepadaku yang bersembunyi 

dalam pengetahuan-Mu, Engkau jualah Yang Mengetahui segala yang 

terlindung dan yang nyata"). 

6. Mu inappa-na kauk i bilang-nge se kauk/ Mu inappa na taro tak-

karuwa i/ 

(Barulah engkau menggenggam hitungan, lalu bagi menjadi delapan 

bagian). 

7. Na rekko seuwa i lebbin-na/ Suh era asen na bin tan na/ Ma deceng ri-

tu/ ri lomo i-yang-ngi ri Allahu Taala-ri seuwa seuwa e mu-elo riye/ 

Engka i ri-tu ko-tosa manuk manuk ri laleng ngurungeng tep-po sara 

aelok pole na dallek mu/ 

(Kalau satu lebihnya, Suhera nama bintangnya. Itu baik, mendapat 

kemudahan dari Allah SWT untuk memperoleh segala sesuatu yang 

engkau kehendaki.  Dia tidak ubahnya dengan burung dalam 

kurungan yang tidak usaha memikirkan rezekinya). 

8. Na rekko duwa i lebbin na/ Marengeng/ Asen na bintanna/ Ma-jak ri-

tu/ Ajak mu-po-gauk i seuwa seuwa e/ Tern mu lolongeng-ngi mu nawa 

nawa e/ Pusa-o pada to-sa to mut-tamak e ri laleng rumpu api/ Masero 

pettan-na/ 

(Jikalau ada dua lebihnya, nama bintangnya ialah “Marengeng”, itu 

tidak baik. Jangan laksanakan sesuatu itu, tiada engkau peroleh 

harapanmu. Engkau bingung, sebagaimana halnya engkau masuk 

dalam asap, sangat gelap).  

9. Rekko tellu i lebbi-na/ Tanra asen-na bintan-na/ Ma de cen ri-tu pole ri 

seuwa seuwa e/ Mu lolongang-ngi rek ko na eloreng-ngi Alla Taala/ Ku 

a-no ri-tu ri matan-na esso e/ Tajang-ngi sinin-na ri seuwa-seuwa e/ 
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(Kalau lebihnya ada tiga, nama bintangnya ialah "Tanra" Itu baik 

terhadap segala sesuatu. Engkau akan memper- olehnya kalau 

dikehendaki Allah Taala. Engkau tidak ubahnya matahari yang 

menerangi segala sesuatu). 

10. Rekko eppak i lebbin-na/ I Sengale/ asen-na bintanna Tanra ma-jak ia 

ri-tu/ Cilaka i/ Pusa i/ Ten-na lolo-ngangngi anu na po-nawa nawa e 

sangadi pura pi ma-sukkarak/ 

(Kalau empat lebihnya, nama bintang ialah "I Sengale", tanda tidak 

baik. Sial, tersesat, tanpa mendapatkan apa- apa yang diidamkannya 

kecuali setelah melalui kesukaran). 

11. Rekko lima i lebbin-na/ Musettaria/ asen na bintan na Tanra ma decen-

ritu/ Ma sukkarak mulan-na/ Rekko lessok ni sukkarak na na-lolongan-

ni anu na po-nawa nawa e/ Na pada to-na buwa buwa tappa-lebbi e 

uwae na enreng- nge bosi 'pa-tuo-eng-ngi raukkaju e/ 

(Kalau lebihnya ada lima, nama bintangnya ialah "Mustaria". Itu tanda 

baik. Sukar pada mulanya, jikalau kesu- karan itu sudah berlalu maka 

ia pun mendapatkan segala yang diidamkannya. Maka tidak ubahnya 

dengan buah-buahan yang melimpah airnya, serta hujan yang menum- 

buhkan tetumbuhan). 

12. Na rekko enneng-ngi lebbin-na/ Pametta/ Asen-na bintan- na/ Tanra 

ma-deceng-ngi ri:-tu/ Na lolongang-ngi am-na-ponawa nawa . e ma si 

gak/ kuwa merto nisa ulang seppulo eppak e ompo/ Na tajang-ngi wi. 

sinin-na se-uwa seuwa e/ 

(Kalau lebihnya ada enam, bintang bernama "Pameta" itu tanda baik. 

la segera mendapatkan apa yang diidamkannya diibaratkan bulan 

empat-belas, menerangi segala sesuatu). 

13. Rekko pitu lebbin-na/ Ateriwi/ Asen-na bintan-na/ Tan-ra ma-jak i/ 

Tanra ma sara ininnawa i ri olo/ Padatoi siak lopi monang-nge na dek 
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anging 'mpawa i/ Naiya ri munrin-na ma myamen-ni ininna-wan-na/ 

Na lolongan - ni anu na po nawa nawa e ri seuwa-seuwa e/ 

(Kalau tujuh lebihnya, nama bintang ialah "Ateriwi" Tanda bersusah 

hati pada mulanya, sebagaimana halnya perahu yang terkatung-katung 

tanpa ada angin membawanya. Adapun sesudahnya, hatinya sudah 

senang dan diperoleh- nya segala yang diidamkannya). 

14. Rekko gennek tak-karuwa i/ Sitile/ Asen-na bintan-na/ Tanra ma-jak i 

ri-tu/ Kuwa to-i siak to nan-re-e api sinin-na gauk na/ Pam-mekkok i ale 

mu/ Ajak mu po-ga-uk i sininna mu ponawa nawa e/ Sabbarak-ko/ 

Serek kuwammengngi nu leppek ri sinin na balak mangongoloe ri ale 

mu/ 

(Kalau genap delapan, bintangnya bernama "Sitile", itu tanda tidak 

baik, sama halnya orang seluruh tindakannya terbakar api. Sabarkan 

dirimu. Jangan lakukan segala yang engkau pikirkan. Sabarlah, agar 

engkau terhindar dari seluruh bala bencana yang mengancam dirimu). 

15. Makko ni-ro pang-ngajak na panrita punnai-yang-ngi pa ngissengeng-

nge ri pe-paccingi-eng-ngi rahasia na ri puwanna sinin-na a l~ng-nge-

de/ Na pab-parakkak laloi Alla Taala ri ummak na Muhammade 

Sallallahu Alaihi Wassallame/ Sinin-na to mateppek ri adan-na nabit-ta 

Sallallahu alaihi wa sallame tori amasei-ri Alla Taala/ 

(Demikianlah nasihat ulama yang memiliki pengetahuan, yang 

disucikan rahasianya oleh Tuhan sekalian alam. Semoga nian Allah 

Taala memberkati umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, 

semua orang yang percaya pada sabda nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 

orang yang dikasihi oleh Allah Taala).19 

 Dalam pembahasan di atas menjelaskan tentang baik buruknya 

perbintangan menurut lontara pangissengeng. Kita di ajarkan akidah-akidah 

 
 19Ahmad Yunus dkk, Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan,  (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992), h. 115-116. 
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ilmu perihal bintang di ajarkan ambil air wudhu dan di ajarkan baca ayat 

suci al-Qur’an kebudayaan lontara pangissengeng sangatlah bermanfaat 

untuk di kembangkan kepada generasi-generasi zaman sekarang. Karena 

dapat ilmu yang sangat bermanfaat. 

 3. Konsep Lonatara Pangissengeng Terhadap Gempa Bumi 

 Dalam perihal pengetahuan tentang peristiwa alam yaitu gempa bumi 

beserta hakikat keberadaan jagad raya yang serba rahasia. Menurut persepsi 

masyarakat Sulawesi Selatan gempa bumi itu bukan hanya semata-mata 

peristiwa alam tanpa makna, melainkan sesuatu yang menjadi tanda bagi 

baik buruknya nasib peruntungan masyarakat pada waktu sesudah terjadinya 

gempa tersebut. 

 1) Konsep masyarakat Sulawesi Selatan terhadap gempa bumi yang 

terdapat di dalam tradisi lontara pangissengeng: 

 Gempa bumi sering kali dianggap sebagai tanda atau pesan dari para 

dewa atau leluhur. Ini dapat dilihat sebagai peringatan atau teguran bagi 

manusia untuk introspeksi dan memperbaiki perilaku mereka. Beberapa 

tradisi lisan menyebutkan bahwa gempa bumi adalah hasil dari aktivitas 

makhluk gaib atau dewa-dewa yang sedang marah.20  

 Gempa bumi dalam konteks lontara pangissengeng juga bisa dimaknai 

sebagai bagian dari siklus alam yang harus dihormati. Masyarakat diajarkan 

untuk hidup selaras dengan alam dan memahami bahwa bencana alam 

adalah bagian dari kehidupan di bumi.21  

 Menghadapi gempa bumi, masyarakat sering melakukan berbagai 

ritual atau upacara tradisional untuk menenangkan dewa-dewa atau roh 

leluhur. Ini bisa berupa doa bersama, persembahan, atau upacara adat 

 
 20Abdul Karim dkk, Belajar dari Leluhur: Manuskrip dan Tradisi Lisan sebagai Sumber 
Pengetahuan Ekologi dan Mitigasi Bencana, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2020, h. 57. 
 21Johan Nyompa, Mula Tau (Satu Studi Tentang Mitologi Orang Bugis), Makassar:  
Universitas Hasanuddin, 1992, h. 56. 
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lainnya.22 Upacara ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan 

keselamatan dari bencana yang terjadi serta untuk mengembalikan 

keseimbangan alam. 

 Meskipun tidak memiliki pengetahuan ilmiah modern, masyarakat 

Sulawesi Selatan memiliki kearifan lokal yang membantu mereka memahami 

tanda-tanda alam yang bisa mendahului gempa bumi, seperti perubahan 

perilaku hewan atau tanda-tanda alam lainnya. Kearifan lokal ini diwariskan 

dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya mereka 

dalam menghadapi bencana alam.23 

 Masyarakat cenderung menghadapi gempa bumi secara umum, 

dengan bekerja sama untuk membantu satu sama lain dan memulihkan 

kerusakan yang terjadi. Solidaritas dan gotong royong adalah nilai-nilai 

penting dalam tradisi ini. 

 Secara keseluruhan, konsep masyarakat Sulawesi Selatan terhadap 

gempa bumi yang tercermin dalam tradisi lontara pangissengeng 

menunjukkan perpaduan antara kepercayaan spiritual, kearifan lokal, dan 

praktik komunal dalam menghadapi bencana alam. 

 2) Konsep Tradisi gempa bumi dalam buku lontara pangissengeng 

sebagai berikut:  

 Yang menjelaskan perihal gempa bumi seperti: 

1. Pan-nessa eng ngi wewang nge ri rapang ngi makkunraiorowane/ Na 

iya tana e ritu ri taro i ri Alla Taala ju jungi langi e/Naiya langi e ritu 

riwawona i ittollok e Na iya ittollok e ritu wawo na si bale/ Na iya bale 

ri wawona si uwa e/ Na iya uwae ri wawo na si kilek e/ Na iya kilek- e ri 

wawo si ellung nge/ Na iya ellungnge ri wawo na si pettang nge/ Na iya 

pettang nge ritu Alla Taala muwa misseng ngi seuwa seuwa e/ Sangadin 

 
 22Abu Yazid Risal dkk, “Pengaruh Bentangan Langit Pada Kehidupan Masyarakat di 
Indonesia”, Jurnal Umsu: Astronomi Islam, 2023, h. 53. 
 23https://jogja.tribunnews.com/2024/07/06/4-arti-gempa-bumi-malam-hari-d -
primbon-bugis-ada-peringatan-dari-leluhur?page=all (Diakses tgl 15 Juli 2024 Pukul 03:00) 

https://jogja.tribunnews.com/2024/07/06/4-arti-gempa-bumi-malam-hari-d%20-primbon-bugis-ada-peringatan-dari-leluhur?page=all
https://jogja.tribunnews.com/2024/07/06/4-arti-gempa-bumi-malam-hari-d%20-primbon-bugis-ada-peringatan-dari-leluhur?page=all
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na Alla Taala ma tanre/ Na ma paccing/ puwang pancajieng-ngi sinin 

na lisek na alang nge Missenngi manengngi ri lalen na tajang nge 

enreng nge pettang nge/ 

(Yang menjelaskan perihal gempa bumi, diibaratkan perempuan 

dengan laki-laki. Ada pun tanah itu diciptakan oleh Allah Taala 

menyanggah langit. Ada pun langit itu (berada) di atasnya telur. Ada 

pun telurritu di atasnya ikan. Ada pun ikan itu di atas air. Ada pun air 

itu di atas daripada cahaya. Ada pun cahaya itu di atasnya awan. 

Adalah awan itu di atasnya kegelapan. Ada pun kegelapan -itu Allah 

Taala jua Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Tiada Tuhan selain 

Allah Taala Yang Maha Tinggi lagi Maha Suci. Tuhan Yang Mencipt.akan 

seluruh isi alam Yang Maha Mengetahui segala yang terang dan yang 

gelap). 

2. Na iya ri lalen na pettang nge Alla Taala pancaji wi/ Seuwa malaikak 

'mparekkeng ngi langik e enreng nge tana e/ 

(Ada pun di dalam gelap itu , Allah Taala ciptakan seorang malaikat 

yang mengenggam langit dan bumi). 

3. Alla Taala muwa pa turungengi pap-patoto na ritu/ Na ri suro na ritu 

malaikak e ri Alla Taala na rekko ·kedo ni tana e/ Ri eloreng ngi risseng 

kedo na ma decengnge enreng nge mejjak e/ 

(Allah Taala-lah yang menurunkan suratan takdirnya, maka disuruhlah 

malaikat itu oleh Allah Taala. Apabila bumi itu sudah 

berguncang/goyang, kita disuruh memahami maknanya , yang baik 

atau yang buruk). 

4. Ku waen-na mak-kedan-na Alla Taala/ Na rekko kedo ni tana e rita ni ri 

uleng na kedoang nge/ 

(Demikianlah firma:n Allah Taala, kalau bulan sudah goyang maka 

lihatlah bulan (di saat terjadinya) kegoyangan/ keguncangan (gempa) 

tersebut). 
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5.  Na rekko uleng Muharrang/ Na wettu subu na wewang/ Tanra engka 

musuk/ 

(Kalau bulan Muharram dan di kala subuh hari terjadinya gempa 

bumi, tanda akan ada peperangan).  

6.  Na rekko wettu walluha i/ Tanra ma ega i nanre ri wanu wa e/ 

(Kalau waktu adhuha , tanda banyak makanan dalam negeri). 

7. Na rekko tangasso i tanra lolongeng ngi tau we berakka enreng nge 

pammase/ 

(Kalau tengah hari, pertanda penduduk memperoleh berkah dan 

rahmat).  

8. Na rekko loro i na wewang/ Tanra musuk 

(Apabila waktu lohor terjadinya gempa bumi, tanda ada peperangan).  

9. Na rekko assarak i/ Tanra engka tol-lao ma bela mawek pole/  

(Kalau waktu asar, tanda ada peperangan). 

10. Na rekko wettu mangaribi i na wewang/ Tanra engka to-mawek mate ri 

musuk e/ Na rekko issa i na wewang/ Tanra lolongang pammase ri Alla 

Taala/ 

(Kalau waktu magrib terjadinya gempa bumi, tanda akan ada orang 

yang mati dalam pertempuran. Kalau waktu Isa terjadinya gempa itu, 

tanda akan datang rahmat dari Allah Taala). 

11. Na rekko uleng Sapareng ngi na wewang tana e na wettu subu/. Tanra 

tanra engka to maraja mappangara agama ri lelem panuwa/ 

(Kalau bulan Safar terjadinya gempa bumi, lagi pula di su- buh hari, 

pertanda ada orang besar menyiarkan agama di dalam negeri). 

12.  Na rekko walluha i/ Tanra ma ega gauk ri lalem-panuwa 

(Kalau waktu adhuha, tanda banyak tindakan (salah) didalam negeri). 

13. Na rekko loro i na wewang/ Tanra mawek i engka musuk/ 

(Kalau waktu lohor terjadinya gempa bumi, tanda bakal ada 

peperangan). 
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14. Na rekko wettu assarak i na wewang/ Tanra mawek i eng ka pammase 

ri laleng 'mpanuwa/ 

(Kalau waktu asar terjadinya gempa bumi, tanda bakal ada 

keberuntungan dalam negeri). 

15. Na rekko wettu mangaribi i na wewang/ Tanrang ngengka tollao ma 

bela mallaleng/ 

(Kalau waktu magrib terjadinya gempa bumi, tanda ada perantau ke 

negeri yang jauh sedang dalam perjalanan). 

16.  Na rekko wettu issa i na wewang/ Tanrang ngengka pammase ri 

wanuwa e/ 

(Kalau waktu Isya terjadinya gempa bumi, pertanda ada 

keberuntungan di dalam negeri). 

17. Na rekko uleng Rabbilewaleng ngi na wewang ri subu e/ Tanra malupuk 

i tau we ri lalem-panuwa/ 

(Kalau bulan Rabi'ul Awal terjadinya gempa bumi, pada waktu subuh 

tanda orang-orang akan kelaparan di dalam negeri). 

18. Na rekko wettu loro i na wewang/ Tanrang ngengka topole ma bela/ 

(Kalau waktu lohor terjadinya gempa bumi, pertanda ada orang yang 

datang dari tempat jauh). 

19. Na rekko assarak i na wewang/ Tanra mawek i pole ajlen- na anek anek 

e ri lalem-panuwa/ 

(Kalau waktu asar terjadinya gempa bumi, pertanda anak- anak akan 

mengalami kematian dalam negeri). 

20.  Na rekko mangaribi i na wewang/ Tanra mawek i engkadeceng/ 

(Kalau waktu magrib terjadinya gempa bumi, tanda akan ada 

kebaikan). 

21. Na rekko wettU issa i na wewang/ Tanra mawek i pole jak e ri lalem-

panuwa/ 
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(Kalau waktu isya terjadinya gempa bumi, tanda bakal ter- jadi 

bencana di dalam negeri). 

22. Na rekko uleng Rabbi ile ahereng ngi na wewang nawettu subu/ Tanra 

pole i lupuk e ri lalem-punuwa/ 

(Kalau bulan Rabiul Akhir terjadinya gempa. pada waktu subuh, tanda 

kelaparan akan melanda negeri). 

23. Na rekko walluha i na wewang/ Tanra pole i pammase na Alla Taala ri 

wanuwa e/ 

(Kalau waktu dhuha terjadinya gempa bumi, tanda akan tu run rahmat 

Allah Taala dalam negeri). 

24. Na rekko wettu loro i na wewang/ Tanra lolongeng ngi waramparang 

tau we/ 

(Kalau waktu lohor terjadinya gempa bumi, pertanda orang banyak 

akan memperoleh kekayaan). 

25. Na rekko wettu mangaribi i na wewang/ Ma sara i tau we ri lalem-

panuwa/ 

(Kalau waktu asar terjadinya gempa bumi, penduduk akan bersusah 

hati di dalam negeri). 

26. Na rekko wettu mangaribi i na wewang/ Tania ma wek I pole jak e ri 

lalem-panuwa/ 

(Kalau waktu magrib terjadinya gempa bumi, tanda akan terjadi 

bencana dalam negeri). 

27. Na rekko wettu issa i na wewang/ Tama masara _inin na wa i tau we ri 

lalem-panuwa/ 

(Kalau waktu isya terjadinya gempa bumi, tanda penduduk akan 

mengalami kesusahan hati di dalam negeri).  

28. Na rekko. ulang Jadile Awaleng ngi na wettu subu na we wang tana e/ 

Tanra mawek i engka sukkarak maraja-ri lalem-panuwa/ 
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(Kalau bulan Jumadil Awal terjadinya gempa bumi, pada waktu subuh 

pertanda akan ada kesukaran besar dalam negeri). 

29. Na rekko wettu walluha i na wewang/ Tanra ri agelli i tau we ri Alla 

Taala ri lalem-panuwa/ 

(Kalau waktu dhuha terjadinya gempa bumi, tanda pendu- duk di 

dalam negeri akan dimurkai oleh Allah Taala). 

30. Na rekko wettu loro i na wewang/ Tanra ma wek i mappa katulu tulu 

setang nge ri lalempanuwa/ 

(Kalau waktu lohor terjadinya gempa bumi, tanda setan akan 

membawa pengaruh jahat dalam negeri). 

31. Na rekko assarak i na wewang/ Tanra ma wek i si unouno tau we ri 

lalem-panuwa/ 

(Kalau waktu asar terjadinya gempa bumi, tanda penduduk akan 

saling membunuh di dalam negeri). 

32. Na rekko wettu mangaribi i/ Tanra mawek i pole angin ma raja e/ 

(Kalau waktu magrib terjadinya gempa bumi, tanda akan datang angin 

kencang). 

33.  Na rekko issa i na wewang/ Tanra ma wek i polejak e 

(Kalau waktu isya terjadinya gempa bumi, tanda akan datang 

musibah). 

34. Na rekko uleng Jadamile Ahereng na wewang ri subu e/ Tanra mawek i 

pole rennu e ri lalem-panuwa/ 

(Kalau Jumadil Akhir terjadinya gempa bumi, bertepatan dengan 

waktu subuh, tanda akan datang suka cita dalam negeri). 

35.  Na rekko wettu walluha i na wewang/ Tanrang ngengkamusuk/ 

(Kalau waktu dhuha terjadinya gempa bumi, tanda akan ada 

pepeangan). 

36. Na rekko wettu loro i na wewang/ Tanrang ngengka deceng ri wanuwa 

e/ 
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(Kalau waktu lohor terjadinya gempa bumi, tanda ada ke- baikan 

dalam negeri). 

37. Na rekko wettu assarak i na wewang/ Tanra ma wek I musuk arung 

mangkau e/ 

(Kalau waktu asar terjadinya gempa bumi, tanda Pemerin tah kerajaan 

bakal melakukan peperangan). 

38. Na rekko wettu mangaribi i na wewang/ Tanrang ngengka arung 

maraja ma wek pole/ 

(Kalau waktu magrib terjadinya gempa bumi, tanda ada raja besar 

yang bakal dating). 

39. Na rekko wettu issa i na wewang/ Tanra ma sara inin-nawa i tau we ri 

lalem-panu wa/ 

(Kalau waktu isya terjadinya gempa bumi, tanda penduduk bersusah 

hati di dalam negeri). 

40. Na rekko uleng Rajja na wettu subu na wewan'g/ Tanra na pole i wi 

rennu tau we ri lalem-panuwa/ 

(Kalau bulan Rajab terjadinya gempa bumi, bertepatan wak- tu subuh, 

tanda penduduk beroleh suka cita dalam negeri). 

41. Na rekko wettu walloha i na wewang/ Tanra ma- ki pole alauk anging 

ma raja e/ 

(Kalau waktu dhuha terjadinya gempa bumi, tanda angin kencang 

akan bertiup dari timur). 

42. Na rekko wettu loro i na wewang/ Tanra ma wek i pole rukka ma sero 

e/ 

(Kalau waktu lohor terjadinya gempa bumi, tanda akan datang 

kekacauan yang amat besar). 

43. Na reeko wet tu assarak ina w ewang/ tanra ma" wek i eng ka pap-

pakalebbik ri wanuwa e/ Enrennge rennun na/ 
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(Kalau waktu asar terjadinya gempa bumi, tanda akan ada kehormatan 

dalam negeri). 

44. Na rekko wettu mangaribi i wettu issa gi na wewang/ Tanra pole i asugi 

reng nge/u 

(Kalau waktu magrib (atau) waktu isa terjadinya gempa bumi tanda 

akan datang kekayaan). 

45. Na rekko uleng Sabang ngi na wewang ri subu e/ Tanra engka musuk/ 

(Kalau bulan Sya'ban terjadinya gempa bumi, bertepatan waktu subuh, 

tanda ada pepeangan). 

46. Na rekko wettu walluha i na wewang tana e/ Tanra riagelli wi tau we ri 

lalem-panuwa/ 

(Kalau waktu Dhuha terjadinya gempa bumi, tanda pendu- duk 

mendapat murka di dalam negeri). 

47. Na rekko wettu loro i na wewang/ Tanra ma ega i nanre enreng nge 

anek-anek ri wanuwa e/ 

(Kalau waktu lohor terjadinya gempa bumi, tanda banyak makanan 

dan anak-anak di dalam negeri). 

48. Na rekko wettu assarak i na wewang/ Tanra ma wek i engka deceng ri 

wanuwa e/ 

(Kalau waktu asar terjadinya gempa bumi, tandanya akan datang 

kebaikan dalam negeri). 

49. Na rekko wettu mangaribi i na wewang/ Tanra ma wek I engkajak ri 

wanuwa e/ 

(Kalau waktu magrib terjadinya gempa bumi, tanda akan ada 

kejahatan di dalam negeri). 

50. Na rekko issa i/ Tanrajak accappuren na/ 

(Kalau waktu isya terjadinya gempa bumi, tanda keburukan pada 

akhirnya). 
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51.  Na rekko uleng Ramalang ngi na wewang tana e/ wettu subu/ Tanra 

ma wek i mate tau ma ega e ri lalem-panua 

(Kalau bulan Ramadlan terjadinya gempa bumi, bertepatan waktu 

subuh tanda kematian akan merajalela dalam negeri). 

52.  Na rekko wettu walloha i/ Tanra ma wek i engka musuk/ 

(Kalau waktu dhuha, tanda akan ada peperangan). 

53.  Na rekko wettu loro i/ Tanra ma deceng/ 

(Kalau waktu lohor, tanda ada kebaikan). 

54.  Na rekko assarak i / Tanra ma wek i pole jak e/ 

(Kalau waktu asar, tanda akan segera datang musibah). 

55. Na rekko wettu magaribi i/ Tanrang ngengka tau ma bela pole ri lalem-

panuwa/ 

(Kalau waktu magrib, tanda ada orang dari jauh yang akan datang 

dalam negeri). 

56. Na rekko wettu issai/ Tanra engka tau pole makkeda deceng ri lalem-

pan·uwa/ 

(Kalau waktu isya, tanda ada orang membawa berita baik di dalam 

negeri). 

57. Na rekko uleng Sauwaleng ngi na wewang ri wettu subue Tanra si sala-

sala i tau we ri lalem-puwana/ Na rekko ma rukka tengnga benni wi tau 

we ma ega tau mate/ 

(Kalau bulan Syawal terjadinya gempa bumi, tepat waktu subuh tanda 

penduduk akan saling bertikai di dalam negeri. Kalau orang geger di 

saat kepas tengah malam, akan banyak orang yang meninggal). 

58.  Na rekko uleng Sulekaidda i na wewang ri esso e/ Tanra ma wek i pole 

lupuk e ri lalem panuwa/ Na rekko wenni wi na wewang/ Tanra ma wek 

i na pole i jak warampa-rang ma deceng nge/ Ma sempo i kia inanre ri 

lalem-panuwa/ Ma lempuk i kia to ni.araja e ri lalem-panuwa/ 
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(Kalau bulan Zulkaidah terjadinya gempa bumi. bertepat an waktu 

siang hari itu tanda kelaparan akan melanda negeri. Kalau malam hari 

terjadinya gempa bumi itu tanda akan musibah atas harta benda 

(penduduk), akan tetapi makanan melimpah-ruah, pembesar pun akan 

jujur di dalam nnegeri). 

59. Na rekko Sulehajji na wewang ri esso e/ Tanra mawek I pole lupuk e ri 

lalem-panuwa enreng nge jak e/ Ma ega to binatang mate/ 

(Kalau Dulhijjah terjadinya gempa bumi, pada waktu siang hari, tanda 

kelaparan dan kejahatan akan datang da- lam negeri. Banyak pula 

binatang (ternak) yang mati).24 

 Dalam pembahasan di atas pengetahuan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam salah satu dari 12 bulan, mulai januari sampai 

desember. Gempa itu bisa terjadi baik malam ataupun pada waktu siang hari. 

Tanda yang diisyaratkan (oleh Tuhan) melalui peristiwa gempa itu 

ditentukan oleh saat tertentu, yaitu subuh, dhuha, lohor, ashar, magrib dan 

isya. Setiap konsep waktu tersebut mempunyai nilai tersendiri yang 

seringkali amat bervariasi jika dibandingkan antara satu sama lain. 

 4. Konsep Lonatara Pangissengeng Terhadap Halilintar 

 Sama halnya dengan peristiwa gerhana dan gempa bumi, halilintarpun 

terjadi bukan secara kebetulan dan tanpa makna tertentu. Dalam hal ini 

lontara pangissengeng membebarkan seperangkat pengetahuan tradisional, 

terutama mengenai arti dan makna-makna dalam kehidupan manusia. 

 1) Konsep masyarakat Sulawesi Selatan terhadap halilintar yang 

terdapat di dalam tradisi lontara pangissengeng: 

 Konsep masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Makassar, 

terhadap halilintar (petir) yang terdapat dalam tradisi lontara pangissengeng 

mencerminkan pandangan budaya dan kepercayaan tradisional mereka. 

Dalam tradisi lontara pangissengeng, petir dianggap sebagai fenomena alam 
 

 24Ahmad Yunus dkk, Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992), h. 81-86. 
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yang memiliki makna dan simbolisme tertentu. Berikut adalah beberapa 

konsep dan pandangan tersebut: 

 Petir sering dianggap sebagai pesan atau tanda dari para dewa atau 

leluhur. Ketika petir terjadi, masyarakat percaya bahwa para dewa sedang 

mengirimkan pesan penting yang perlu diperhatikan.25 Petir juga dianggap 

sebagai tanda perubahan cuaca atau musim. Misalnya, petir bisa menandakan 

datangnya hujan deras atau badai. Beberapa kepercayaan, petir dapat 

dianggap sebagai peringatan atau hukuman dari kekuatan gaib terhadap 

perilaku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat. 

 Petir adalah simbol kekuatan dan kekuasaan alam yang tidak bisa 

dikendalikan oleh manusia.26 Ini mengingatkan masyarakat akan kebesaran 

dan kekuasaan alam semesta. Ketika terjadi petir, masyarakat Sulawesi 

Selatan sering melakukan ritual atau doa tertentu untuk meminta 

perlindungan dan keselamatan. Hal ini mencerminkan upaya mereka untuk 

berkomunikasi dengan kekuatan alam dan menjaga keseimbangan dengan 

dunia spiritual. 

 Dalam tradisi lontara pangissengeng, petir bukan hanya fenomena 

alam biasa, tetapi memiliki makna mendalam yang terkait dengan 

kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat Makassar. Tradisi ini 

membantu memperkuat identitas budaya dan menghubungkan generasi 

muda dengan warisan leluhur mereka. 

 2) Konsep Tradisi halilintar dalam buku lontara pangissengeng sebagai 

berikut:  

 Yang menjelaskan perihal halilintar seperti: 

1. Passal eng pannessa eng ngi akko lette i/ J ak na decen na/ Na rekko Sat 

tu i na pa kenna lette de/ Tanra lolongeng ngi arajang wanuwa e/ ritu/ 

 
 25Martha Ari Molla, Perjumpaan dan Dialog Ritual Zaiso Suku Wewewa Dengan Iman 
Kristen, Jurnal: Marturia, Vol. IV, No. 1, 2022, h. 56. 
 26Wella Princa Rahmawati Narti, Simbolis Arca Buddha Maha-Aksobhya (Prasasti 
1289) Sebagai Media Pencegahan Perpecahan Kerajaan Singhasari, Jurnal: Pendidikan 
Sejarah Vol. 5, No. 3, 2017, h. 27. 
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(Pasal yang menerangkan kalau (ada) halilintar, keburukan dan 

kebaikannya. Kalau halilintar mengena pada hari Sabtu, tanda negeri 

beroleh kebesaran).  

2.  Rekko tengas-so i nakkenna lette de/ Tanra lolongeng - ngi eppak i 

rupan na ma wek pole/ Seuwa ni tanra lupuk Ma duwa na tanning 

n'gengka bali ma wek pole/ Di tellun na lisek na wanuwa e ma wek si 

salasala/ Ma eppak na/ Tanra ma wek i pole sai ye/ Na ri eloreng lisek 

na wanuwa e · si tuju ada/ Mas-sidekka/ Kuwammeng ngi ajak na 

marulle wanuwa e/ Na leppek ri solang nge/ Barak ri we rem-mui 

deceng ri Alla Taala/ 

(Kalau halilintar mengena pada waktu tengah hari, memperoleh 

empat hal yang besar. Pertama, kelaparan. Kedua, tanda akan datang 

musuh berkekuatan besar. Ketiga, penduduk dalam negeri akan saling 

bertikai. Keempat, tanda wabah penyakit akan merajalela. Maka 

disarankan penduduk negeri menyatuka n kata/mufakat, untuk 

bersedekah agar negeri tidak goyah, terhindar dari mala petaka. 

Semoga Allah Taala memberikan kebaikan).  

3.  Na rekko Ahak i na pa kenna lette/ Tama ma wek i lolo ngeng perik 

wanuwa e/ Ri eloreng ngik mas-sidekka/ Kuwameng ngi na leppe-riwi 

wanuwa el Na rekko elek i na pa kenna lisek na oling nge/ Tanra 

lolongengngi deceng Na rekko tengasso i na pa kenna oling nge/ Tanra 

engka bali ma wek pole/ Na rekko araweng ngi na pa kenna oling nge 

duwa i ma wek pole/ Tanra pole i sai ye/Tanra pole gi lupuk e/ 

(Kalau pada hari Ahad halilintar mengenai itu tanda negeri akan dilanda 

bencana. Disarankan (untuk) bersedekah, agar negeri terhindar (dari 

malapetaka). Kalau pada pagi hari petir mengena , tanda beroleh 

kebaikan. Kalau waktu tengah hari. petir itu mengena tanda ada musuh 

bakal tiba. Kalau waktu sore hari, petir itu mengena maka (ada) dua hal 

besar akan datang. Pertanda wabah penyakit akan berangkit, ataukah 

tanda akan datang (masa) kelaparan).  
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4.  Na rekko Seneng ngi na pa kenna oling nge/ Tanra temmarulleng ngi 

arung nge sibawa to maraja na/ Ri eloreng ngik po gauk lempuk/ 

Kuwammeng ngi na rai decenna/ Tama ma ega to padangkang pole ri 

arung nge ritu 

(Kalau pada hari Senin petir mengena, tanda (bahwa) raja dan 

pembesarnya- goyah. Disarankan agar ia (raja dan peml1esar kerajaan) 

berlaku jujur, agar kebaikannya menjadi lebih kukuh. Tanda banyak pula 

niagawan 1 ) yang datang pada raja tersebut).  

5. Na rekko Salasa i na-pa-kenna uling nge/ Tanra ma wek I pole sukkarak e 

ri talem-panuwa/ Olokolok e mate i/ Ma wek toi ma lewaseng tau we/ 

Atutu i ma-deceng toi wanuwa e/ Kuwammeng ngi leppek ri jak e/ Na ri elo 

reng mas-sidekka tau we ri pa~kere k e ri to memasema se/ 

(Kalau pada hari Selasa petir mengena, tanda akan timbul kesukaran 

dalam negeri. Ternak pada mati, penduduk pun bakal kelaparan. Jagalah 

baik-baik negeri, agar lepas dari marabahaya. Penduduk pun disarankan 

memberikan sedekah kepada fakir-miskin).  

6. Na rekko Arabak i na pa kenna oling nge/ Tanrangngeng ka api ma raja ri 

wanuwa e makkanre/ Na ri eloreng tau we mita osso ma deceng na dio na 

pe paccingi ale na/ Tas-sidekka passongka jak/ Tap-puwasa tellungosso Ku 

wammeng ngi ta leppek ri jak e/ N elok na kuwa Alla Taal a/ 

(Kalau pada hari rabu , petir mengenai itu pertanda adanya kebakaran 

besar di dalam negeri. Penduduk disarankan, mencahari hari yang baik 

lalu mereka mandi, membersihkan diri serta bersedekah untuk penolak 

bala 2 ) kemudian puasa selama tiga hari semoga engkau terhindar dari 

bencana. N amun tergantung juga (pada) kehendak Allah Taala).  

7.  Na rekko Kammisik i na pa kenna oling nge/ Tanra lolongeng ngi barakka 

wanu wa e na ri tulun na/ Na ri pa raddeki yang pammase ri Alla Taala/ Ta 

po gauk deceng idik maneng/ Kuwa e lempuk/ Kuwammeng ngi 

talolongeng asalama keng/ Na ri eloret-to po gauk sembajang/ Na sawe to 

buwa-buwa e/ 
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(Kalau pada hari Kamis, petir menyambar itu tanda negeri beroleh 

berkah, pertolongan dan dilimpahi rahmat (oleh) Allah Taala. Perbuatlah 

kebaikan, seperti kejujuran supaya engkau beroleh keselamatan. 

Diharapkan pula engkau melakukan sembahyang, agar tetumbuhan 

berbuah lebat).  

8.  Na rekko osso Jumak i na pa kenna oling nge/ Tanra ma deceng ngi arung 

mangkauk e silaong to maega e/ Lolonget- toi dallek tem-marulle na 

leppek ri jak e/ 

(Kalau paa hari Jum'at petir menyambar, itu tanda baik bagi raja dan 

orang banyak. Beroleh pula rezeki, ketegaran, serta terhindar dari 

marabahaya).27 

 Dalam pembahasan di atas persepsi masyarakat menyangkut nilai baik 

ataupun nilai buruk yang dilambangkan oleh halilintar itu sangat ditentukan 

oleh dua pokok. Pertama, hari terjadinya halilintar dan kedua saat tertentu di 

mana halilintar itu menggelegar ataupun menyambar sesuatu. Perhitungan 

waktu dalam satu hari telah disajikan di muka sehingga dipandang tidak perlu 

diulangi lagi. 

 
27Ahmad Yunus dkk, Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Selawesi 

Selatan: Pananrangi Hamid, 1992), h. 86-87. 
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BAB IV  

LONTARA PANGISSENGENG DAERAH SULAWESI SELATAN DITINJAU DARI 

KAJIAN ILMU FALAK 

A. Sistem Lontara Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan Ditinjau Dari 

Kajian Ilmu Falak 

 Lontara Pangissengeng adalah sebuah manuskrip kuno warisan 

budaya Bugis1 yang membahas berbagai fenomena alam seperti gerhana 

bulan, perbintangan, gempa bumi dan halilintar. Meskipun didasakan pada 

pengamatan tradisional, lontara pangissengeng menawarkan perspektif unik 

dalam mengkaji peristiwa alam yang kerap dianggap gaib dan mistis.  

 Kandungan lontara pangissengeng terbagi dalam beberapa bagian 

yang membahas: 

a. Gerhana bulan, penyebabnya menurut pandangan tradisional dan 

muatan nilai yang dikandung. 

b. Perbintangan, berkaitan dengan astrologi menurut pandangan 

masyarakat tersebut. 

c. Gempa bumi, tanda-tanda alam yang mengisyarakatkan rahasia 

tertentu. 

d. Halilintar, sama halnya dengan peristiwa gerhana dan gempa bumi 

yang hanya secara kebutulan dan tanpa makna.2 

 Fenomena alam tersebut tentu memiliki dampak positif dan negatif, 

namun perlu dicactat bahwa tradisi menyikapi fenomena alam tersebut dari 

segala lapisan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki kelebihan masing-

masing karena memiliki tujuan dan sasarannya masing-masing. Itu hanya 

 
 1Nurnaningsih, “Rekonstruksi Falsafah Bugis dalam Pembinaan Karakter: Kajian 
Naskah Paaseng Toriolo Tellumpoccoe”, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13, No. 2, (2015) h. 
402. 
 2Ahmad, Yunus dkk. Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992). h. 120. 
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Sebagian dari pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut yang sedikit bergantung 

pada peraturan agama.3  

 Ilmu Falak mempelajari empat masalah, yaitu: penetapan arah kiblat, 

penepatan waktu-waktu salat, penepatan awal bulan, perbintangan, gerhana 

bulan dan fenomena alam lainnya.4 Ilmu Falak juga merupakan ilmu tua yang 

telah lama hadir dikalangan manusia dari masa ke masa mengalami 

perubahan. Dalam perkembangannya Ilmu Falak ini menyangkut tentang 

fenomena-fenomena alam. Menurut Zubeir Umar al-Jailani mendefinisikan 

Ilmu Falak sebagai ilmu yang mempelajari siang dan malam yang berkaitan 

dengan gerhana bulan dan fenomena alam lainnya.5 

 Kajian dari Ilmu Falak terhadap Lontara pangissengeng menjadi bukti 

bahwa kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan kuno memiliki pengetahuan 

yang sama. Mempelajari tentang benda-benda langit dan fenomena 

astronomi lainnya. Meskipun informasinya masih terbatas, lontara 

pangissengeng ini bisa menjadi sumber data menarik untuk dikaji lebih lanjut 

atau menghidupkan kembali pengetahuan dalam ilmu falak tersebut. 

Pengetahuan tradisional yang terkandung di dalamnya bisa memperkaya 

khazanah ilmu falak, sekaligus menjadi jembatan untuk memahami budaya 

dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan. 

B. Lontara Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Fenomena 

Alam Ditinjau Dari Kajian Ilmu Falak 

Lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan terhadap fenomena-

fenomena alam yaitu gerhana bulan, perbintangan, gempa bumi dan halilintar 

dapat ditinjau dari kajian Ilmu Falak sebagai berikut: 

 
 3Rusydi Sulaiman, ‘Gerhana Dan Keharusan Kosmologis Manusia: Tinjauan Filsafat 
Wujud, Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan, 3.2 (2017), h. 104–26. 
 4Hajar. Ilmu Falak Sejarah, Perkembangan dan tokoh-tokohnya, (Pekanbaru: PT Sutra 
Benta Perkasa: 2014). h. 57. 
 5Zubeir Umar al-Jailani, al- Khulashah al-Wafiyah fi al-Falaky bi Jadwalil al-
Lugharitmiyah (2004) h. 4. 
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1. Lontara pangissengeng terhadap gerhana bulan ditinjau dari 

kajian Ilmu Falak: 

Gerhana bulan telah terjadi di berbagai belahan dunia sejak zaman 

dahulu, termasuk di Sulawesi Selatan perkiraan pada tahun 1950-an tradisi 

lontara pangissengeng sudah dibuat saat sebelum gerhana bulan terjadi. 

Fenomena ini dapat diamati dari berbagai lokasi di Bumi, termasuk Sulawesi 

Selatan. Sulawesi Selatan memiliki sejarah astronomi yang panjang dan kaya, 

dan gerhana bulan pasti menjadi bagian dari pengamatan dan catatan 

astronomi di wilayah ini. Masyarakat setempat kemungkinan memiliki cerita 

rakyat, mitos, atau penjelasan tradisional mengenai gerhana bulan yang 

menjadi bagian dari budaya dan warisan mereka. Masyarakat di berbagai 

daerah sering menggunakan fenomena astronomi seperti gerhana bulan 

untuk berbagai keperluan, termasuk penanda waktu, kalender, atau 

keperluan ritual. 

Menurut kepercayaan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap 

gerhana bulan tersebut dapat terjadi sesuai bulan tertentu dalam kalender 

islam.6 Misalnya pada bulan Muharram banyak kejahatan, bulan Safar 

kurangnya hujan, bulan Rabiul Awal wabah penyakit berjangkit sehingga raja 

besar meninggal, bulan Rabiul Akhir tandanya banyak meninggal, bulan 

Jumadil Awal berbuat kebaikan, bulan Jumaidil Akhir binatang sakit, bulan 

Rajab pertanda orang-orang saling berperang, bulan Sya’ban pertanda 

keakraban sesame raja, bulan Ramadhan pertanda kebaikan diturunkan oleh 

Allah swt dalam awal tahun, bulan Syawal banyak yang jatuh sakit, bulan 

Zulkaidah pertanda kesulitan dan bulan Zulhijjah banyak turun hujan 

sehingga makanan sulit.7 

 
 6Fatmawati dkk, “Khazanah Tradisi Astronomi dan Astrologi Masyarakat Sulawesi 
Selatan” AL-MARSHAD: JURNAL ASTRONOMI ISLAM DAN ILMU-ILMU BERKAITAN, 2022). h. 
147. 
 7Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Lontaraq Pangissengang Daerah Sulawesi 
Selatan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Dan Pengkajian 
Kebudayaan Nusantara 1991/1992, h. 80-81. 
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Pendapat masyarakat daerah Sulawesi Selatan terhadap gerhana 

bulan, ketika zaman dahulu gerhana terjadi melakukan ritual adat 

Mappacciara’ Bulang8 masyarakat percaya bahwa gerhana bulan adalah 

pertanda dari kemarahan para dewa atau leluhur. Pada masa lalu, ritual ini 

melibatkan pembacaan doa-doa khusus oleh para tetua adat, serta 

penggunaan bahan-bahan seperti daun sirih, beras, dan air suci. Selama 

gerhana bulan, beberapa masyarakat percaya bahwa roh jahat mencoba 

menguasai bumi. Untuk mengusir roh-roh ini, mereka membuat kebisingan 

dengan memukul peralatan rumah tangga, seperti wajan atau panci. Adapun 

tradisi ketika terjadi gerhana bulan menggunakan bambu yang dipukul-pukul 

untuk menghasilkan suara yang keras dengan tujuan menakuti roh-roh jahat. 

Setiap daerah di Sulawesi Selatan mungkin memiliki variasi tradisi dan 

kepercayaan yang berbeda-beda terkait gerhana bulan. Tradisi-tradisi ini 

merupakan bagian penting dari kekayaan budaya dan kearifan lokal yang 

diwariskan oleh nenek moyang.9 

Fenomena alam tersebut tentu memiliki dampak positif dan negatif, 

namun perlu dicactat bahwa tradisi menyikapi gerhana bulan dari segala 

lapisan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki kelebihan masing-masing 

karena memiliki tujuan dan sasarannya masing-masing. Itu hanya Sebagian 

dari pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut yang sedikit bergantung pada 

peraturan agama.10  

Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam 

satu garis simpul, dengan posisi bulan membelakangi bumi (oposisi). Tentu 

 
 8Mappacciara' Bulang adalah Upacara ritual adat masyarakat ketika terjadi gerhana 
bulan, Masyarakat percaya bahwa gerhana bulan adalah pertanda dari kemarahan para dewa 
atau leluhur. Hidayat, Moechtar dan Putri Ririn A. Penetapan Warisan Budaya Takbenda 
Indonesia, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018 h. 307. 
 9Junaidi, dkk. Bukti Kebesaran Allah Itu Bernama Gerhana Matahari dan Bulan, 
Jakarta: CV Spektra Anugerahabadi, 2016, h. 52. 
 10Rusydi Sulaiman, ‘Gerhana Dan Keharusan Kosmologis Manusia: Tinjauan Filsafat 
Wujud, Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan, 3.2 (2017), 104–26. 
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saja gerhana bulan terjadi pada malam bulan purnama. Gerhana bulan terjadi 

karena bulan memasuki umbra bumi.11 

Gambar 4.1  

Ilustrasi Terjadinya Proses Gerhan Bulan12 

 

Karena pengaruh inklinasi bulan terhadap ekliptika, maka gerhana 

total tidak selalu terjadi pada saat bulan purnama. Jika bulan hanya dekat 

simpul, maka hanya akan terjadi gerhana penumbra. Jika bulan sangat jauh 

dari simpul maka tidak terjadi gerhana bulan pada saat Bulan purnama.13 

Pengertian gerhana bulan dalam Ilmu Falak, gerhana bulan (Khusuful 

Qamar) adalah hilangnya cahaya bulan sebagian atau keseluruhannya pada 

waktu malam.14 Pembahasan utama dalam penentuan gerhana adalah 

menentukan menghitung waktu gerhana, yaitu ketika terjadi kontak antara 

matahari dan bulan. Apabila matahari menutupi bulan sehingga bulan tidak 

kelihatan disebut gerhana bulan.15  

 

 
 11Dewi Gita Rahmayani, "Fenomena Gerhana Bulan dalam Perspektif Islam", Religion 
: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 3, No. 2, (2024), h. 4. 
 12https://images.app.goo.gl/Ez18w4vyGTqYfWsj7 (Diakses 15 Juli 2024 Pukul 22:32 
WITA) 
 13Agus Fany Chandra Wijaya, "KONSEP ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA 
GERAK BUMI DAN BULAN", Jurnal: DIGITAL LEARNING LESSON STUDY JAYAPURA, 2010, h. 11. 
 14Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017) h.105 
 15Ahmad Izuddin,dkk. Buku Saku Hisab Rukyat, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), 
h. 5-6. 

https://images.app.goo.gl/Ez18w4vyGTqYfWsj7%20(Diakses%2015
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Ayat tentang Tanda-tanda kekuasaan Allah swt terhadap Gerhana 

bulan. Dalam QS al-Anbiya/21:33 

وََ
ُ
ذِيَ َوَه

َّ
َََال

َ
ق
َ
ل
َ
لَََخ ي 

َّ
هَارَََال

َّ
سَََوَالن م 

َّ
ََوَالش

 
مَرَ

َ
ق
ْ
لَ ََوَال

ُ
َ ََك ِ ِ

ََف  ك 
َ
ل
َ
ََف

َ
ن بَحُو  س  ٣٣ََيَّ  

Terjemahnya: 

 Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan 
 bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya.16 

 Dalam ayat ini Allah mengarahkan perhatian manusia kepada 

kekuasaan-Nya dalam menciptakan waktu malam dan siang, serta matahari 

yang bersinar di waktu siang, dan bulan bercahaya di waktu malam. Masing-

masing beredar pada garis edarnya dalam ruang cakrawala yang amat luas 

yang hanya Allahlah yang mengetahui batas-batasnya. 

 Adanya waktu siang dan malam disebabkan karena perputaran bumi 

pada sumbunya, di samping peredarannya mengelilingi matahari. Bagian 

bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami waktu siang, sedang 

bagiannya yang tidak mendapatkan sinar matahari tersebut mengalami 

waktu malam. Sedang cahaya bulan adalah sinar matahari yang dipantulkan 

bulan ke bumi. Di samping itu, bulan juga beredar mengelilingi bumi. 

 Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini pendapat 

masyarakat daerah Sulawesi Selatan terhadap gerhana bulan itu suatu 

fenomena alam, kekuasaan Allah swt. Maka masyarakat Sulawesi Selatan 

sekarang lebih cenderung melakukan Salat Khusuf atau Salat gerhana bulan. 

Selama gerhana berlangsung, umat Islam juga disunahkan untuk melakukan 

dzikir, istighfar, sedekah, dan amal kebajikan lainnya. Dzikir dan doa ini 

dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan kebajikan masyarakat.  

 
 16Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h 291. 
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 Maka kehidupan modern ini telah mengetahui dari pengetahuan Ilmu 

Falak17 bahwa terjadinya gerhana bulan itu hanya hilangnya cahaya bulan. 

Tradisi masyarakat Sulawesi Selatan itu salah mengartikan bahwa gerhana 

bulan bukanlah tanda kesialan atau penyebab kematian seseorang, tetapi 

gerhana bulan merupakan momen merenungkan tanda kekuasaan Allah swt. 

Untuk itu, merupakan sunnah bagi umat islam untuk beribadah Ketika terjadi 

gerhana bulan melalui ibadah berupa salat gerhana yang dilakukan sendiri 

atau berjamaah, perbanyak takbir dan sedekah.18 Hal ini, sejalan dengan apa 

yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad saw:  

ر َّ الش مْس َّ إِن َّ الْق م  َِّ آي اتَِّ مِنَّْ آي ت انَِّ و  سِف انَِّ ل َّ ، اللَ  وْتَِّ ي نْخ  د َّ لِم  ل َّ أ ح  ي اتهَِِّ و   ، لِح 

أ يْتمَُّْ ف إذِ ا ك بِِّرُوا اللَ  َّ ف ادْعُوا ذ لِك َّ ر  لُّوا ، و  ص  د قوُاَّ و  ت ص  و   

Artinya:  

 “Dan sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana 
 karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian melihat salah 
 satunya (terjadi gerhana), maka bersegeralah mengingat Allah ‘Azza 
 wa Jall. (HR. Sunan al-Nasai).19 

 Abu Musa al-Asy’ari ra. Mengatakan Nabi saw bersabda, “Tanda-tanda 

ini, yang Allah tampakkan, bukanlah terjadi karena kematian atau kelahiran 

seseorang. Namun, dengannya Allah memberikan rasa takut kepada hamba-

hamba-Nya. Maka apabila kamu menyaksikan salah satu tanda-tanda itu, 

segeralah berdzikir, berdoa dan memohon ampunan-Nya.20 

 Hadits Nabi saw diatas menunjukkan bahwa gerhana bulan bukanlah 

sekedar fenomena alam biasa. Gerhana bulan merupakan fenomena alam 

 
 17Rahma Amir, “METODOLOGI PERUMUSAN AWAL BULAN KAMARIYAH DI 
INDONESIA”, ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol. 1, No. 1, 2017, h. 87. 
 18Qomaruz Zaman, ‘Gerhana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Astronomi’, 
Empirisma, 25.2 (2016), 157–70 . 
 19Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali bin Sinan Abu ‘Abdu al-Rah}ma>n al-Nasa’i, Sunan al-
Nasa>’i, h. 213. 
 20Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir, 
Jakarta: GEMA INSANI, 1999, h. 47. 
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yang memang Allah kehendaki sebagai salah satu ayat (tanda) kebesaran-

Nya. Hadits ini memberikan pelajaran dan tuntutan kepada umat islam. 

2. Lontara pangissengeng terhadap perbintangan ditinjau dari 

kajian Ilmu Falak: 

 Sejarah perbintangan di Sulawesi Selatan, khususnya dalam konteks 

tradisi dan pengetahuan lokal, telah ada sejak zaman dahulu kala. Masyarakat 

Bugis dan Makassar, dua etnis besar di Sulawesi Selatan, memiliki tradisi dan 

pengetahuan astronomi yang diturunkan secara turun-temurun. Tradisi ini 

terkait erat dengan kehidupan agraris dan maritim mereka. Salah satu contoh 

konkret dari pengetahuan astronomi tradisional adalah kalender Bugis yang 

dikenal sebagai "Lontara Attoriolong21 dan Lontara Pangissengeng," yang 

digunakan untuk menentukan waktu tanam, panen, dan berbagai ritual adat. 

Kalender ini mencerminkan pemahaman mendalam masyarakat lokal tentang 

pergerakan bintang, bulan, dan matahari. Namun, untuk mengetahui tahun 

tertentu di mana catatan atau sejarah perbintangan ini pertama kali 

didokumentasikan secara tertulis, perlu penelitian lebih lanjut terhadap 

sumber-sumber sejarah dan manuskrip kuno yang dimiliki oleh masyarakat 

Bugis dan Makassar.22 

 Perbintanagan itu adalah ilmu perbintangan (Astrologi) menurut 

pandangan kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan dalam fenomena alam, 

terhadap perbintangan tersebut baik buruknya suatu rencana atau usaha 

ditentukan oleh simbol bintang dapat menghitung bintang biasanya 

menggunakan berupa biji jagung dan kacang-kacangan dan serta 

mengetahuinya juga pengetahuan kebudayaan memerintahkan ambil air 

 
 21Lontara Attoriolong adalah kumpulan dokumen tentang keturunan raja-raja, 
bangsawan, dan keluarga tertentu. Lontara ini pada umumnya menjadi bahan yang 
digunakan untuk menulis sejarah. Selain itu, Lontara Attoriolong berfungsi sebagai catatan 
peristiwa yang telah dibuat atau dialami oleh orang-orang di masa lalu. Dapat dilihat pada 
buku karya Nor Sidin, BILANG TAUNG Sistem Penanggalan Masyarakat Sulawesi Selatan 
Berdasarkan Naskah Lontara (Makassar: Yayasan Turikalengna, 2020), h. 5. 
 22Andi Dewi Riang Tati, “Lontarak; Sumber Belajar Sejarah Lokal Sulawesi Selatan,” 
Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 1 (2019): h. 3. 
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wudhu, kemudian menghadap ke kiblat berdoa dalam hati agar dapat 

petunjuk baik dan buruknya sangat mengitung dan kebudayaan tidak lupa 

ayat-ayat Allah swt tetaplah baca al-Fatihah, dua Qul A’udzu (surat Annas dan 

Surat al-Falaq dan membaca salawat satu kali. Kalau satu lebihnya, Suhare 

nama bintangnya itu baik, jikalau ada dua lebihnya nama bintangnya 

Marengeng itu tidak baik, kalau lebihnya ada tiga nama bintangnya Tanra itu 

baik terhadap segala sesuatu, kalau empat lebihnya nama bintangnya I 

Sengale tanda sial, kalau lebihnya ada lima nama bintangnya Mustaria itu 

tandanya baik, jikalau lebih ada enam nama bintangnya Pameta itu tandanya 

baik, kalau lebih tujuh nama bintangnya Ateriwi itu tandanya bersusah hati 

pada mulanya, jika genap delapan nama bintangnya Sitile itu tandanya tidak 

baik.23 

 Pengetahuan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Tradisi 

perbintangan yaitu mendapatkan kesialan. Adapun ritual upacara adat dan 

ritual keagamaan juga dipengaruhi oleh perbintangan. Misalnya, penentuan 

waktu pelaksanaan upacara adat tertentu bisa didasarkan pada fase bulan 

atau posisi bintang tertentu dan ritual tersebut di lakukan agar dapat 

menentukan hari baik dan hari kesialan tersebut.24 

Menurut Susiknan Azhari, falak diartikan lengkung langit, lingkaran 

langit, cakrawala, pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan, 

dan sebagainya) bintang-bintang atau ilmu perbintangan.25 Ilmu 

perbintangan/ilmu astrologi adalah ilmu nujum. Ilmu nujum yang 

mempelajari tentang posisi bintang, bulan, matahari dan benda-benda 

lainnya, ilmu ini biasanya digunakan para dukun dan peramal untuk 

 
 23Ahmad, Yunus dkk. Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992). h. 115. 
 24https://koransulindo.com/ -tradisi-lisan-masyarakat-sulawesi-selatan/  ( Diakses 
tgl 15 Juli 2024 pukul 20.00 WITA ). 
 25Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1990), h. 239.  

https://koransulindo.com/perahu-pinisi-dalam-tradisi-lisan-masyarakat-sulawesi-selatan/
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mengetahui nasib manusia dengan landasan melihat rasi bintang yang 

menempati wilayah-wilayah di angkasa.26 

Gambar 4.2  

Ilustrasi Perbintangan27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Masyarakat Daerah Sulawesi Selatan zaman sekarang sudah paham 

bahwa bintang itu hanyalah benda langit yang dapat memancarkan 

cahayanya sendiri. Ilmu perbintangan dengan pengetahuan kebudayaan 

masyarakat menyalah gunakan bahwa bintang itu dapat menentukan nasib 

manusia dan mendapatkan sebuah kesialan pada simbol-simbol bintang 

tersebut, padahal bintang hanyalah objek langit.28 Dan Imam al-Bukhari 

rahimahullah berkatan di dalam kitab Shahih-nya: Qatadah berkata: “Allah 

menciptakan bintang-bintang untuk tiga hal”:  

 
 26Nur Qalbi, Dr. Irfan M.Ag, “Penggunaan Bintang Dalam Tradisi Masyarakat Nelayan 
Suku Makassar Desa Pa’lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”, Hisabuna, Vol. 2, 
No. 3, 2021, h. 36. 
 27https://images.app.goo.gl/PMEUrHFoLonHbppc7 (Diakses 15 Juli 2024 Pukul 
23:00) 
 28Djulianto Susantio, Astrologi Sebagai Ilmu Bantu Epigrafi; Sebuah Pemikiran 
(Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta, 2010), h. 87. 

https://images.app.goo.gl/PMEUrHFoLonHbppc7


67 
 

 

 1. Bintang juga diciptakan untuk hiasan langit, sekaligus alat pelempar 

setan yang berusaha mencuri berita langit. Allah l berfirman: QS ash-

Saffat/5:7 

ةِ 
َ
يَا بِزِيْن

ْ
ن
ُّ
ءَ الد

ۤ
مَا ا السَّ

َّ
ن يَّ
َ
ا ز
َّ
 ࣙاِن

ِۙ
وَاكِبِ

َ
ك
ْ
٦ال  

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit dunia (yang terdekat) 
 dengan hiasan (berupa) bintang-bintang.29 

 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menambahkan lagi bukti-bukti 

tentang kekuasaan-Nya, yaitu bahwa Dia telah menghias langit dengan 

planet-planet yang demikian indah. Barang siapa memandang langit di waktu 

malam yang cerah dan penuh bintang, serta bulan yang bersinar lemah, 

semestinya merasa sangat takjub dan dari mulutnya akan terucap kata-kata 

"Allahu Akbar", Allah Mahabesar.30 

 2. Sekaligus sebagai alat pelempar setan yang berusaha mencuri berita 

langit. Allah swt berfirman: QS al-Mulk/67:5 

هُمْ 
َ
ا ل
َ
ن
ْ
د
َ
عْت
َ
ِ وَا

ن يٰطِي ْ
َّ
لش

ِّ
هَا رُجُوْمًا ل

ٰ
ن
ْ
 وَجَعَل

َ
يَا بِمَصَابِيْح

ْ
ن
ُّ
ءَ الد

ۤ
مَا ا السَّ

َّ
ن يَّ
َ
 ز
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

 ِ ْ عِي  ابَ السَّ
َ
٥عَذ  

 

Terjemahnya: 

 Sungguh, Kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan 
 bintang-bintang, menjadikannya (bintang-bintang itu) sebagai alat 
 pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka (setan-setan 
 itu) azab (neraka) Sa’ir (yang menyala-nyala).31 

 
 29Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 449. 
 30https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-37-as-saffat/ayat-6  ( diakses tgl 26 Juni 
2024 pukul 22.15 WITA ). 
 31Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 562. 

https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-37-as-saffat/ayat-6
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 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghiasi langit dengan bintang-

bintang dan Allah jadikan bintang-bintang itu alat pelemper setan dan Allah 

sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Allah swt 

mengagungkan diri-Nya Yang Mahamulia dan memberitahukan bahwa di 

tangan kekuasaan-Nyalah semua kerajaan. Yakni Dialah Yang Mengatur 

semua makhluk menurut apa yang dikehendaki-Nya, tiada akibat bagi apa 

yang telah diputuskan-Nya, dan tiada yang menanya tentang apa yang 

diperbuat-Nya karena keperkasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya, dan keadilan-

Nya.32 

 3. Sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Allah berfirman 

dalam QS  An-Nahl/16:16 

 
َ
وْن

ُ
د
َ
مْ يَهْت

ُ
جْمِ ه

َّ
 وَبِالن

ٍۗ
مٰت 

ٰ
١٦وَعَل  

Terjemahnya: 

 (Dia juga menciptakan) tanda-tanda. Dengan bintang-bintang mereka 
 mendapat petunjuk.33 

 Ayat ini menjelaskan bawha Allah juga menciptakan tanda-tanda, yaitu 

penunjuk-penunjuk jalan, agar manusia dapat mencapai tujuannya dengan 

benar. Dan dengan bintang-bintang yang bertaburan dan gemerlapan di langit 

mereka, yakni para penghuni bumi tidak terkecuali kaum musyrik, mendapat 

petunjuk menuju arah yang benar.34 

 Maka dalam ajaran islam ilmu perbintangan hanyalah kedustaan dan 

kemusyirikan yang tidak boleh dipercayai. Ada dalil menunjukkan perihal ilmu 

perbintangan dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab 

sunannya dengan sanad yang shahih dari Ibu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma 

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 
 32https://quran.nu.or.id/al-mulk/5 (diakses tgl 26 Juni 2024 pukul 22.50 WITA ). 
 33Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 241. 
 34https://tafsiralquran.id/tafsir-qs-an-nahl-16-15-16-nikmat-allah-bagi-penduduk -
bumi/ (diakses tgl 26 Juni 2024 pukul 23.20 WITA ). 

https://quran.nu.or.id/al-mulk/5
https://tafsiralquran.id/tafsir-qs-an-nahl-16-15-16-nikmat-allah-bagi-penduduk%20-bumi/
https://tafsiralquran.id/tafsir-qs-an-nahl-16-15-16-nikmat-allah-bagi-penduduk%20-bumi/
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حْرِ زَادَ مَا زَادَ مَنِ اقْتبَسََ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتبَسََ   شُعْبةًَ مِنَ الس ِ  

Artinya: 

 “Barangsiapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah 
 mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus 
 bertambah.”35 

 Siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara ghaib, maka ia 

termasuk dalam golongan kaahin (tukang ramal) atau orang yang berserikat 

di dalamnya. Adapun pula hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan 

sanad yang jayyid dari ‘Imron bin Hushoin, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, beliau bersabda: 

رَ لهَُ  رَ أوَْ سُح ِ نَ لهَُ أوَْ سَحَّ نَ أوَْ تكُُه ِ  لَيْسَ مِنَّا مَنْ تطََيَّرَ أوَْ تطُُي رَِ لهَُ أوَْ تكََهَّ

Artinya: 

 “Bukan termasuk golongan kami, siapa saja yang beranggapan sial 
 atau membenarkan orang yang beranggapan sial, atau siapa saja yang 
 mendatangi tukang ramal atau membenarkan ucapannya, atau siapa 
 saja yang melakukan perbuatan sihir atau membenarkannya.”36 

 Jadi, sudah jelas bahwa persoalan ilmu perbintangan hanya terdapat 

mitos-mitos dan kedustaan yang ada maupun dalam kepercayaan masyarakat 

Sulawesi Selatan bahwa itu tidak benar. Dan dalam pengetahuan islam 

perbintangan hanyalah sebuah petunjuk jalan37, sebuah objek hiasan langit-

langit dan bintang pelempar syaitan. 

 

 

 
 35Hr. Abu Daud no. 3905, Ibnu Majah no. 3726 dan Ahmad 1: 311. Syaikh Al Albani 
mengatakan bahwa hadits tersebut hasan. 
 36Faisal, Kecerdasan Intelektual Rasulullah saw; Perspektif Hadits, 12 Jurnal 
Ulunnuha, Vol. 6, No.2, (2016) h. 19. 
 37 Ahmad Zulhaj Bimasakti, Andi Muhammad Akmal dan Syukur Abu Bakar, “RASI 
BINTANG DALAM PENENTUAN ARAH MATA ANGIN PERSPEKTIF ILMU FALAK”, Hisabuna, 
Vol. 4, No. 2, 2023, h. 6. 
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3. Lontara pangissengeng terhadap gempa bumi ditinjau dari 

kajian Ilmu Falak: 

 Gempa bumi di Sulawesi Selatan telah terjadi beberapa kali dalam 

sejarah. Pada tahun 1969 gempa bumi terjadi di Sulawesi Selatan tradisi 

lontara pangissengeng sudah dibuat saat sebelum gempa bumi terjadi. Gempa 

bumi tersebut memiliki magnitudo 7.0 Mw. Gempa bumi tersebut memicu 

sebuah tsunami besar ketinggian 12 m yang menyebabkan kerusakan 

signifikan di sepanjang pesisir Selat Makassar. Bangunan-bangunan kayu 

hanya mengalami sedikit benturan, namun dinding-dinding batu yang tidak 

diperkuat mengalami kerusakan parah. Sejumlah jembatan rusak dan tidak 

dapat diperbaiki lagi. Gempa bumi dan tsunami juga menyebabkan kerusakan 

berat di Pare-Pare dengan puluhan dilaporkan tewas. Di Makassar tsunami 

dilaporkan setinggi 3 m (9,8 ft) merusak puluhan rumah dan kapal nelayan.38 

 Menurut kepercayaan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap 

gempa bumi kalau bulan Muharram dan di kala subuh hari terjadinya itu 

pertanda akan ada peperangan, kalau bulan Safar tandanya ada orang besar 

menyiarkan agama, Kalau bulan Rabi’ul Awal tandanya ada orang kelaparan, 

kalau waktu dhuhur itu tandanya ada orang datang dari tempat jauh, kalau 

bulan Rabi’ul Akhir tandanya kelaparan, kalau bulan Jumaidil Awal tandanya 

ada kesukaran, kalau bukan Jumaidil Akhir dan bulan Rajab tandanya suka 

cita, kalau bulan Sya’ban tandanya ada peperangan, kalau bulan Ramadhan 

tandanya kematian, kalau bulan Syawal tandanya aka nada orang meninggal, 

kalau bulan Zulkaidah tandanya aka nada musibah, kalau bulan Zhulhijjah 

tandanya ada kelaparan. waktu Dhuha tandanya tidakan salah, waktu Dhuhur 

tanda ada peperangan, waktu Ashar tanda keberuntungan, waktu Magrib 

 
 38https://id.wikipedia.org/wik/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_1969 ( Diakses 
pada tgl 15 Juli 2024 Pukul 20:58 WITA).  

https://id.wikipedia.org/wik/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_1969
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tandanya ada perantau ke negeri dalam perjalanan jauh, waktu Isya tandanya 

keberuntungan.39 

 Tradisi kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap 

kepercayaan lama masih sangat kental dalam menanggapi fenomena alam 

seperti gempa bumi. Beberapa tanggapan tradisi yang umum terjadi di ialah 

Mappalette Bola40, Mappatabe-tabe41 dan pengunaan Kembang tujuh rupa 

atau tujuh jenis bunga sering digunakan dalam ritual untuk menenangkan 

roh yang marah atau mengusir roh jahat yang dianggap menyebabkan gempa. 

Adapun beberapa pantangan atau larangan yang diikuti oleh masyarakat 

selama dan setelah gempa, seperti tidak keluar rumah pada malam hari atau 

tidak melakukan aktivitas tertentu yang dianggap dapat mengganggu roh.42 

 Ilmu Falak juga bagian dari fenomena alam yaitu gempa bumi. Gempa 

bumi adalah peristiwa bergetar atau berguncangnya bumi karena 

pergerakan/pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba‐tiba 

akibat pergerakan lempeng‐lempeng tektonik.43 Istilah asli dari gempa bumi 

dalam Al-Qur‘a n adalah menggunakan kata zalzalah (gempa bumi) , namun di 

samping kata tersebut terdapat beberapa yang menunjukkan arti gempa 

bumi dalam Al-Qur‘a n, yaitu kata dakk (terbenturnya bumi, diguncangkannya 

 
 39Ahmad, Yunus dkk. Lontarak Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan, (Selawesi 
Selatan: Pananrangi Hamid, 1992). h. 81-86. 
 40Mappalette Bola  adalah tradisi yang dilakukan dengan membawa benda-benda 
sakral dari rumah keluar untuk mengusir roh jahat yang diyakini menyebabkan gempa. 
Dilihat https://waetuoe.sitemandesa.com/informasi/tradisi-marakka-bola-atau-mappalette-
bola (Diakses pada tanggal 15 Juli 2024 Pukul 21: 50 WITA). 
 41Mappatabe-tabe adalah upacara permohonan maaf kepada roh-roh leluhur dan 
makhluk halus. Mereka percaya bahwa gempa bumi bisa jadi adalah tanda ketidakpuasan 
atau kemarahan roh-roh tersebut. Dilihat https://www.kompasiana.com/mappatabe-
budaya-warisan-masyarakat-sulawesi-selatan (Diakses pada tanggal 15 Juli 2024 Pukul 
22:05 WITA). 
 42Ananda Aprilia, dkk, "Pengembangan Disaster Warning System: Edukasi untuk 
Mereduksi Persepsi Mitos Masyarakat sebagai Kesiapsiagaan Gempa di Kabupaten Bantul 
Berdasar Sudut Pandang Getaran dan Gelombang", Jurnal: Universitas Negeri Yogyakarta, 
2011, h. 2. 
 43Sunarjo, M Taufik Gunawan, Sugeng Pribadi, Gempa Bumi Edisi Populer, BMKG, 
Jakarta, 2012, h. 26 

https://waetuoe.sitemandesa.com/informasi/tradisi-marakka-bola-atau-mappalette-bola
https://waetuoe.sitemandesa.com/informasi/tradisi-marakka-bola-atau-mappalette-bola
https://www.kompasiana.com/mappatabe-budaya-warisan-masyarakat-sulawesi-selatan
https://www.kompasiana.com/mappatabe-budaya-warisan-masyarakat-sulawesi-selatan
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bumi), rajfah (gempa yang dahsyat), rajj (guncangan yang dahsyat), khasf 

(terbenamnnya bumi).44 

Gambar 4.3  

Ilustrasi Terjadinya Proses Gempa Bumi45 

 

 

 

 

 

 Masyarakat daerah Sulawesi Selatan sudah mengetahui kehidupan 

zaman sekarang ini dan telah mengetahui dari pengetahuan Ilmu Falak 

bahwa terjadinya gempa bumi adalah sebuah peristiwa guncangan dari 

pergeseran lapisan pada kulit bumi. Namun, tradisi masyarakat Sulawesi 

Selatan pada gempa bumi semata-mata tanpa makna dan tanda baik dan 

buruknya nasib peruntungan pada masyarakat Sulawesi Selatan pada waktu 

sesudah terjadinya gempa bumi.  Maka tradisi tersebut perlu tahu bahwa 

dalam ajaran islam gempa bumi itu peringatan bagi manusia agar selalu ingat 

kekuasaan Allah swt sangatlah nyata dan harus selalu mengingat beribadah 

kepada-Nya. Gempa bumi adalah tanda kiamat dan gempa bumi terjadi akibat 

perbuatan manusia yang rakus mengejar kemewahan dengan merusak alam 

menyebabkan disekitar alam tidak stabil.46 

 
 44Muhammad Maknun Abha, “Gempa Bumi dalam Al-Qur‟a n (Tafsir Tematik)”, Jurnal 
Esensia Vol. XIV No. 2, 2013, h. 25. 
 45https://images.app.goo.gl/dBpSxEoZRyMPcLyi7 (Diakses 24 Juli 2024 Pukul 23:22 
WITA) 
 46Pasau dan Tanauma, A.  Pemodelan Sumber Gempa di Wilayah Sulawesi . Jurnal 
Ilmiah Sains, 2012, h, 6. 

https://images.app.goo.gl/dBpSxEoZRyMPcLyi7
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 Makna terjadinya gempa bumi dari penguraian ayat-ayat dan beberapa 

hadits. Ayat-ayat yang membicarakan bahwa gempa bumi terjadi karena 

kekuasaan Allah swt sebagai tanda/bukti atau peringatan kepada manusia 

dan sebagai bukti datangnya “kiamat” dan hadits menunjukkan bahwa gempa 

bumi terjadi atas perbuatan manusia yang rakus karena merusak alam 

sekitar: 

1. QS al-Mulk/67:16 

 
ِۙ
مُوْرُ

َ
َ ت ا هِي

َ
اِذ
َ
رْضَ ف

َ ْ
مُ الْ

ُ
سِفَ بِك

ْ
خ  يَّ

ْ
ن
َ
ءِ ا
ۤ
مَا ِ السَّ

نْ فن مْ مَّ
ُ
ت
ْ
مِن
َ
١٦ءَا  

Terjemahnya: 

 Sudah merasa amankah kamu, bahwa Dia yang di langit tidak akan 

 membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?47 

 Ayat ini menjelaskan bahwa gempa bumi mendorong manusia untuk 

meyakini adanya hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Allah dan 

menjadi takdir pengaturan-Nya terhadap alam semesta. Hanya dengan 

keyakinan tentang konsistensi sistem dan hukum-hukum itu manusia, 

khususnya ilmuan, dapat melangkah dan mencipta alat canggih. Tetapi, di 

samping itu, manusia beriman dituntut untuk menyadari bahwa Allah swt 

tidak kehilangan kekuasaan dalam pengaturan alam raya karena adanya 

sistem dan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya itu. Dari sini, seorang muslim 

selalu harus awas dan waspada kendati meyakini hukum-hukum alam itu. 

2. QS az-Zalzalah/99:1 

 
ِۙ ُ
وَاقِعَة

ْ
عَتِ ال

َ
ا وَق

َ
١اِذ  

Terjemahnya: 

 Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.48 

 
 47Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 77. 
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 Ayat tersebut merupakan penjelasan dari bukti bahwa gempa bumi 

tanda proses awal kejadian hari Kiamat, yang kemudian diikuti dengan 

pembangkitan kembali. Melalui ayat ini, dan ayat-ayat senada lainnya, Allah 

swt menjelaskan bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan kembali. Dan 

istilah Al-Qur‘a n tentang gempa bumi dari ayat tersebut adalah zalzalah.49 

  

 Jadi, sudah jelas bahwa gempa bumi bukan buruknya nasib 

peruntungan pada tradisi masyarakat50 Sulawesi Selatan pada waktu sesudah 

terjadinya gempa bumi, maka kebudayaan ini dapat hidup Kembali dengan 

dipadukan pengetahuan era modern bahwa sudah mengetahui bahwa gempa 

bumi itu peringatan bagi manusia agar selalu ingat kekuasaan Allah swt 

sangatlah nyata dan harus selalu mengingat beribadah kepada-Nya, tanda 

kiamat dan gempa bumi terjadi akibat perbuatan merusak alam 

menyebabkan disekitar alam tidak stabil. 

 

 4. Lontara pangissengeng terhadap halilintar ditinjau dari 

kajian Ilmu Falak: 

 Sejarah tradisi halilintar di Sulawesi Selatan sudah ada sejak lama 

dalam lontara pangissengeng, tetapi pencatatan dan pengakuan resmi 

mengenai tradisi ini seringkali tidak terdefinisi secara pasti dalam catatan 

sejarah. Tradisi ini berakar dari kepercayaan masyarakat lokal yang telah ada 

selama berabad-abad, mencerminkan hubungan mereka dengan fenomena 

alam seperti petir dan guntur. Dan sejarahnya dapat ditelusuri melalui 

naskah-naskah Lontara, yang merupakan sistem tulisan tradisional. Dalam 

lontara pangissengeng, masyarakat biasanya melaksanakan ritual atau 

 
 48Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 544. 
 49Ahmad Muhaimin Bin Mohd Zamri, Relevansi Sains Dengan Makna Zalzalah dalam 
Al-Qur‟ān (Kajian Tafsir Tematik) Riau 2013, h. 3-5. 
 50Sukmawati, dkk. "Analisis Terhadap Hari Baik Dan Hari Buruk Dalam Sistem 
Penanggalan Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak." Hisabuna (2022). h. 3. 
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upacara tertentu untuk mengusir atau mengatasi dampak dari halilintar, 

seperti meminta perlindungan dari dewa atau roh leluhur.51 

 Menurut kepercayaan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap 

halilintar tersebut dapat terjadi sesuai dengan hari bahwa hari terdapat 

makna keburukan dan kebaikan di dalamnya. Kalau halilintar dihari sabtu itu 

tandanyan negeri peroleh kebesaran, kalau pada waktu tengah hari dapat 

peroleh empat hal besar yaitu (pertama aka nada kelaparan, kedua tandanya 

kedatangan musuh, ketiga negeri saling bertikai dan keempat itu tandanya 

wabah penyakit merajalela), kalau halilintar pada hari ahad itu tandanya 

dilanda bencana, kalau hari senin itu tandanya bahwa raja dan pembesarnya 

goyah, kalau hari selasa tandanya bakalan ada kelaparan, kalau hari rabu itu 

tandanya kebakaran besar, kalau hari kamis itu tandanya ada keberkahan dan 

pertolongan dan kalau hari jum’at itu tandanya baik bagi orang banyak.52 

 Tradisi masyarakat daerah Sulawesi Selatan terdahap gempa bumi 

bahwa radisi kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap halilintar 

ternyata Masyarakat Sulawesi Selatan sering mengaitkan suara halilintar 

dengan aktivitas roh atau makhluk gaib. Beberapa percaya bahwa halilintar 

bisa menjadi pertanda akan terjadinya bencana atau perubahan penting 

dalam kehidupan masyarakat. Banyak cerita rakyat yang menjelaskan 

fenomena ini, seringkali dengan karakter pahlawan atau dewa yang terlibat 

dalam pertempuran. Halilintar sering kali dianggap sebagai suara dari 

pertarungan antara kekuatan baik dan jahat. Ketika terjadi halilintar, 

masyarakat biasanya melakukan ritual atau doa untuk menghindari bahaya. 

 
 51https://www.pustakasawerigading.com/2022/la-galigo-turunnya.html ( Diakses 
pada tgl 15 Juli 2024 Pukul 22:15 WITA). 
 52Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Lontaraq Pangissengang Daerah 
Sulawesi Selatan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Dan Pengkajian 
Kebudayaan Nusantara 1991/1992, h. 86-87. 

https://www.pustakasawerigading.com/2022/la-galigo-turunnya.html
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Ini bisa melibatkan penyembahan atau pengorbanan sebagai ungkapan rasa 

syukur atau permohonan perlindungan.53 

Gambar 4.4  

Ilustrasi Terjadinya Halilintar/Petir54 

 

Gambar 4.4 Ilustrasi Terjadinya Halilintar/Petir 

 Ilmu Falak mempelajari fenomena alam yaitu halilintar. Halilintar atau 

petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit 

memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan.55 Petir adalah suatu 

proses pelepasan muatan listrik dari awan bermuatan, perbedaan muatan 

yang sangat besar antara awan dengan lingkungan sekitarnya (udara, bumi, 

dan awan lainnya) menyebabkan terjadinya pelepasan muatan positif 

maupun muatan negatif yang terdapat didalam awan.56 Pertama ar-Ra’d 

menjelaskan tentang guruh bermakna bunyi menggelegar yang menyertai 

petir, yang begitu dahsyat berupa suara dan bunyian yang begitu keras. Kedua 

 
 53Budianto Hakim, "Tinjauan Kembali Sejarah Sulawesi Selatan (Abad IX - XIV M) 
Berdasarkan Beberapa Sumber Tertulis", Jurnal: Berkala Arkeologi, Vol. 14, No. 2, h. 3. 
 54https://images.app.goo.gl/nsv3K5PVNKAfHQhd9 (Diakses 15 Juli 2024 Pukul 
00:02 WITA) 
 55Saba Zaidi Abrori, “Konsep Hujan Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam 
Pelestarian Lingkungan”, Studi Tafsir Tematik, Jakarta 2022, h. 3. 
 56Berlin Saragih, Sistem Penangkal Petir, Jurnal Teknik Elektro, vo. 9, no. 1, (2020), h. 
45. 

https://images.app.goo.gl/nsv3K5PVNKAfHQhd9
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peristiwa tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu sebagai pertanda 

akan terjadinya peristiwa alam yaitu hujan yang diturunkan sebagai rahmat. 

aṣ-Ṣā‘iqah merupakan sebuah peristiwa sambaran petir yang sangat dasyat 

yang diidentik dengan azab atau musibah kepada suatu kaum. aṣ-Ṣā‘iqah dan 

al-Barq keduanya memiliki pengertian hampir sama yaitu pertanda akan 

turunnya air hujan dari langit yang diturunkan sebagai rahmat.57 

 Maka masyarakat daerah Sulawesi Selatan ini telah mengetahui dari 

pengetahuan Ilmu Falak bahwa terjadinya halilintar itu hanya gejala alam 

yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan 

cahaya sesaat yang menyilaukan dan halilintar atau petir pertanda terjadinya 

peristiwa alam yaitu hujan yang diturunkan sebagai rahmat. Tradisi 

masyarakat Sulawesi Selatan harus dihidupkan kembali dengan adanya 

pengetahuan sekarang bahwa halilintar bukanlah tanda makna keburukan 

seperti mendapatkan malapetaka atau terajadi kesialan, melainkan halilintar 

merupakan momen tanda kekuasaan Allah swt agar selalu mengingat dan 

bertaubat kepada Allah swt dan halilintar pertanda turunnya hujan dari 

langit yang diturunkan sebagai rahmat.58 

 Adapun ayat yang terkait menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah 

swt dan hadits terkait menjelaskan halilintar pertanda turunnya hujan dari 

langit diturunkan sebagai rahmat-Nya sebagai berikut: 

QS. ar-Ru m/30:24 

مِنَّْ وْفاً الْب رْق َّ يرُِيْكُمَُّ اٰيٰتهِ َّ و  عاً خ  ط م  لَُّ و  ينُ زِِّ اۤءَِّ مِن َّ و  اۤءًَّ الس م   ف يحُْي َّ م 

ا َّ ب عْد َّ الْ رْض َّ بِهَِّ وْتِه  يٰت َّ ذٰلِك َّ فيَِّْ اِن َّ م  ٰ ٢٤ ي عْقِلوُْن َّ لِِّق وْم َّ ل   

 

 
 57M.Fikrillah, Konsep Ar-Ra‘d, Al-Barq Dan Aṣ-Ṣā‘Iqah Dalam Kitab Al-Jawāhir Fī Tafsīr 
Al- Qur’ān Al-Karīm (Perspektif Sains Modern), h. 127 
 58https://nationalghic.menguak-kebudayaan-praaksara-sulawesi-selatan- ( Diakses 
pada tgl 15 Juli 2024 Pukul 22:51 WITA).  

https://nationalghic.menguak-kebudayaan-praaksara-sulawesi-selatan-/
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Terjemahnya: 

 Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa 
 Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk (menimbulkan) ketakutan 
 dan harapan. Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengannya 
 Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering). Sesungguhnya pada 
 yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
 mengerti.59 

 Tafsir Wajiz: Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan rahmat-Nya 

adalah bahwa Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan 

ketakutan khususnya di saat kamu dalam perjalanan dan di sisi lain ia 

menjadi harapan akan turunnya hujan bagi kamu yang dilanda kekeringan. 

Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, yakni arah atas, lalu dengan air itu 

dihidupkan-Nya bumi setelah mati dan kering. Hujan itu juga menjadi bukti 

karunia-Nya kepada manusia dan binatang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang mengerti 

atau mau berpikir bahwa hari kebangkitan itu niscaya adanya.60 

 Ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah 

yang lain, yaitu kilat. Ini adalah suatu fenomena (gejala) alam yang dapat 

disaksikan oleh pancaindra dan dapat pula diterangkan secara ilmiah. Kilat 

timbul dari bunga api listrik yang terjadi di kala bersatunya listrik positif 

yang berada di kelompok awan yang mengandung air dengan listrik negatif 

yang berada di bumi, sewaktu keduanya sedang berdekatan, umpamanya di 

waktu awan itu sedang berada di puncak gunung. Dari persatuan kedua 

macam listrik itu timbullah pengosongan udara yang mengakibatkan kilat, 

lalu diikuti oleh petir, dan turunnya hujan. Jadi kilat itu merupakan suatu 

fenomena (gejala) alam yang timbul dari aturan yang diciptakan Tuhan untuk 

mengatur alam ini.61 

 
 59Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 366. 
 60Wahbah az-Zuhaili, Al-Tafsīr Al-Wajīz ‘ala Hāmish A-Qur’ān Al-Aẓīm wa Ma‘ahu 
Asbāb Al-Nuzūl wa Qawā‘id Al-Tanzīl (Dimashq: Dār Al-Fikr, 1997), 407. 
 61M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 
11:41. 
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 Kementrian Agama RI juga mengutip hadis yang diriwayatkan Ibnu 

Mardawaih dari Abī Hurairah, sebagai berikut: 

عدِ  يحُ أوَ سمِ عَ صَوتَ الرَّ  أنََّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا هَبَّتِ الر ِ

عدِ سُبحَانَ مَن سَبَّحَتْ لَهُ   تغََيَّرَ لَونهُُ حَتَّى يعُرَفَ ذلِكَ فيِ وَجهِهِ ثمَُ يقَولُ لِلرَّ

يحِ اجْعَلهَا رَحمَةً وَلََ تجَعَلهَا عَذَابًا. )رواه  ابن مردويه( وَلِلر ِ  

Artinya: 

 Sesungguhnya Rasulullah Ṣallā Allah ‘Alayhi wa Sallam bila ada tiupan 
 angin yang kencang, atau mendengar suara guruh, warna mukanya 
 berubah, lalu beliau  berkata pada guruh itu, “Mahasuci Zat, yang 
 guruh  bertasbih kepada-Nya”. dan kepada angin beliau berkata, “Ya 
 Allah jadikanlah angin itu sebagai rahmat dan jangan jadikan sebagai 
 azab”.62 

 Hadits tersebut menjelaskan bahwa Ketika mendengar suara 

halilintar/petir manusia disuruh berzikir atau bertasbih kepada Allah swt 

agar selamat dari sambaran petir dan fenomena alam yaitu petir sangat erat 

kaitannya dengan manfaat serta berita gembira baik itu tentang proses akan 

turunnya hujan menjadi rahmat serta kesuburan bumi. 

  Jadi, fenomena alam halilintar/petir bukanlah suatu tanda malapetaka 

atau sesuatu tanda bakalan ada kelaparan, melainkan halilintar/petir tanda 

kekuasaan Allah swt agar selalu mengingatnya dan memnita pertolongan-Nya 

supaya tidak terjadi kesambar petir. Dan halilintar/petir pertanda turunnya 

hujan dan itu suatu rahmat bagi kehidupan manusia. 

 
 62Kaidah-Kaidah Tafsir di Bab II, atau Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf al-
Qur’an,Tafsir: Manfaat Benda-Benda Langit dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains, h. xxxvi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian terhadap pembahasan dengan 

memperhatikan pokok masalah yang diangkat dengan judul ”Revitalisasi 

Lontara Pangissengeng Daerah Sulawesi Selatan Perspektif Ilmu Falak” maka 

penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan adalah manuskrip 

kuno Budaya Bugis yang menggambarkan fenomena alam seperti 

gerhana bulan, perbintangan, gempa bumi, dan halilintar. Dalam 

naskah ini merupakan dokumentasi pengetahuan tradisional 

masyarakat Bugis tentang alam sekitar. Naskah ini menjelaskan 

fenomena tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti pada 

masa itu. Lontara pangissengeng tetap relevan sebagai bukti 

kecerdasan dan kepandaian nenek moyang dalam mengamati alam 

semesta. Melalui naskah ini, kita menghargai upaya mereka dalam 

mengungkap rahasia alam dengan cara mereka sendiri. Selain itu, 

masyarakat Sulawesi Selatan pada zaman dahulu bergantung pada 

keadaan alam sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, upacara tolak bala 

atau penolakan bencana dilakukan untuk menanggulangi gangguan 

musim. Mereka percaya bahwa peristiwa alam seperti gempa bumi 

dan gerhana bulan memiliki makna bagi nasib manusia. Konsepsi 

budaya masyarakat setempat juga melibatkan astrologi dan 

mengaitkan nasib manusia dengan delapan bintang tertentu.  

2. Lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan dalam perspektif 

Ilmu Falak yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang sama karena 

mempelajari tentang benda-benda langit dan fenomena astronomi 

lainnya. Meskipun informasinya masih terbatas, lontara 

pangissengeng ini bisa menjadi sumber data menarik untuk dikaji 
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lebih lanjut atau menghidupkan kembali pengetahuan dalam ilmu 

falak tersebut. Pengetahuan tradisional yang terkandung di dalamnya 

bisa memperkaya khazanah ilmu falak, sekaligus menjadi jembatan 

untuk memahami budaya dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi 

Selatan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharakan kepada masyarakat, budayawan, pemerintah, ahli falak, serta 

mahasiswa ilmu falak agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi serta 

budaya kearifan local khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang 

memiliki beraneka ragam literatur yang berasal dari buku naskah kuno 

Lontara pangissengeng daerah Sulawesi Selatan. Hal tersebut dapat 

menjadi sebuah khazanah keilmuan kepada masyarakat awam agar 

pengetahuan mereka bertambah dan memiliki jiwa yang peduli dan 

menjaga warisan-warisan yang ditinggalkan tetap utuh dan generasi 

zaman sekarang harus peduli dengan kebudayaan ini dan 

menghidupkan kembali dengan menambahkan wawasan pengetahuan 

zaman sekarang ini. 

2. Penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya akan sangat baik 

lagi jika penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan terkait 

kebudayaan naskah kuno ini yang ada di lontara pangissengeng daerah 

Sulawesi Selatan. 
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