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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب
 Ta T Te ت
 Sa ֺs es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 Ha H Ha ح
 Kha Kh kadang ha خ
 Dal D De د
 Zal ֺz zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata yang mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda ( ̛ ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I ا
 Dammah U U ٱ
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahdanya᷄’ Ai a dan i ى᷄ 
و  ᷄ Fathahdanwau Au a dan u 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 

Huruf 
dan 

Tanda 
Nama 

.…ى᷄ ا׀  ᷄...... 
Fathah dan alif atau 

ya᷄’ 
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya᷄’ Ī i dan garis di atas ى
و  ᷄ Dammah dan wau Ū u dan garis di 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, transliterasinya adalah [t] 

Sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasi kan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ِّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf  ى 

ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ۑ), maka ia 

ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī . 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan
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menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-

Qur’an (dari al-Qur’a n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jala lah ( الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muda filaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun ta ’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 

Lafz al-Jala lah,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 diri (orang, tempat, dan 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 ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt  = subhanallahuwata’ala. 

2. saw.  = sallallahu ‘alaihiwasallam. 

3. H   = Hijriah. 
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4. M  = Masehi. 

5. SM  = Sebelum Masehi. 

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

7. HR  = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama  : Ade Saputri Utami 
Nim  : 10900121119 
Judul  : Pengaruh Fenomena Alam Dalam Upacara Adat 

Tradisional Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten 
Enrekang 

   Skripsi ini berjudul “Pengaruh Fenomena Alam Dalam Upacara Adat 
Tradisional Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 
Perspektif Ilmu Falak” yang dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah 
yaitu: Bagaimana cara penentuan fenomena alam dalam upacara adat 
tradisional Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ? dan 
Bagaiamana kontribusi ilmu falak dalam upacara adat tradisional Desa 
Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ?. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) 
dengan deskripsi kualitatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu 
pendekatan syar’i karena berkaitan dengan hukum islam, pendekatan 
astronomis yang berkaitan dengan fenomena alam yang ada dilangit dan 
pendekatan sosiologi yang bertemu langsung dengan masyarakat. Adapun 
sumber data penelitian ini adalah dewan adat, pemangku adat, imam desa, 
kepala desa dan masyarakat biasa. Selanjutnya metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: 
identifikasi data, reduksi data, dan editing data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena alam sangatlah 
berpengaruh dalam melakukan upacara adat tradisional Desa Kaluppini, 
terkhusus kepada fenomena alam bintang dan bulan, fenomena itu selalu 
dijadikan patokan untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu tradisi adat di Desa 
Kaluppini seperti pada tradisi Ma’paratu ta’ka ( syukuran pesta panen). 
Pandangan masyarakat selain melaksanakan sholat, dan berdoa bersama yang 
dilaksanakan tradisi adat tersebut juga merupakan ungkapan rasa Syukur 
kepada Allah swt, yang terdapat nilai spiritual, nilai sosial dan nilai estetika 
didalamnya. 

Implikasi dari penelitian adalah mengamati fenomena alam untuk 
melaksanakan adat merupakan suatu sistem yang harus dilestarikan agar 
tetap tumbuh dan berkembang serta berafiliasi dengan ilmu pengetahuan, 
tekhnologi dan agama, dan diharapkan untuk pemerintah agar dapat 
memperhatikan adat-adat tradisional Desa Kaluppini serta memberikan 
wadah atau tempat berdiskusi dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal dan 
mengintegrasikan dengan ilmu falak (astronomi islam) di dalamnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kaya akan pengalaman turun-temurun, masyarakat Sulawesi Selatan 

telah mengembangkan sistem pengetahuan unik dalam mengelola sumber 

daya alamnya. Pengetahuan ini, yang terus berevolusi seiring perubahan 

zaman, telah menjadi bagian integral dari identitas budaya mereka dan 

mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan antara manusia 

dan alam. Masyarakat Massenrempulu memiliki kekayaan budaya yang luar 

biasa, salah satunya adalah berbagai ritual dan kebiasaan yang masih 

dijalankan hingga saat ini. 

 Sistem kepercayaan mereka pun unik, menjadi perpaduan menarik 

antara kepercayaan asli yang telah ada sejak dahulu kala dan pengaruh ajaran 

Islam yang masuk kemudian. Pemahaman mendalam akan alam yang 

diperoleh masyarakat lokal melalui pengalaman turun-temurun, interpretasi 

terhadap gejala alam, dan kearifan lokal yang tertanam dalam budaya mereka, 

membentuk suatu sistem pengetahuan unik yang disebut pengetahuan lokal. 

Berbeda dengan pengetahuan ilmiah, pengetahuan lokal ini lahir dari interaksi 

langsung dengan lingkungan dan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber 

daya alam, khususnya bagi masyarakat adat seperti Kaluppini yang telah 

berhasil menjaga lingkungannya hingga kini. 

 Kearifan lokal Masyarakat Kaluppini, yang diwariskan turun-temurun 

melalui pengalaman dan pengamatan mendalam terhadap lingkungan sekitar, 

telah membentuk sistem pengetahuan komprehensif yang mencakup ritual 

adat, keagamaan, kelembagaan, hukum adat, dan berbagai pengetahuan 
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tradisional lainnya, menjadikan mereka salah satu komunitas adat di Enrekang 

yang masih kokoh menjaga tradisi leluhur. Beberapa ritual ada’ dan ritual sara 

yang dilakukan dalam setiap tahun. Dalam melaksanakan ritual atau upacara 

adat Desa Kaluppini  memiliki lembaga adat yang disebut orang tua pada suatu 

keluarga (to matua banua) yang biasa juga disebut parewa. Struktur 

kelembagaan parewa ada dua yaitu: parewa adat’ dan sara’  

Masyarakat Kaluppini, dengan kecerdasan lokalnya, telah merangkai 

pengetahuan pertanian mereka dalam bentuk ritual yang disebut sappulo tallu 

lesoan yang mana pokok dari ritual ini dijalankan sepanjang tahun salah 

satunya ma’paratu ta’ka’ (syukuran pesta panen). Ritual ini menjadi pedoman 

hidup mereka, menyelaraskan interaksi sosial dan harmoni dengan alam. 

Gotong royong, yang dikenal sebagai makkambong, menjadi jantung kegiatan 

pertanian mereka, mengikat mereka dalam ikatan persaudaraan dan 

menghormati ritme alam. Dengan demikian, masyarakat Kaluppini berhasil 

melestarikan warisan budaya mereka, menari bersama bintang-bintang di 

bawah langit malam, membuktikan bahwa tradisi dapat hidup berdampingan 

dengan perubahan zaman.  

Pada dasarnya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah swt dialam 

ini ialah untuk kemaslahatan umat manusia, begitu pula hikmah dibalik 

penciptaan bintang.1 Masyarakat adat kaluppini memiliki sifat konsisten untuk 

melaksanakan upacara tradisi tahunan ditengah pesatnya perkembangan 

teknologi. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

membawa Masyarakat memasuki tatanan kehidupan yang serba digital, 

keterbukaan informasi, dan arus globalisasi berdampak kuat pada kehidupan 

 

1Ahmad Zulhaj Bimasakti, dkk, Rasi Bintang Dalam Penentuan Arah Mata Angin 
Perspektif Ilmu Falak, Jurnal (Makassar. Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin,2023) h.3. 
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masyarakat, tidak hanya didaerah perkotaan melainkan juga didaerah 

pedesaan. Banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat merupakan warisan 

nenek moyang terkikis dan bahkan menghilang, yang digantikan dengan 

sesuatu yang baru. Memang masih terdapat Masyarakat adat dan tradisinya 

yang masih bertahan, akan tetapi jika tidak diproteksi, ia akan cepat mati dan 

digantikan dengan bola kehidupan modern yang merupakan produk dari 

teknologi digital dan globalisasi.  

Mengingat perkembangan teknologi yang semakin memanjakan dapat 

mengakibatka dampak negative bagi lingkungan. Oleh karena itu, kaluppini 

hadir sebagai salah satu masyarakat adat dengan pengetahuan khusus dalam 

mengelola sumber daya alam dengan tidak menolak perubahan namun juga 

nilai dan adat-istiadat tetap dipertahankan. Dalam kehidupan bermasyarakat 

memang tidak lepas dari kebudayaan. Karena kebudayaan yang turun-

temurun dari generasi ke generasi harus tetap terjaga walaupun silih berganti 

kematian dan kehidupan. Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan 

yang sangat erat, karena menjadi manusia tidak lain adalah merupakan bagian 

dari hasil kebudayaan itu sendiri. Kecuali sifatnya naluriah saja (animal 

instinct) yang bukan merupakan kebudayaan.  

Tindakan yang berupa kebudayaan tersebut dibiasakan dengan cara 

belajar, seperti melalui proses internasional, sosialisasi, dan akulturasi. Karena 

itu,   budaya bukanlah sesuatu yang statis dan kaku, tetapi senantiasa berubah 

sesuai perubahan sosial yang ada. Sebagaimana yang dikatakan Van Peursen 

bahwasanya budaya semestinya diperlalukan sebagai kata kerja, bukannya 

sebagai kata ganda. Sebab suatu budaya dalam masyarakat terus menerus 
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berubah, bahkan meskipun itu adalah sebuah tradisi.2 Adapun agama sebagai 

pedoaman bagi kehidupan masyarakat hanya mencakup dan terpusat pada 

penyajian untuk pemenuhan kebutuhan adab yang integrative. Karena itu 

dalam hubungan antar agama dan kebudayaan setempat, agama berfungsi 

sebagai pedoman moral dan etika yang terwujud dalam nilai-nilai budaya.  

Dengan demikian, apabila diliat dan diperlakukan sebagai kebudayaan 

oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Ia menjadi suatu yang sakral 

dengan saksi-saksi gaib sesuai dengan aturan dan peraturan keagamaan. 

Namun tradisi tidak lepas dari nilai budaya, nilai budaya adalah hal-hal yang 

bernilai, pikiran akal budi yang bernilai,kekuatan dan kesadaranyang bernilai. 

Nilai budaya juga merupakan sesuatu yang melekat dalam masyarakat yang 

mengatur keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.3 Nilai- nilai budaya 

menjadi pedoman atau pola tindakan dalam berbagai aktivitas masyarakat 

pendukung kebudayaan tersebut dan memiliki keragaman kebudaya.) 

Berbicara tentang keragaman budaya, tidak bisa dilepaskan dari 

budaya lisan. Budaya lisan atau tradisi lisan telah melekat secara turun-

temurun sebagaisuatu identitas budaya yang khas di berbagai komunitas 

masyarakat di Indonesia. Tradisi sendiri dapat dipandang dari dua perspektif, 

yakni perspektif keberaksaraan (tata tulis) dan perspektif kelisanan (tradisi 

lisan). Tradisi lisan adalah sesuatu yang memiliki, baik aspek sosial maupun 

aspek budaya. Aspek sosial berkaitan dengan siapa pelaku-pelaku yang teribat 

di dalamnya, tradisi lisan merupakan tuturan yang dibedakan dengan tulisan, 

yang memiliki pola pengetahuan bersama dalam suatu komunitas dan 

memiliki berbagai versi yang disampaikan secara turun-temurun. Hal inilah 

 

2Rusmin Tumanggur dkk,Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,(Jakarta:Kencana Predana 
Media Grup,2010),h.20.  

3Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 70-74 
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yang menjadikan tradisi lisan yang memiliki versi dan kekhasan pada masing-

masing komunitas masyarakat. 

Fungsi kebudayaan dalam agama yaitu, pertama, sebagai alat 

metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat. Pendekatan kebudayaan juga digunakan untuk dapat 

mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan keagamaan yang dimiliki 

masyarakat sesuai dengan ajaran yang benar, tanpa harus menimbulkan 

gejolak. Kedua, suatu keyakinan agama yang damai dan kerap bisa berbeda 

dalam aspek-aspek lokalnya. Dengan memahami hal itu, pemeluk agama dapat 

menjadi lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang lokal tersebut. 

Dengan alasan bahwa jika aspek-aspek lokal tersebut harus diubah, akan 

terjadi perubahan-perubahan yang drastis dalam kebudayaan bersangkutan 

yang ujung-ujungnya hanya akan menghasilkan berbagai bentuk komplik yang 

merugikan masyarakat.4  

Sistem budaya juga berfungsi sebagai pedoman orientasi bagi segala 

tindakan manusia dalam hidupnya. Budaya diciptakan dengan menggunakan 

simbol-simbol. Mengingat pengetahuan kebudayaan lebih dari suatu 

kumpulan simbol, baik istilah-istilah rakyat maupun jenis-  jenis simbol lain. 

Semua simbol, baik kata-kata yang terucap, sebuah objek, suatu gerak tubuh, 

sebuah tempat atau peristiwa merupakan bagian-bagian suatu sistem simbol. 

Suatu sistem nilai budaya merupakan sistem tata tindakan yang lebih 

tinggi dari pada sistem tata tindakan lain, seperti sistem norma, hukum, 

hukum adat, aturan etika, aturan moral, aturan sopan-santun, dan sebagainya. 

Sejak kecil seorang individu telah diresapi dengan nilai-nilai budaya 

 

4Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama:Pendekatan Teori Dan Praktek, (Jakarta : Pt 
Raja Garafindo Persada, 2002), h.78. 
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masyarakatnya, sehingga konsep itu telah berakar di dalam mentalitasnya dan 

kemudian sukar diganti dengan yang lain dalam waktu yang singkat.5 

Aspek budaya, orang Enrekang atau biasa juga disebut Massenrempulu 

juga mengenal ritus dan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang masih dapat 

disaksikan sampai sekarang. Ritus dan sistem kepercayaan masyarakat 

wilayah Massenrempulu, Sebagian masih mengenal sistem kepercayaan yang 

dikenal dengan turun temurun (kepercayaan asli), dan kepercayaan yang 

datang kemudian yaitu bersumber dari ajaran Islam. Bahkan banyak hal dalam 

kehidupan sehari-hari dan ritus siklus hidup sebagian masyarakat masih 

mencampuradukkan. Kondisi itu, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama 

(Islam) masyarakatnya. Kepercayaan terhadap adanya penguasa (kekuatan 

mutlak), makhluk halus dan roh-roh nenek moyang masih dipercaya sebagian 

masyarakat.  

Kepercayaan terhadap dunia ghaib (real of the supernatural) itu masih 

dipahami. Kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang atau roh-roh 

terhadap yang sudah mati merupakan kepercayaan asli bagi seluruh bangsa 

Indonesia sebelum datangnya kepercayaan lain.6 Pada dasarnya masyrakat 

Desa Kaluppini melihat fenomena alam seperti bintang, dan bulan sebagai 

rujukan untuk mengetahui posisi yang mana seharusnya dilakukan suatu 

ritual adat menjadikan rasi bintang sebagai pedoman tentang edaran dan 

tempat jalur perputarannya. 

Kabupaten Enrekang memang kaya dengan tradisi, terutama di 

pelosok-pelosoknya. Masyarakat Enrekang yang tinggal di kota maupun di 

 

5Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II, (Jakarta : Universitas Islam Press, 
1990), h.77. 

6Muhammad Natsir sitonda, Sejarah Massenrempul, (Makassar : Tim Yayasan 
Pendidikan Mohammad Natsir, 2012), h.5. 
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desa, masih banyak masyarakatnya yang sangat percaya dengan tradisi nenek 

moyang mereka. Hampir setiap tahun tradisi-tradisi di Enrekang dilaksanakan, 

karena masih banyak masyarakat yang percaya terhadap hal-hal ghaib. Salah 

satu kebudayaan Enrekang mempertahankan perilaku-perilaku moral, masih 

memegang paham kolektivisme adalah masyarakat adat di desa Kaluppini 

kabupaten Enrekang. Hal tersebut dapat ditemui pada tradisi masyarakat 

Kaluppini yaitu tradisi Ma’paratu ta’ka’.7 

Masyarakat Kaluppini juga sangat kental dengan berbagai macam 

tradisi, yang dikenal dengan tradisi Pangewaran. Menurut masyarakat 

Kaluppini tradisi Pangewaran merupakan tradisi dari leluhur/nenek moyang 

yang sangat disakralkan oleh asyarakat kalippini. Tradisi Ma’paratu ta’ka’ dan  

Pangewaran  dilaksanakan sebagai penghormatan kepada leluhur dan sebagai 

tanda rasa syukur kepada Allah swt.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ditemukan pokok 

masalah dalam proposal penelitian ini adalah bagaimana pengaruh fenomena 

alam dalam upacara tradisional desa Kaluppini kecamatan Enrekang 

kabupaten Enrekang perspektif ilmu falak kemudian dibagi menjadi beberapa 

sub masalah yaitu sebagai berikut:  

 Bagaimana cara penentuan fenomena alam dalam upacara tradisional Desa 

Kaluppini? 

 Bagaimana kontribusi ilmu falak dalam upacara tradisional Desa Kaluppini 

perspektif ?  

 
7Tradisi syukuran pesta panen 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Fokus Penelitian  

Pada awalnya masalah yang akan diteliti sangat umum, lama kelamaan 

lebih difokuskan kepada hal-hal yang lebih spesifik. Permasalahan tergantung 

dari jenis penelitian yang dilakukan.8 Adapun fokus penelitian ini adalah: 

1. Fenomena Alam 

2. Upacara Adat Tradisional ( Ma’paratu ta’ka’)9  

3. Ilmu  Falak 

Deskripsi Fokus  

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada 

pembaca tentang skripsi ini, maka diperlukan beberapa penjelasan yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu: Pengaruh Fenomena Alam Dalam 

Upacara Tradisional Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang Perspektif Ilmu Falak. 

 Fenomena Alam 

Penomena alam adalah kejadian alam yang luar biasa dan menakjubkan 

yang terjadi di alam semesta, baik itu di bumi maupun diluar angkasa. 

Fenomena alam mencakup berbagai macam kejadian, dan beberapa fenomena 

alam dapat dijelaskan secara ilmiah dengan bantuan pengetahuan dan 

teknologi yang ada, sedangkan yang lain masih menjadi misteri dan 

menantang.10 Fenomena alam memiliki daya tarik yang kuat bagi manusia 

 

8Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif (Citapustaka Media, Bandung, 
2012), h. 186. 

9Syukuran Pesta Panen 

10TjahjonoTri, EnsiklopediaFenomena Alam Seri II (Pustaka Referensi, Yogyakarta, 
2023), h.1. 
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karena keindahannya yang luar biasa, namun juga dapat menjadi ancaman 

bagi keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting 

untuk selalu menghargai dan melestarikan keindahan alam semesta ini. 

Fenomena alam khususnya di langit adalah peristiwa atau kejadian alam yang 

terjadi di atmosfer atau diluar angkasa yang dapat diamati dari bumi. 

Fenomena alam juga sering kali dihubungkan dengan kepercayaan, mitos, dan 

ritual yang menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat. Fenomena 

alam seperti gerhana, atau munculnya bintang-bintang tertentu dapat 

mempengaruhi waktu, tempat dan cara pelaksanaan upacara.  

 Upacara Adat Tradisional 

Upacara adalah suatu kegiatan pesta tradisional yang diatur menurut 

tata adat atau hukum yang diatur oleh tata adat yang berlaku dalam 

masyarakat, dalam merangka memperingati peristiwa-peristiwa yang penting 

atau lain-lain dengan ketentuan adat yang bersangkutan. Upacara tradisional 

merupakan salah satu wujud peninggalan kebudayaan. Perkataan tradisi 

mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara 

masa lalu dengan masa kini. Ia menunjukkan kepada sesuatu yang diwariskan 

oleh masa lalu, tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.11 

Upacara tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan seca turun 

temurun dengan tujuan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, agama, 

atau adat istiadat suatu masyarakat. Upacara ini biasanya memiliki makna 

simbolis dan spritual  yang mendalam salah satunya adalah tradisi Ma’partu 

ta’ka’ (syukuran pesta panen). Tradisi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk 

rasa syukur masyarakat Desa Kaluppini atas hasil panen yang didapatkan dan 

 

11M. Bambang Pranowo, Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa, (Yogyakarta: 
Adi Citra Karya Nusa, 1998), h.4 
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berharap bisa mendapatkan hasil panen yang lebih baik lagi di masa yang akan 

datang. Upacara adat tradisional telah dilakukan secara turun temurun dan 

memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan budaya mastarakat. 

 Ilmu Falak 

Ilmu Falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda 

langit, tentang fisiknya, geraknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengannya.12 Ilmu falak adalah ilmu yang membawa 

pemahaman tentang tanda-tanda kebesaran Allah melalui fenomena alam, 

seperti gerhana matahari dan bulan, serta pemahaman tentang dasar 

menjalankan ibadah. Ilmu falak ilmu yang mempelajari fenomna alam semesta, 

pergerakan- pergerakan benda langit, dan pengembangan teknologi Antariksa. 

Ilmu falak ini juga dikenal dengan astronomi atau ilmu astronomi karena 

mempelajari tentang pergerakan bintang-bintang dan posisi benda langit serta 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai bidang, 

seperti navigasi, cuaca, dan teknologi. Ilmu falak juga dapat meningkatkan 

kesadaran dan tentang alam  

D. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian mengenai pengaruh fenomena alam 

dalam upacara tradisional desa Kaluppini kecamatan Enrekang kabupaten 

Enrakang perspektif ilmu falak, penulis menemukan beberapa referensi yang 

dapat menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini 

diantanya: 

 

12H. Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van 
Houve, 1996), h.304. 



11 
 

 

 

 Sritimuryati13 dalam bukunya yang berjudul sejarah enrekang, 

menjelaskan bahwa bersumber dari kepercayaan-kepercayaan akan 

melahirkan upacara-upacara ritual, dimana upacara-upacara tersebut 

masih dilakukan oleh sekelompok Masyarakat Enrekang. Upacara-upacara 

ritual yang masih dilakukan adalah upacara adat Maccere Manurung 

(upacara penghormatan arwah leluhur),upacara panen (Mangkande-

kande), upacara pengobatan (Mampejampi), upacara meminta berkah 

(Metaqda baraka). Selain itu ada pula kepercayaan masyarakat setempat 

mengenai mengenai hari-hari baik untuk melakukan sesuatu penting. 

 Mohammad Natsir Sitonda14 dalam bukunya yang berjudul Sejarah 

Massenrempulu menjelaskan tentang peristiwa alam, ada tiga yang 

dianggap besar (ajaib) dan diyakini dapat menimbulkan bahaya bagi 

manusia. Ketiga hal itu adalah gerhana (siammainaga), gempa bumi (nino), 

dan kemarau Panjang (barrang malambe).  

 Nur Rahma, Hajra Yansa, dan Hamsir15 dalam jurnalnya yang berjudul 

tinjauan sosioktural makna filosofi tradisi upacara adat maccera manurung 

sebagai aset budaya bangsa yang perlu dilestariakan desa Kaluppini 

kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan peneliti mendapatkan proses 

pelaksana tradisi upacara adat maccera manurung yaitu, ma’jaga bulan 

dimulai 3 bulan sebelum maccere manurung, setiap hari jumat sampai 3 

 

13Sritimuryati, Sejarah Enrekang, (Makassar: De Lamacca,2013) h. 23. 

14Mohammad Natsir Sitonda, Sejarah Massenrempulu jilid I, (Yayasan Pendidikan 
Mohammad Natsir, 2013), h. 10. 

15Nur Rahma,Hajra Yansa, dan Hamsir “Tinjauan sosiokultural makna filosofi tradisi 
upacara adat maccera manurung sebagai aset budaya bangsa yang perlu dilestarikan desa 
kaluppini kabupaten enrekang Sulawesi Selatan” ( jurnal FENA 2016), h.9. 
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bulan sappe bulan (melihat tanggal berdasarkan penglihatan Bintang 

dilangit) 

 Riska Ayu Lestari16 dalam jurnalnya yang berjudul maccera to manurung 

pada masyarakat desa pasang kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang, 

pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa upacara maccere manurung 

merupakan suatu rangkaian tindakan atau pelaksanaan penyembelihan 

hewan dari sekelompok masyarakat desa pasang dalam rangkaian 

peringatan kedatangan to manurun dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha 

Esa atas limpahan reski-Nya yang dilakukan secara turun temurun dan 

dipertahankan hingga masa sekarang 

 Yulandari17 dalam jurnalnya yang berjudul ritual taun bobbo sistem 

ekologi masyarakat adat Kaluppini di kabupaten Enrekang, pada penelitian 

tersebut dijelaskan bahawa pelaksanaan ritual Taun Bobbo berdasarkan 

pada suatu kepercayaan masyarakat bahwa Tuhan lah yang memberikan 

rezki dan keberhasilan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, agar 

tanaman yang akan mereka tanam tumbuh subur dan terbebas dari 

serangan hama, mereka harus melakukan ritual sebagai  bentuk 

persembahan kepada Tuhan. 

 Musdalifah Chandrawati Dahyar18 dalam jurnalnya berjudul Tradisi 

Macceang Manurung Di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang Studi 

Kebudayaan Islam, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam 

 

16Riska Ayu Lestari, Maccera to Manurung Pada Masyarakat Desa Pasang Kecamatan 
Maiwa Kabupaten Enrekang,  (Skripsi, UIN Alauddin Makassar 2015), h. 8. 

17Yulandari, Ritual taun bobbo system pengetahuan ekologi masyarakat adat 
kaluppini di kabupaten enrekang, Skripsi (Universitas Hasanuddin 2020), h. 3-4. 

18Musdalifah Chandrawati Dahyar, Tradisi Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini 
Kabupaten Enrekang Studi Kebudayaan Islam, Skripsi UIN Alauddin 2016), h.24. 
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konsep ini tercakup konsep mengenal aktivitas sosial religious yang 

dimaksud Manurung sehingga warga masyarakat memperoleh berkah dari 

Allah swt, panen yang melimpah, mendapat kebaikan baik masyarakat 

Kaluppini maupun dunia dan isinya serta terhindar dari penyakit. 

Peneliti mengambil naskah diatas sebagai iliteratur sebagai bahan 

acuan karena dalam naskah tersebut beberapa hal yang berkaitan. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan Penelitian  

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan ini adalah: 

 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh melihat fenomena alam dalam 

upacara tradisional desa Kaluppini kecamatan Enrekang kabupaten 

Enrekang. 

 Untuk memahami unsur-unsur Islam yang terkandung dalam upacara 

tradisional desa Kaluppini kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang. 

 Manfaat Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka kegunaan yang hendak dicapai pada penilitian ini adalah: 

 Penelitia ini sebagai salah satu syarat untuk menjadi Sarjan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

 Penelitian ini mampu menambah wawasan kita dibidang ilmu 

pengetahuan terkhusus dalam permasalahan pengaruh fenomena alam 

dalam upacara tradisional desa Kalippini kecamatan Enrekang 

kabupaten Enrekang. 
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 Penelitian ini mampu menambah khazanah ilmu falak dalam menyikapi 

tradisi yang digunakan masyarakat desa Kaluppini. 

 Untuk menambah wawasan budaya atau kearifan lokal pada wilayah 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Fenomena Alam 

 Pengertian Fenomena Alam 

Felnomelna alam adalah kelgiatan yang dilakulkan ulntulk melmpelrolelh 

makna (pelngelrtian) dari felnomelna alam yang diamati yang telrjadi 

ditimbullkan olelh alam.1 Felnomelna alam biasa julga diselbult geljala alam atau l 

pelristiwa alam, yang tidak biasa dan ditimbullkan olelh alam.  Felnomelna alam 

melrulpakan hal yang lular biasa dalam kelhidulpan di dulnia dan dapat telrjadi 

delngan tidak telrdulga dan tampak mulstahil dalam pandangan manulsia. 

Felnomelna alam adalah ke ljadian alam yang lu lar biasa dan me lnakjulbkan yang 

telrjadi di alam se lmelsta, baik itu l di bulmi maulpuln lular angkasa.2  

Felnomelna alam me lmiliki pelran pelnting dalam me lnjaga kelselimbangan 

elkosistelm  dan kelhidulpan di bulmi, selrta melmbelrikan pelngingat bagi manu lsia 

telntang kelkulatan dan kelbelsaran alam se lmelsta.3 Felnomelna alam adalah 

Pelristiwa yang non-artifisial dalam pandangan fisika, dan kelmuldian tidak 

diciptakan olelh manulsia. Melskipuln dapat melmpelngarulhi kelhidulpan manulsia 

dan ada yang melnyelbultkan bahwa felnomelna alam adalah sulatul sulbtansi 

hidulp  yang telrjadi di alam yang selcara elmpirik belnar adanya dan bisa 

dibulktikan kelbelnarannya.  

Felnomelna alam kelrap telrjadi di du lnia ini kare lna belbelrapa faktor yang 

melmpelngarulhinya be lrbelda felnomelna alam yang te lrjadi, belrbelda julga faktor 

 

1Julianto,Suryanti,Fitria Hidayati, Konsep IPA Lanjut, (Zifatama Jawara:2014), h. 304. 

2Tjahjono Tri, Ensiklopedia Fenomena Alam Seri II, (Pustaka Referensi:2023), h. 1. 

3Tjohjono Tri, Ensiklopedia Fenomena Alam Seri III, (Pustaka Referensi:2023), h.1. 
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yang melmpelngaru lhinya. Felnomelna alam yang kelrap telrjadi kelbanyakan dilu lar 

nalar manu lsia, dan hal te lrselbult selbagai ciptaan Tu lhan Yang Maha E lsa. Ada 

felnomelna alam yang tidak be lrbahaya bagi manu lsia, dan ada pu lla yang 

belrbahaya.  

 Jelnis Jelnis Felnomelna Alam 

Selcara ulmulm ada banyak felnomelna alam yang miste lriuls dan melnarik 

mullai dari felnomelna alam di bu lmi, hingga felnomelna alam yang telrjadi dilu lar 

angkasa dan dapat dilihat je llas di langit. Be lrikult belbelrapa felnomelna alam 

langit: 

 Planelt 

Selcara ulmulm planelt yaitu l belnda langit yang be lrpultar melngellilingi 

matahari delngan lintasan dan ke lcelpatan telrtelntul. Planelt melrulpakan objelk 

yang massive l di dalam tata su lrya.4 Planelt adalah anggota be lnda-belnda langit 

yang melmiliki belbelrapa variasi delngan belntulk dan ulkulran pada planelt. 

 Bullan  

Bullan adalah sate llit bulmi yang se llalul melngikulti dan tidak pe lrnah 

melninggalkannya, baik disaat bu lmi belrotasi melngellilingi porosnya mau lpuln 

waktul belreldar melngellilingi matahari.5 Bullan belrotasi melngellilingi porosnya 

delngan kelcelpatan yang sama, selpelrti saat melngellilingi bulmi. Bullan melmiliki 

elmpat fasel ultama yaitu l: 

1) Bullan baru l (nelw moon) 

New bulan merupakan fase Bulan yang mana ketika posisi bulan tepat 

berada diantara bumi dan matahari, sebab itu bulan yang terlihat dr bumi tidak 

 

4Siregar,Suryadi, Fisika dan Tata Surya,(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam ITB:2017), h.3. 

5A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, (Amzah:2018), h. 33. 
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mendapatkan cahaya matahari. bulan baru memiliki ciri-ciri yaitu tidak 

terlihat dari bumi, posisi bulan tepat diantara bumi dan matahari, sisi bulan 

yang menghadap bumi tidak mendapat cahaya matahari, sisi bulan menghadap 

ke bumi tidak terkena cahaya matahari, dan awal siklus bulan 29,5 hari. 

Manfaat dari pada bulan baru sebagai kalender lunar atau sebagai penentuan 

taggal, memiliki pengaruh pada pasang surut air laut, berdampak pada nelayan 

dan petani serta memiliki peran dalam suatu pelaksanan adat kepercayaan 

suatu masyarakat. 

2) Bullan sabit (hilal) 

Fase bulan ketika hanya sebagian kecil dari permukaan bulan yang 

terlihat dari bumi, membentuk sabit atau crescent. Hal ini terjadi ketika posisi 

bulan diantara matahari dan bumi, dan Sebagian besar permukaan bulan tidak 

terlihat karena tidak mendapatkan cahaya matahari. Bulan sabit memiliki 

karakteristik seperti ukuran tampak kecil, berbentuk sabit, memiliki cahaya 

yang lemah, nampak dilangit barat ketika matahari telah terbenam, dan 

fenomena ini terjadi dalam jangka  3-4 hari.   

3) Bullan pulrnama (fulll moon) 

Bulan purnama adalah fase yang mana permukaan bulan dilihat dari 

bumi dan sebab posisi yang berlawanan dengan matahari, maka cahaya 

matahari terpantul keseluruh permukaan bulan yang menyebabkan terlihat 

dengan penuh dan bercahaya dan memiliki karakteristik bentuk bulan penuh, 

cahaya yang sangat terang, terlihat di langit timur pada saat matahari sudah 

terbenam, fase ini terjadi selama selama 3 hari dan puncak cahaya pada malam 

hari.  
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4) Bullan mati 

Fase bulan mati sebagian disebut sebagai fase baru, fase pada saat bulan 

tidak nampak dari bumi sebab berada di antara bumi dan matahari. Bulan mati 

memiliki beberapa karakter, tidak Nampak dari bumi, tidak memiliki cahaya 

bulan,  terjadi sekitar 3 hari, dan posisi bulan antara bumi dan matahari.   

 Bintang  

Bintang me lrulpakan belnda langit yang me lmancarkan cahaya, te lrdapat 

bintang se lmul dan bintang nyata. Bintang se lmul adalah bintang yang tidak 

melnghasilkan cahaya se lndiri, te ltapi melmantullkan cahaya yang dite lrima dari 

bintang lain se ldangkan bintang nyata adalah bintang yang me lnghasilkan 

cahaya selndiri. Bergerak menglilingi pusat galaksi, berotasi pada porosnya, 

dan bergerak relative terhadap bintang lain merupakan dinmika yang dimiliki 

oleh bintang dan memiliki spektrum cahaya yang dipancarkan secara unik. 

Bintang me lrulpakan bola gas pijar raksasa yang be lrpultar dan be lrcahaya di 

sellulrulh alam alam se lmelsta.6 Selcara u lmulm selbultan bintang adalah obje lk lular 

angkasa yang me lnghasilkan cahaya se lndiri (bintang nyata). Se llain dijadikan 

navigasi u lntulk melnelntulkan arah kiblat bitang ju lga dijadikan se lbagai arah 

mata angin (u ltara, timu lr, sellatan, dan barat) yang me lrulpakan selbulah tanda 

kelbelsaran Allah swt. Firman Allah swt dalam QS. al-An’am/6:97 

 

وََ
ُ
ذِيَ َوَه

َّ
مََُجَعَلَََال

ُ
ك
َ
مَََل جُو 

ُّ
اََالن و 

ُ
د
َ
ت ه 
َ
َ ََبِهَاََلِت ِ ِ

مٰتََِف 
ُ
ل
ُ
رََظ َ ب 

ْ
َََال

 
ر 
بَح 
ْ
ََوَال

 
د
َ
ق َ

اَ
َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
يٰتََِف

ٰ  
ََالْ م 

و 
َ
ََلِق

َ
ن مُو 

َ
ل ع  ٩٧ يَّ  

 
Telrjelmahnya:  

 

6Carole Stoot Kingfisher Knowledge, Start and Planets, terj. Teukukemal, Seri 
Pengetahuan Bintang dan Planet, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.16. 
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“Dan dialah yang melnjadikan bintang-bintang bagimul, agar melnjadikannya 
peltulnjulk dalam kelgellapan di darat dan di lault. Selsulnggulhnya kami tellah 
melnjellaskan tanda-tanda kelbelsaran (kami) kelpada orang-orang yang 
melngeltahuli.”7 

Tabulran bintang diangkasa bulkan hanya selbagai hiasan malam akan 

teltapi dapat julga dijadikan selbagai peltulnjulk arah dalam kelhidulpan manulsia 

baik dalam mellakulkan aktivitas maulpuln mellakulkan ibadah. Gulgulsan bintang 

yang tampak pada langit malam melrulpakan selbulah bintang yang melmiliki arti 

yang belrbelda, bintang-bintang yang saling belrhulbulngan telrselbult dikelnal 

delngan istilah konstellasi bintang. Sellain itul, bintang juga berfungsi sebagai 

berikut: 

1) Petunjuk Arah 

Manusia berpedomana pada saat ditengah kegelapan yang mengarungi 

manusia, mereka berpedoman pada bintang-bintang dari dulu sampai saat ini, 

cara yang mereka gunakan berbeda-beda. Metode yang luas karena dengan 

adanya penemuan-penemuan ilmiah yang bermacam-macam namun apapun 

itu dasarnya tidak berubah. Banyak dijelaskan dalam al-Qur’an yang berkaitan 

dengan keistimewaan dan hakikat-hakikat semesta, yang sesuai dengan 

realitas. Dengan begitu menunjukkan bahwa dibalik semua itu adalah mukjizat 

dari Allah swt, memberikan pengaruh bagi akal dan hati. 

2)  Senjata melempar syaitan 

Bintang-bintang digunakan sebagai alat untuk melempar syaitan 

laksana obor terdapat menyala dan memburu mereka. Seperti firman Alla swt 

yang dijelaskan dalam 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
َ
٥ عَذ  

 

7Kementrian Agama Republik Indonesia, AlQuran dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: 
Diponegoro, 2019), h.140 
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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).8 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghiasi langit yang dekat 

dengan  bintang- bintang dan menjadikan bintang- bintang itu sebagai 

pelempar syaitan yang mencoba mencuri berita dari langit dan juga sebagai 

petunjuk bagi manusia. Pelemparan setan-setan tersebut membawa manfaat 

lain dari planet-planet, disamping sebagai hiasan langit.9 

3) Hiasan Langit 

Bintang merupakan hiasan langit yaang memiliki beberapa makna dan 

simbolis. Diantara keindahan yang dicipatakan oleh Allah swt adalah 

fenomena bintang, ditengah malam yang gelap bintang hadir sebagai 

pelengkap keindahan di malam hari. Terdapat bintang-bintang yang bersinar 

sebagai hiasan yang harus dimanjakan oleh manusia yang dipandang dengan 

sepasang mata. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam QS. 

Fussilat/41:12 

ىهُنََّ
ٰ
ض
َ
ق
َ
عَََف ََسَب  َ َسَمٰوَات  ِ ِ

ََف   
مَي    حََٰيَو  و 

َ
َ ََوَا ِ ِ

لرََفَ 
ُ
ءَ َك

ۤ
ََسَمَا

 
ا
َ
رَه م 

َ
اَا

َّ
ن يَّ
َ
وَز َ

ءََ
ۤ
مَا يَاََالسَّ

 
ن
ُّ
ََالد

 َ
ح ََبِمَصَابِي 

 
ا
ً
ظ
 
ََوَحِف

َ
لِك رََُذٰ دِي 

 
ق
َ
زَ َت

ي  عَز 
ْ
مََِال عَلِي 

ْ
١٢ ال   

 

Terjemahnya: 

“Lalu, Dia menjadikan-Nya tujuh langit dalam dua masa dan pada setiap 
langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang 
paling dekat (dengan bumi), Kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai 
penjagaan (dari setan). Demikianlah ketetapan (Allah) Yang 
Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.”10  

 

8Kementrian Agama Republik Indonesia, AlQuran dan Terjemahnya, h.561. 
9Wahba Az- Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari’ah, & Manhaj, ( Jakarta: Gema 

Insani), h. 38 

 10Kementrian Agama Republik Indonesia, AlQuran dan Terjemahnya, h.447. 
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Allah tidak menjadikan bintang-bintang  kecuali untuk tiga hal, sebagai 

hiasan langit, alat pelempar syaitan,  dan sebagai petunjuk arah. Barangsiapa 

yang menakwili ayat tersebut dengan selain tiga hal itu, dia dia telah berkata 

dengan pendapat pribadinya, memaksa diri untuk hal yang tidak ada ilmu 

baginya terhadap hal itu. Perkataan Qatadah salah seorang murid Nabi yang 

diriwayatkan Imam Bukhari. 

 Gelrhana  

Felnomeln gelrhana adalah fe lnomelna astronomi yang be lrkaitan delngan 

bayangan.11 Felnomelna ini tellah melnarik pelrhatian seljak zaman dahu llul dan 

julga melmiliki makna yang signifikandalam ajaran Islam. Dalam astronomi 

felnomelna gelrhana diartikan telrtultulpnya arah pandang pelngamat kel belnda 

langit olelh belnda langit lainnya yang lelbih delkat delngan pelngamat Ada dula 

jelnis gelrhana yang bisa kita saksikan, yaitu l gelrhana matahari dan ge lrhana 

bullan. Gelrhana matahari telrjadi pada siang hari, keltika bullan mellintas di 

antara bulmi dan matahari, selhingga melnultulpi piringan matahari dari suldult 

pandang kita. Gelrhana matahari adalah pe lristiwa dimana sinar matahari 

telrtultulpi olelh bu llan selbagian atau l sellulrulhnya selhingga me lnyelbabkan 

matahari tidak tampak dari bu lmi selcara kelsellulrulhan pada saat ge lrhana 

matahari total dan pada saat ge lrhana selbagian. Se lmelntara gelrhana bullan 

telrjadi saat se lbagian atau l selpelnulhnya piringan bu llan tidak te lrkelna cahaya 

matahari karelna telrhalang olelh bulmi.12  

Felnomelna gelrhana bullan dan ge lrhana matahari te llah melnjadi objelk 

stuldi di belrbagai bidang, baik sains, bu ldaya, maulpuln agama. Felnomelna 

 

11Yatny Yulianty dan Luthfiandari, Buku Panduan Gerhana Matahari, (PT. Penerbit 
Erlangga: 2023), h. 8. 

12Yatny Yulianty dan Luthfiandari, Buku Panduan Gerhana Matahari, ( PT. Penerbit 
Erlangga: 2023), h. 12. 
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gelrhana bullan dan gelrhana matahari melmiliki signifikansi dan ke lulnikan yang 

melmulkaul ulmat Islam. Kelindahan felnomelna ini dan pe lngeltahulan yang 

telrkandulng dalam al-Qulran dan Hadis me lndorong u lmat Islam u lntulk lelbih 

melmpelrhatikan dan me lmpellajari ilmu l astronomi. Pe lngeltahulan telntang 

gelrhana dalam su lmbelr-sulmbelr kelagamaan Islam melnjadi faktor pelnting yang 

melmbulat ulmat Islam sadar akan signifikansi astronomi.13 

Al-Qulran dan Hadis melmbelrikan pandulan dan pelnjellasan melngelnai 

felnomelna gelrhana, melngaitkannya delngan kelbelsaran Allah swt, dan 

melndorong ulmat Islam ulntulk melngelksplorasi dan melmahami alam selmelsta. 

Felnomelna gelrhana julga melnjadi pellulang bagi ulmat Islam ulntulk melrelflelksikan 

kelbelsaran Allah swt, melngagulmi kelajaiban alam selmelsta, dan melmpelrdalam 

pelnghargaan telrhadap ciptaan-Nya. 

 Manfaat Felnomelna Alam 

Felnomelna alam yang te lrjadi dimu lka bulmi ini  tidaklah pe lrnah tidak 

melmiliki manfaat yang te lrkandulng di dalamnya. Be lbelrapa hal yang 

melnjadikan felnomelna alam ini se lbagai faktor yang me lmbulat ulmat Islam 

selmakin sadar akan signifikan astronomi dan pe lntingnya ilmu l pelngeltahulan 

alam selmelsta. Kelulnikan dan ke lindahan felnomelna alam yang me lrulpakan 

pelristiwa yang me lmulkaul dan melnarik pelrhatian banyak orang se lhingga 

melndorong rasa ingin tahu l dan kelinginan ulntulk melndalami telntang alam 

selmelsta, dalam al-Qulr’an julga dikatakan bahwa fe lnomelna alam adalah tanda-

tanda kelbelsaran Allah swt pe lngeltahulan ini dalam su lmbelr-sulmbelr kelagamaan 

Islam melndorong ulmat Islam u lntulk melnyadari pelntingnya me lmahami dan 

melmpellajari ilmu l astronomi. 

 

13Muhammad Shalahuddin Al-Fatih, Zulfis, Faizin, “Fenomena Gerhana dan 
Signifikansi Astronomi Dalam Al-Qur’an”, Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, Vol. 5, No.1 (2024), h.55. 
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Felnomelna alam melnjadi salah satu l cara bagi u lmat Islam u lntulk 

melrelflelksikan kelagulngan Allah swt se lbagai pelncipta alam se lmelsta dalam 

melnciptakan dan me lngatulr gelrak belnda-belnda langit, felnomelna alam 

melmiliki keltelrkaitan delngan pelrhitulngan waktu l sholat, dan ibadah lainnya 

ulmat Islam pelrlul melmahami felnomelna ini u lntulk melnelntulkan ibadah-ibadah 

yang belrhulbulngan delngan pelrgelrakan bullan, matahari, bintang, dan lain-lain, 

pelnghargaan kelpada kelajaiban alam manfaat fe lnomelna alam ini dapat 

melndorong ulmat Islam u lntulk melnghargai dan me lngagulmi kelajaiban alam 

selmelsta yang diciptakan ole lh Allah swt te lntang beltapa pelntingnya me lnjaga 

selrta melmellihara lingku lngan dan be lrtanggulng jawab te lrhadap bulmi yang 

melnjadi telmpat tinggal manu lsia. 

Pelnciptaan langit dan bulmi tidak main-main, teltapi selsulai delngan 

relncana belsar delngan ulrultan prosels dari awal hingga akhir.14 Firman Allah swt 

dalam Q.S ad-Dulkhan/44: 38 

اََوَمَاَ
َ
ن
 
ق
َ
ل
َ
مٰوٰتََِخ ضَََالسَّ ر 

َ  
هُمَاََوَمَاََوَالْ

َ
ن عِبِي   َََبَي 

ٰ
٣٨ ل  

 
Telrjelmahnya: 

“Dan kami tidak melnciptakan langit dan bulmi dan selgala yang ada    
antara keldulanya delngan belrmain-main.”15 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan 

bumi dengna main-main atau percuma saja tapa faedah tetapi semuanya 

diciptakan sesuai dengan rencana dan kehuendak Allah. Ayat ini juga 

meyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar 

sebagai bukti ke-esaan dan kekuasaan Allah untuk kesempurnaan kehidupan 

manusia di dunia. Pelnciptaan langit dan bulmi belselrta felnomelna alam di 

 

14Kementrian Republik Indonesia, Manfaat Benda-Benda Langit Dalam Perspektif Al-
Qur’an dan Sains, (Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur’an: 2012), h. 2 

15 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.726. 
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dalamnya tidak sia-sia, pasti ada fulngsi dan manfaat yang bisa diambil darinya. 

Firman Allah swt dalam QS ali Imran/3: 190-191 
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Telrjelmahnya: 

“Selsulnggulhnya dalam pelnciptaan langit dan bulmi, dan pelrgantian 
malam dan siang telrdapat tanda-tanda (kelbelsaran Allah) bagi orang 
yang belrakal, (yaitul) orang-orang yang melngingat Allah sambil belrdiri, 
duldulk ataul dalam keladaan belrbaring, dan melrelka melmikirkan telntang 
pelnciptaan langit dan bulmi (selraya belrkata), “Ya Tulhan kami, tidaklah 
E lngkaul melnciptakan selmula ini sia-sia, Mahasulci E lngkaul, lindulngilah 
kami dari azab nelraka.”16 

 Felnomelna alam dan selmula pelnciptaannya tidaklah diciptakan tanpa 

manfaat, selmula telrwuljuld delngan manfaat dan faeldah bagi manulsia. Pada 

akhirnya, manulsia yang melngeltahuli dan melnghayati selmula ciptaan ini pasti 

akan telrdorong ulntulk belrsyulkulr kelpada Allah delngan pelnulh keltullulsan.17 

Felnomelna alam ju lga dapat dihulbulngkan delngan kelpelrcayaa dan diperlihatkan 

langsung dari Allah swt kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti kekusaan Allah swt. 

Firman Allah swt dalam QS. al-An’am/6:76-79  
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16Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.101. 

17Kementrian Agama Republik Indonesi, Manfaat Benda-Benda Langit dalam 
Perspektif Al-Qur’an dan Sains, (Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur’an: 2012), h.7. 
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Terjemahnya: 

“Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang 
(lalu) dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam 
dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia 
melihat bulan terbit dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu 
terbenam dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk 
kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian 
ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih 
besar."Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku! 
Sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Aku 
hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi 
dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku 
bukanlah termasuk orang-orang musyrik.”18 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa fenomena alam tersebut diperlihatkan 

kepada Nabi Ibrahim agar dia menjadi orang yang yakin akan kebenaran Allah. 

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa fenomena alam hanya sebagai petunjuk 

atau tanda-tanda kebesaran Allah swt dan bukan sebagai Tuhan itu sendiri, 

dan juga dijelaskan bahwa pentingnya memahami perbedaan anatara 

penciptaan Allah dan Allah itu sendiri. Benda itu ada yang menciptakan, 

membuat, dan ada yang mengatur terbitnya, tenggelamnya, perpindahannya, 

perjalanannya dan kondisi-kondisi lainnya. Semua itu menunjukkan adanya 

ketuhanan, nahkan menjadi dalil yang dapat mematahkan argumentasi orang 

musyrik yang sesat.19 

B. Tinjaun Umum Terhadap Upacara Adat  Tradisional 

 Pelngelrtian U lpacara Adat Tradisional 

Ulpacara adat atau l ulpacara tradisional adalah rangkaian ke lgiatan atau l 

tindakan manu lsia ditata ole lh adat yang yang be lrlakul dalam masyarakat yang 

belrkaitan delngan kelpelrcayaan. Selcara telrminologi pe lrkataan tradisi 

 
18Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 137 
19Wahba Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari’ah, & Manhaj, ( Jakarta: Gema 

Insani, 2016), h. 242. 
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melngandulng su latul pelngelrtian telrselmbulnyi telntang adanya kaitan antara 

masa lalu l delngan masa kini. Ia melnulnjulkkan kelpada selsulatul yang diwariskan 

olelh masa lalul teltapi masih belrwuljuld dan belrfulngsi pada masa se lkarang.20   

Ulpacara selcara ulmulm bisa julga diartikan selbagai sulatul ritulal. Ritulal 

melrulpakan sulatul belntulk ulpacara ataul pelrayaan (cellelbration) yang 

belrhulbulngan delngan belbelrapa kelpelrcayaan ataul agama delngan ditandai olelh 

sifat khulsuls yang melnimbullkan rasa hormat yang lulhulr dalam arti melrulpakan 

sulatul pelngalaman yang sulci. Olelh karelna itul ulpacara ritulal disellelnggarakan 

pada belbelrapa telmpat, dan waktul yang khulsuls, pelrbulatan yang lular biasa, dan 

belrbagai pelralatan ritulal lain yang belrsifat sakral. Ritulal ataul rituls melrulpakan 

wuljuld konkrelt dari kelhidulpan belragama. Mellaluli ritulal manulsia manulsia 

melnghulbulngkan diri delngan Ilahi, dalam rituls manulsia melngaktulalisasikan 

kelhadiran yang Ilahi.  

Mellaluli rituls telrselbultlah manulsia selakan-melndelsak yang Ilahi agar ia 

puln maul melmpelrhatikan kelhidulpannya. Ulpacara adat biasanya dilakulkan 

selcara tulruln telmulruln ataul buldaya dari nelnelk moyang yang ditulrulnkan 

kelpada gelnelrasi sellanjultnya dan masih dilakulkan dan dilelstarikan. 

Masyarakat Indonelsia selbagian belsar melrulpakan masyarakat tradisional yang 

melskipuln tellah melngalami kelmajulan telknologi, namuln nilai-nilai dan corak 

kelhidulpan masyarakat tradisional teltap nampak dalam kelhidulpan selhari-hari. 

Adat istiadat yang hidulp selrta belrhulbulngan delngan tradisi rakyat yang 

melrulpakan adat kelbiasaan tulruln-telmulruln masih dijalankan dalam 

masyarakat.21Ulpacara tradisional me lrulpakan salah satu l wuljuld pelninggalan 

kelbuldayaan. Kelbuldayaan adalah warisan sosial yang hanya dapat dimiliki ole lh 

 

20M. Bambang Pranowo, Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa, (Adi Citra 
Karya Nusa: 1998), h. 4. 

21Suratman, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Intimedia: 2013), h. 119. 
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warga masyarakat pe lndulkulngnya delngan jalan me lmpellajarinya. Adapu ln 

sampai di mana su latul pelristiwa yang te lrjadi dalam masyarakat dapat dise lbult 

adat. Upacara adat yang berkembang dalam masyarakat  dilandasi dengan 

kepercayaan dan budaya semata, akan tetapi mengandung maksud dan tujuan 

tertentu. Pengertian adat dalam budaya adalah suatu kegiatan yag dilakukan 

masyarakat dalam kehidupan secara turun temurun, sesungguhnya upacara 

adat adalah aktifitas yang mengandung makna religius yang serba sakral dan 

terpisah dari hal bersifat duniawi yang dilakukan turun temurun sesuai 

dengan kepercayaan yang di anut masyarakat tersebut.  

Delngan delmikian yang dimaksu ld delngan ulpacara tradisional 

melrulpakan kellakulan simbolis manu lsia yang be lrtuljulan ulntulk melnghormati, 

melmulja, melnsyulkulri, dan melminta kelpada lellulhulr dan Tulhannya. Adapuln 

karaktelristik dari u lpacara tradisional yaitu l: dilakulkan selcara belrkala, 

(tahulnan, bullanan, atau l harian), melmiliki stru lktulr dan proselsi telrtelntul, 

mellibatkan komu lnitas atau l masyarakat dan me lmiliki tuljulan spiritu lal, sosial, 

dan bu ldaya. U lpacara se lcara ulmulm bisa dise lbult ritulal yang dilaku lkan olelh 

sulatul kellompok pada waktu l yang sama dan de lngan tata cara yang sama pu lla.  

Sellain itul, ulpacara tradisional julga melrulpakan rangkaian tindakan bagi 

warga masyarakat yang belrsangkultan selbagai sarana sosialisasi dan pelngokoh 

nilai buldaya yang belrlakul dalam kelhidulpan selhari-hari. Melnulrult Ahmad 

Azhar Basyir adat ataul tradisi dapat di jadikan hulkulm islam melnulrult 

keltelntulan belrikult: 

 Dapat ditelrima delngan kelmantapan olelh masyarakat dan be lrdasarkan 

pada pelrtimbangan akal se lhat dan seljalan delngan tu lntultan watak 

pelmbarulan manulsia. 
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 Melnjadi kelmantapan ulmulm dalam masyarakat dan dijalankan se lcara 

telruls melnelruls. 

 Tidak belrtelntangan delngan al-Qulr’an dan as-Sulnnah 

 Dirasakan masyarakat me lmpulnyai keltelntulan yang me lngikat, 

melngharu lskan ditaati dan me lmpulnyai akibat hu lkulm.22 

Ulpacara tradisional melmiliki arti pelnting bagi kelhidulpan belrsama 

dalam masyarakat. Pellaksanaan ulpacara adat tradisional dapat ulntulk 

melnimbullkan kelmbali selmangat kelhidulpan sosial antara warga masyarakat. 

 Fulngsi U lpacara Adat Tradisional 

Ulpacara tradisional belrfulngsi, bulkan saja idelntitas sosial satul 

komulnitas, teltapi tellah melnjadi dasar dan celrmin pandangan hidulp 

Masyarakat yang belrsangkultan. Fulngsi tradisi sangatlah pelnting dalam 

kelhidulpan masyarakat, adanya selbulah tradisi didalam sulatul masyarakat 

ulntulk sulpaya manulsia kaya telntang nilai seljarah dan buldaya ulntulk 

melnciptakan kelhidulpan yang harmonis. Tiga fulngsi ulpacara tradisional yaitu l 

fulngsi spiritulal, fulngsi sosial, dan fulngsi pariwisata.23 

1. Fulngsi spiritu lal 

Masyarakat pada u lmulmnya melmpulnyai konse lp tiap-tiap individu l 

telrbagi dalam tingkatan hidu lp. Tingkatan de lmi tingkat itu l akan dilalu li dan 

dialami olelh individu l-individul yang belrsangkultan diselpanjang hidu lpnya. Pasa 

tiap tingkatan itu l individul yang belrsangkultan dianggap dalam kondisi dan 

 

22Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, (Yogyakarta: Fakultas UII,1983), 
h. 30 

23Rostiati A, Fungsi Upacara Tradisional bagi Masyarakat Pendukungnya masa kini, 
(Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta: 1995), h.4. 
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lingkulngan telrtelntul.24 Fulngsi spiritu lal yang dimaksu ld adalah pellaksanaan 

ulpacara adat be lrkaitan delngan pelmuljaan kelpada lellulhulr, roh ataul kelpada 

tulhan ulntulk melminta kelsellamatan. U lpacara adat me lmiliki fulngsi spiritu lal 

karelna ulpacara adat mampu l melmbangkitkan elmosi kelagamaan, melnciptakan 

rasa aman, telntram dan sellamat. 

 Fulngsi sosial 

Melnulrult Buldi Santoso dapat dilihat pada kelhidulpan sosial masyarakat 

pelndulkulngnya yakni adanya pelngelndalian sosial (sosial control), meldia sosial 

(social meldia), norma sosial (social standard) dan pelngellompokkan sosial 

(social alignmelnt).25 Fulngsi sosial belrmaksuld selmula yang melnyaksikan 

ulpacara adat dapat melmpelrolelh ataul melnyelrap pelsan-pelsan yang 

disampaikan dalam ulpacara telrselbult. Dalam hal ini, ulpacara adat bisa dipakai 

selbagai kontrol sosial, intelraksi, intelgrasi dan komulnikasi antar warga 

masyarakat, yang akhirnya dapat melmpelrelrat hulbulngan antar masyarakat.  

 Fulngsi pariwisata 

Fungsi parawisata bisa telrlihat dari banyaknya masyarakat yang datang 

ulntulk melnyaksikan ulpacara. Masyarakat yang datang bisa dari masyarakat 

lokal (yang mellaksanakan ulpacara telrselbult) dan masyarakat lular (yang hanya 

melnyaksikan ulpacara adar telrselbult). Melnulrult koelncaranigrat, ulpacara yang 

dianggap kelramat melmiliki 4 wuljuld yakni:  

“ Wuljuld fisik, wuljuld pelrilakul orang yang telribat dalam ulpacara, wuljuld  

gagasan dalam wuljuld konkrit, wuljuld nilai buldaya yang kelramat.” Kel elmpat 

 

24Rostiati A, Fungsi Upacara Tradisional bagi Masyarakat Pendukung masa kini, 
(Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta: 1995), h. 106. 

25Rostiati A, Fungsi Upacara Tradisiona bagi Masyarakat Pendukungnya masa kini, 
(Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta: 1995), h. 111. 
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wuljuld inilah yang belrpotelnsi selbagai sulgulhan wisata-wisatawan asing 

maulpuln domelstik.26 

C. Tinjauan Umum Terhadap Ilmu Falak 

 Pelngelrtian Ilmu l Falak  

Ilmul falak dalam arti eltimologi belrarti orbit ataul lintasan belnda-belnda 

langit.27Seldangkan selcara telrminologi adalah ilmul pelngeltahulan yang 

melmpellajari melngelnai lintasan belnda-belnda langit selpelrti matahari, bullan, 

bintang-bintang dan belnda langit lainnya delngan tuljulan ulntulk melngeltahuli 

posisi dari belnda-belnda langit itul selrta kelduldulkannya dari belnda-belnda 

langit yang lain, selrta ulntulk melngeltahuli waktul-waktul yang ada di pelrmulkaan 

bulmi.28  

Dalam “E lnsiklopeldia Hulkulm Islam”’ ilmul falak didelfinisiskan selbagai 

selbulah disiplin ilmul pelngeltahulan yang belrfokuls melmpellajari belnda-belnda 

langit, mullai dari belntulk fisiknya, gelraknya, ulkulrannya, hingga pada selgala 

selsulatul yang belrhulbulngan delngannya.29 Felnomelna asrtonomi (falak) banyak 

telrtelra dalam al-Qulr’an yang pada kelnyataannya sangat telrkait delngan 

aktifitas manulsia. Selpelrti yang pada u lmulmnya melngelnai tata cara pe lnelntulan 

waktul sholat felnomelna alam sangat be lrpelngaru lh pellaksanannya ju lga dapat 

dilakulkan di selmbarang waktu l Al-Qulr’an dan Hadits te llah melnjellaskan hal ini. 

selhingga didalam Al-Qulr’an dan Hadits waktul shalat masih belrbelntulk 

 

26Rostiati A, Fungsi Upacara Tradisional bagi Masyarakat Pendukungnya masa kini, 
(Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta:1995), h.128. 

27Ahmad izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (cet,1; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,2012), 
h. 1. 

28Vivit Fitriyanti, Pengantar Ilmu Falak, Dalam Teori dan Praktek, (Fasya Press: 2021), 
h. 1. 

29Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 1 (Cet 1; Jakarta: Ichtiar Baru 
van Hoeve,1997), h.  304. 



31 
 

 

 

felnomelna alam bellulm dikeltahuli waktul telpatnya dalam mellaksanakan shalat 

melnulrult jam yang belrlakul selkarang ini, Yang mana ulntulk melngeltahuli kapan 

dan belrakhirnya batas waktul shalat haruls mellihat telrlelbih dahullul leltak posisi 

matahari, hal telrselbult dilakulkan agar tidak ada kelsalahan dalam 

mellaksanakan ibadah shalat yang waktulnya tellah ditelntulkan.  

Keltika posisi matahari dijadikan selbulah aculan ulntulk melnelntulkan awal 

waktul shalat maka culaca bulmi dapat melnghambat dalam pelnghisaban. Karelna 

sholat adalah Ibadah su ldah melmiliki waktu l yang diteltapkan olelh Allah swt dan 

Rasull-Nya.30 Olelh karelna itul, dipelrlulkannya meltodel lain ulntulk melnelntulkan 

awal waktul shalat Felnomelna astronomi (falak) banyak telrtullas dalam al-

Qulr’an, melrulpakan bulkti bahwa al-Qulr’an melnganjulrkan kelpada manulsia 

ulntulk melrelnulngi felnomelna alam. Telrdapat dalam firman Allah swt QS. 

Yulnuls/10:5 
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Telrjelmahnya: 

“Dialah yang melelnjadikan matahari belrsinar dan bullan belrcahaya. 
Dialah pulla yang melneltapkan telmpat-telmpat orbitnya agar kamul 
melngeltahuli bilangan tahulnan dan pelrhitulngan (waktul). Allah tidak 
melnciptakan delmikian itul kelculali delngan belnar. Dia melnjellaskan tanda-
tanda (kelbelsaran-Nya) kelpada kaulm yang melngeltahulinya.”31 

Ayat tersebut menjelaskan Allah swt adalah Tuhan yang telah 

menciptakan langit dan bumi. Allah telah menetapkan peredarannya di 

susunan tata surya pada manzilah-manzilahnya, dengan manzilah itu dapat 

doketahui hitungan waktu, dengan matahari dapat diketahui dan dengan 

 

30Sutrisno Hadi, Tafsir Ayat Ahkam, (Palembang: Februari, 2018), h.53 

31Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 286. 
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peredaran bulan dapat diketahui peredaran bulan dan tahun.32 Dalam islam, 

ada keltelntulan bagi ulmatnya ulntulk melnjalankan ibadah selsulai delngan syariat 

yang di ajarkan. Ilmul falak inilah yang melndorong ulmat Islam abad-abad 

kelmajulan islam ulntulk selcara konseln melmpellajari dan melngelmbangkan ilmu l 

falak dan astronomi mellaluli belrbagai pelrcobaan dan pelngamatan. Karelna ilmul 

falak ilmul yang melmpellajari lintasan dan dan  pelrgelrakan belnda-belnda langit 

(khulsulsnya bulmi,bintang, bullan, dan matahari) dalam garis eldarnya masing-

masing ulntulk dipellajari felnomelnanya dalam rangka kelpelntingan manulsia.33 

Delngan delmikian dapat me lnulmbulhkan kelyakinan dalam me llakulkan ibadah, 

selhingga ibadahnya le lbih khulsyu’ l “Nabi saw belrsabda: 

 

 

 
Terjemahnya: 

“Selsulnggulhnya selbaik-baik hamba Allah adalah me lrelka yang sellalul 
melmpelrhatikan matahari dan bu llan ulntulk melngingat Allah” (HR. 
Thabrani).34 

Hadis ini menekankan pentingnya memperhatikan dan mengingat 

Allah dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melihat fenomena alam 

seperti matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah dua ciptaan Allah yang 

memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Hadis ini juga dapat di 

artikan sebagai perintah untuk memperhatikan dan menghargai ciptaan Allah, 

sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan keimanan kepada Allah. 

Dengan memperhatikan dan menghargai ciptaan Allah, seorang hamba dapat 

 
32Wahab Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari’ah, & Manhaj, ( Jakarta: Gema 

Insani, 2016), h.120. 

33Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak Dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi, (Depok: Rajawali 
Pers, 2017), h. 3. 

34Vivit fitriyanti, Pengantar Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek, (Fasya Press, 2021), 
h.3. 
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meningkatkan rasa syukut dan penghormatan kepada Allah sehingga dapat 

meningkatkan kualitas keimanan dan kehidupan spritual. Dari pelnellaahan 

belrbagai belnda-belnda angkasa ini, masyarakat  dapat me lngeltahuli dan 

melmanfaatkan banyak hal dalam me lngamati be lnda-belnda angkasa alamiah 

ciptaan Allah swt.  

 Ilmul falak merupakan salah satul bidang ilmul yang melmpellajari 

melngelnai astronomi, selcara ulmulm ilmul falak selbanding delngan astrologi 

yaitul bidang yang belrfokuls pada lintasan-lintasan langit. Akan teltapi ilmul falak 

adalah ilmul yang dalam konselpnya melmpellajari pelrgelrakan belnda langit 

khulsulsnya bullan, bulmi, matahari dan bintang.35 Ilmu falak diartikan sebagai 

jalan yang dilalui oleh benda langit yang lebih besar gaya gravitasinya. 

Instru lmelnt-instru lmeln yang yang diciptakan se lbagai pelndulkulng selbagai 

pelndulkulng pelmbellajaran astronomi atau l ilmu l falak hisab pelrhitulngan dan 

rulkyat obselrvasi. Dise lbult ilmul hisab karelna melnggu lnakan pelrhitulngan.  

Pelngetahulan itul julga telrtulang dalam Al-Qulr’an, hadist-hadist ju lga 

pelndapat ullama tidak hanya me lmbahas telntang hidayah, Aqidah dan se ljarah. 

Kandulngan- kandu lngan selrta pelndapat para u llama dilakulkan ulntulk 

melnulnjulkkan komponeln-komponeln yang me lnelgaskan telntang pelrhatian 

islam telrhadap fulngsi dan kelduldulkan ilmu l falak se lbagai ilmu l pelngeltahulan 

yang melnelrangkan telntang masalah sosial. Ilmul falak melrulpakan ilmu l 

astronomi yang mana astronomi me lrulpakan salah satu l ilmul elxact kulno yang 

paling tu la dibanding de lngan ilmu l-ilmul lainnya. Ilmu l astronomi tidak dapat 

dipelgang karelna alam selmelsta itu l selndirilah yang me lnjadi pu lsat kajiannya 

sama halnya de lngan ilmu l falak. Ilmu l falak dalam Bahasa Indone lsia 

diidelntifikasi delngan delngan ilmu l pelngeltahulan telntang keladaan, pelrhitulngan, 

 

35A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak ( Cet I; Amzah Jakarta, 2012), h.2 
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pelreldaran, bintang-bintang atau l belnda langit yang ada pe lreldarannya.36  Ilmu 

falak adalah salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

lintasan benda langit -benda langit seperti, matahari, bulan, bintang-bintang 

dan benda- benda langit lainnya.37 Menurut Hoeard. Turner ilmu falak 

diartikan juga ilmu miqat (ilmu penentuan waktu), yaitu ilmu mengenai 

waktu-waktu tertentu yang ditrapkan untuk pengamatan langsung. Seperti 

pada penentuan arah kiblat, gerhana dan pengamatan benda-benda langit 

lainnya untuk kepentingan ibadah. 

 

 

 

 

 

 

36Muh Rasywan Syarif, Ilmu Falak: Integrasi Agama dan Sains, (Cet. Gowa: Alauddin 
University Press, 2020), h.3. 

37Sippah chotban,”Membaca Ulang Relasi Sains Dan Agama Dalam Perspektif Nalar 
Ilmu Falak”, ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak, 4.2 (2020), h. 223 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

E ltika pelnellitian adalah prinsip-prinsip moral dan e ltis yang me lngatulr 

pelrilakul pelnellitian dalam me llakulkan pelnellitian. Prinsip dasar e ltika dalam 

pelnellitian ilmiah yaitu l, melnghormati, dan me lnghargai harkat martabat 

manulsia selbagai su lbjelk pelnellitian, me lnghormati privasi dan ke lrahasiaan 

sulbjelk pelnellitian me lmelgang prinsip ke ladilan dan ke lseltaraan, 

melmpelrhitulngkan dampak positif mau lpuln nelgatif dari pelnellitian.1 

Adapuln aspelk ultama dari eltika pelnellitian yaitul: 

 Keljuljulran  

Dalam melngkomulnikasikan pe lnellitian ilmiah he lndaklah ju ljulr dalam 

mellaporkan data, hasil, me ltodel dan proseldulr tidak bolelh delngan 

melmalsulkan/ melrulbah data.   

 Melnulnjulkkan Sikap Relndah Hati (Tawadul’) 

Pelnelliti haruls telrbulka telrhadap kritik dan masulkan, tidak melsti 

melnggulnakan kata-kata ataul istilah asing dalam kontelks yang tidak telpat dan 

tidak pelrlul delngan maksuld melmamelrkan kelampulannnya dalam Bahasa asing 

yang belrsangkultan. 

 

 

 

 

1Suntama putra dkk.”Penerapan Prinsip Dsar Etika Penelitian Ilmiah,” Jurnal 
Pendidikan Tambubusai, Vol. 7, No. 3, h. 27877-27811. 
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 Belrtanggulng Jawab 

Pelnelliti haru ls melmiliki rasa tanggu lng jawab atas informasi dan analis 

yang di ulngkapkan. 

 Belrsikap Telrbulka 

Pelnelliti melmbelrikan kelselmpatan kelpada pihak lain ulntulk melmelriksa 

Kelmbali kel sahihan data dan fakta yang dikelmulkakan dalam karya tullis ilmiah.  

 Celrmat dan Objelktif dalam Melnyajikan U lraian 

Pelnelliti haruls celrmat dalam melngelmulkakan data, pelrnyataan, pelnullis 

nama orang, telmpat dan lain-lain. Selrta pelnelliti haruls melmiliki objelktivitas 

baik dalam karaktelristik maulpuln proseldulrnya. Belrus laha ulntulk melnghindari 

kelsalahan dalam analisis data, inte lrpreltasi data, dan lainnya dari pe lnellitian 

yang diharapkan, hondari atau l kulrangi kelsalahan atau l pelnipul diri selndiri, 

melngulngkapkan kelpelntingan pribadi atau l finansial yang mu lngkin 

melmpelngarulhi pelnellitian.2 

B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 Jelnis Pelnellitian 

Pelnellitian yang dilakulkan pelnullis adalah jelnis pelnellitian lapangan 

(fielld relselarch) delngan delskripsi kulalitatif. Dimana dalam delskripsi jelnis ini 

yaitul jelnis pelnellitian yang melnggambarkan selcara kulalitatif melngelnai objelk 

yang dibicarakan selsulai delngan kelnyataan yang telrjadi di masyarakat selrta 

melnghasilkan dokulmelntasi belrulpa foto, informasi selcara lisan maulpuln 

tullisan. 

 Lokasi Pelnellitian  

 

2Suntama Putra, M Syahlan Jailani, and Faisal Hakim Nasution,” Penerapan Prinsip 
Dasar Etika Penelitian Ilmiah” Jurnal Tambusai, Vol. 7, No. 3 (2020), h. 3  



37 
 

 

 

Pelnellitian ini dilakulkan pada sulatul daelrah, di delsa Kalulppini 

Kelcamatan E lnrelkang Kabulpateln E lnrelkang. Pelnullis melngambil lokasi 

pelnellitian di Delsa  Kalulppini telrselbult karelna informasi telrselndiri melngelnai 

masyarakat Delsa Kalulppini selwaktul mellakulkan ulpacara tradisional (adat) 

karelna pelngarulh dari felnomelna alam. Adanya cara pandang telrselndiri bagi 

masyarakat tradisional ulntulk melnulnjulkkan rasa syulkulr kelpada Tulhan dan 

melnghormati para lellulhulr. Maka dari itul pelnullis melmilih daelrah telrselbult 

selbagai telmpat pelnellitian ulntulk melngeltahuli cara pandang yang di pakai 

selwaktul mellihat felnomelna alam ulntulk ulpacara tradisonal. 

C.  Pendekatan Penelitian 

 Pelndelkatan syar’i, yaitu l pelndelkatan yang me lngkaji syariat islam se lpelrti al-

Qulr’an dan hadits yang re llelvan delngan masalah yang akan di bahas. 

 Pelndelkatan astronomis, adalah pe lndelkatan astronomi yang me lngkaji 

telntang matahari, bu llan, bintang, plane lt, dan felnomelna alam (belnda-belnda 

langit) lainnya dalam me lnelntulkan awal bu llan qamariah, awal waktu l 

sholat, gelrhana, dan ibadah-ibadah lainnya dalam me llihat felnomelna alam 

telrselbult. 

 Pelndelkatan sosiologi, yaitu l pelndelkatan yang te lrjuln langsulng kellapangan 

ulntulk mellihat dan me lnyaksikan langsu lng pelristiwa yang te lrjadi 

dilapangan. 
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D. Sumber Data  

 Sulmbelr Data Prime lr3 yaitul data yang dipe lrolelh dari relspondeln langsu lng 

dari masyarakat se ltelmpat, belrulpa pelrnyataan dari warga atau l instansi 

telrtelntul. Maka data primelr data prime lr dalam pelnellitian dipe lrolelh dari 

hasil wawancara de lngan masyarakat Delsa Kalu lppini Kelcamatan E lnrelkang 

Kabulpateln E lnrelkang. Yang telntulnya belrkaitan delngan pelrmasalahan yang 

akan ditelliti. Relspondeln ini dipelrolelh dari masyarakat De lsa Kalulppini, 

tokoh Masyarakat, yang te lrlibat langsu lng dalam pelnellitian ini. 

 Sulmbelr Data Se lkulndelr, yaitul data-data yang dipe lrolelh dari bu lkul-bulkul 

selbagai pellelngkap telrkait su lmbelr data prime lr. Adapuln sulmbelr data 

selkulndelr dan bu lkul-bulkul lain dalam pelnellitian ini adalah bu lkul astronomi, 

bulkul ilmul falak, dan bu lkul-bulkul lain yang be lrhulbulngan delngan 

pelrmasalahan. Data se lkulndelr dalam pelnellitian ini ju lga telrhimpuln dari 

skripsi, ju lrnal, artikell, dan arsip-arsip yang e lrat kaitannya de lngan objelk 

yang seldang di telliti.  

 Sulmbelr Telrsielr, sulmbelr data ini yaitu l bahan tambahan atau l bahan yang 

melnjellaskan bahan prime lr dan selkulndelr, yaitu l belrulpa elnsiklopeldia 

maulpuln kamuls ilmiah. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pelngulmpullan data adalah sulatul prosels pelngambilan data 

melnggulnakan mata tanpa adanya pelrtolongan alat standar lain ulntulk 

kelpelrlulan telrselbult. Dalam kelgiatan selhari-hari kita delring melnggulnakan 

 

3Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet.ii; Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2004), h.30. 
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mata ulntulk melngamati selsulatul. Dalam pelnellitian ini, pelnullis melnggulnakan 

meltodel pelngulmpullan data selbagai belrikult: 

 Obselrvasi, yaitu l dilakulkan delngan langsu lng melngamati obje lk 

pelnellitian.4 Delngan mellakulkan pelncatatan yang siste lmatis dan pelrelkam 

pelristiwa, pelrilakul dan belnda-belnda dilingku lngan sosial telmpat pelnelliti 

belrlangsulng. 

 Wawancara, yaitu l pelrtelmulan dula orang u lntulk belrtulkar informasi dan 

idel telrtelntul. Pelngulmpullan data yang dipe lrolelh mellaluli informasi atau l 

yang melngeltahuli hasil wawancara te lrhadap belbelrapa masyarakat, 

pelmangkul adat, selrta tokoh-tokoh masyarakat di De lsa Kalulppini 

Kelcamatan E lnrelkang Kabu lpateln E lnrelkang yang me lngeltahuli 

pelrmasalahan yang akan di bahas yakni me lngelnai pelngaru lh felnomelna 

alam dalam ulpacara adat tradisional di de lsa telrselbult. 

 Dokulmelntasi, pe lndelkatan doku lmelntasi dalam pe lnellitian yang 

digulnakan ulntulk melmpelrolelh data yang be lrulpa gambar-gambar yang 

ada di Delsa Kalu lppini. Pelnelliti akan me lngulmpullkan data-data yang 

belrkaitan delngan pelnellitian, agar pe lnelliti dapat dipe lrcaya dalam 

mellakulkan pelnellitian me llaluli dokulmelntas-dokulmelntasi yang ada 

selhingga hasil dari pe lnellitian dapat di pe lrjellas selcara ilmiah.  

Pelnelliti melnganggap bahwa delngan melnggulnakan tiga meltodel telrselbult 

selbagai startelgi yang sangat belrgulna dalam pelngulmpullan data. 

 

 

 

4 Syarifah Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Cet.I; Medan: Penerbit KBM Indonesia, 
2021), h.46. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrulmeln pelnellitian sama halnya alat-alat yang dipelrlulkan ataul 

dipelrgulnakan ulntulk melngulmpullkan informasi.5 Selpelrti yang dipakai ulntulk 

melmpelrolelh data-data pelnellitian saat selsuldah melmasulki tahap pelngulmpullan 

data dilapangan adalah wawancara, dokulmeln, obselrvasi, dan meldia ellelktronik 

selpelrti handphonel ( hp ) dan alat tullis melnullis belrulpa bulkul catatan dan 

pullpeln. Instrulmelnt inilah yang akan melnggali data sulmbelr-sulmbelr informasi. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Telknik Pelngolahan Data 

Telknik pelngolahan data dapat diartikan selbagai rangkaian prosels 

pelngolahan data yang dipelrolelh kelmuldian diartikan dan diintelrprelselntasikan 

selsulai delngan tuljulan, rancangan, dan sifat pelnellitian. Meltodel pelngellolahan 

data dalam pelnellitian ini antara lain: 

 Idelntifikasi data adalah pe lngelnalan dan pelngellompokkan data se lsulai 

delngan juldull skripsi yang me lmiliki hulbulngan yang rellelvan. Data yang 

diambil adalah data yang be lrhulbulngan delngan pokok masalah 

pelnellitian. 

 Reldulksi adalah ke lgiatan me lmilih dan me lmilah yang rellelvan delngan 

pelmbahasan agar pe lmbulatan dan pe lnulliss skripsi me lnjadi elfelktif dan 

muldah dipahami olelh para pelmbaca selrta tidak be lrpultar-pultar dalam 

melmbahas su latul pelrmasalahan. 

 E lditing data yaitu l prosels pelmelriksaan data hasil pe lnellitian yang 

belrtuljulan ulntulk melngeltahuli rellelvansi (hu lbulngan) dan kelabsahan data 

 

5Syarifah Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Cet.I; Medan: Penerbit KBM Indonesia, 
2021), h.45. 
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yang akan dide lkskripsikan dalam me lnelmulkan jawaban pokok 

pelrmasalahan. Hal ini be lrtuljulan melnda;patkan data yang be lrkulalitas 

dan faktulal selsulai delngan litelratulr yang didapatkan dari su lmbelr bacaan. 

 Analisis Data 

Analisis data adalah ulpaya ulntulk melngulngkap makna dari data 

pelnellitian delngan cara melngulmpullkan data selsulai delngan klasifikasi 

telrtelntul.6 Prosels pelnyeldelrhanaan data-data yang dipelrolelh dari warga 

masyarakat keldalam belntulk yang muldah dibaca dan diintelrprelselntasikan. 

Meltodel analisis data melrulpakan cara ataul langkah yang dilakulkan ulntulk 

melngellolah data. Adapuln meltodel analisis yang digulnakan dalam pelnellitian ini 

adalah analisis delskriptif. Meltodel analisis ini digulnakan ulntulk 

melndelskripsikan karaktelristik objelk pelnellitian. 

H.  Metode Keabsahan Data 

 Ulntulk mellakulkan pelnguljian data dan matelri yang disajikan dilakulkan 

tig acara selbagai belrikult: 

 Melningkatkan keltelkulnan yaitu l mellakulkan pelngamatan selcara celrmat dan 

belrkelsinambu lngan. Delngan melningkatkan keltelkulnan maka pelnelliti dapat 

melmbelrikan delskriktif data yang aku lrat dan siste lmatis telntang apa yang 

diamati. 

 Delskriptif pada u lmulmnya digu lnakan ulntulk melngulraikan, me lngultip ataul 

melmpelrjellas bulnyi atulran ulndang-ulndang. Melnggulnakan bahan re lfelrelnsi 

adalah selbagai pelndulkulng u lntulk melmbulktikan pelnellitian yang te llah 

ditelliti olelh pelnelliti. 

 

6Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Cet.I; Yogyakarta: Media 
Publishing, 2015), h. 121. 
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 Kompelratif yang pada u lmulmnya digulnakan ulntulk melmbandingkan 

pelrbeldaan pelndapat, telrultama pada matelri yang dapat me lnimbullkan 

keltidakpahaman. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Gambaran U lmulm Gelografis Kabu lpatelng Elnrelkang  

       

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Enrekang 

Kabulpateln E lnrelkang delngan Ibulkota E lnrelkang telrleltak ± 235 Km 

selbellah ultara Makassar. Wilayah ini te lrbagi melnjadi 12 kelcamatan dan selcara 

kelsellulrulhan telrbagi lagi dalam satu lan wilayah yang le lbih kelcil yaitu l telrdiri 

dari 129 wilayah de lsa/kellulrahan delngan lulas wilayah selbelsar 1.786,01 Km2.1 

Telrleltak pada koordinat antara 3˚14‟ 36” sampai 03˚50‟ 00” lintang se llatan 

dan 119˚40‟ 53” sampai 120˚06‟ 33” bu ljulr timulr. Batas wilayah Kabu lpateln ini 

adalah selbellah ultara belrbatasan de lngan Kabu lpateln Tanah Toraja, selbellah 

timu lr delngan Kabu lpateln Lulwul dan Sidrap, selbellah sellatan delngan Kabu lpateln 

Sidrap dan selbellah barat delngan Kabu lpateln Pinrang. 

 
1BPS Provinsi Sulawesi-Selatan 2022-2024, Kabupaten Enrekang dalam angka 2024 
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Kabulpateln ini pada u lmulmnya melmpulnyai wilayah topografi yang 

belrvariasi belrulpa pelrbulkitan, pelgulnulngan, lelmbah dan su lngai delngan 

keltinggian 47-3.293 m dari pe lrmulkaan lault selrta tidak me lmpulnyai wilayah 

pantai. Selcara ulmulm keladaan topografi wilayah didominasi ole lh bulkit-bulkit / 

gulnulng-gulnulng yaitu l selkitar 84,96% dari lu las wilayah Kabu lpateln E lnrelkang 

seldangkan yang datar hanya 15,04%. 

Kabulpateln E lnrelkang adalah salah satul daelrah tingkat II di Provinsi 

Sullawelsi Sellatan Indonelsia, ibulkota kabulpateln ini telrleltak di Kelcamatan 

E lnrelkang, delngan melmiliki lulas wilayah 1.786,01 Km2 ataul selbelsar 2,83% dan 

melmiliki pelnduldulk selbanyak ± 238,10 jiwa. 

Ditinjaulh dari selgi sosial buldaya, masyarakat Kabulpateln E lnrelkang 

melmiliki kelkhasan telrselndiri. Hal telrselbult diselbabkan karelna kelbuldayaan 

Kabulpateln E lnrelkang belrada diantara kelbuldayaan Bulgis, Mandar dan Tanah 

Toraja. Bahasa daelrah yang digulnakan di Kabulpateln E lnrelkang selcara garis 

belsar telrbagi atas tiga bahasa dari tiga rulmpuln eltnik yang belrbelda yaitul 

bahasa Dulri, E lnrelkang dan Maroangin di Kelcamatan Maiwa. Bahasa dulri 

ditultulrkan olelh pelnduldulk di Kelcamatan Alla, Baraka, Malula, Bulntul Batul, 

Masallel, Baroko, Anggelraja. 

Bahasa E lnrelkang ditultulrkan olelh pelnduldulk di Kelcamatan E lnrelkang. 

Bahasa Maroangin ditultulrkan olelh pelnduldulk di Kelcamatan Maiwa. Selain 

dikenal dengan memiliki budaya dan kekhasan dari Kabupaten  Enrekang, 

Kabupaten Enrekang juga ini biasa disebut dengan Massenrenpulu. Kata dari 

Massenrempulu berasal dari kata Massere-Bulu bahasa bugis yang memiliki 

arti daerah disekitar pegunungan. Istilah itu juga digunakan sejak masa 

kerajaan, hingga pembentukan pemerintahan Kabupaten pada saat tahun 

1959 pembentukan pemerintahan Kabupaten, wilayah-wilayah yang 
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sebelumnya bergabung dalam persekutuan Massenrempulu tersebar 

dibeberapa Kabupaten. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan Erekang 

(Endekang), kerajaan Maiwa, kerajaan Alla, kerajaan Buntu Batu.  

Pada saat itu persekutuan bergabung di lima kerajaan tersebut, maka 

mereka pun disebut “ lima Massenrempulu” wilayah-wilayah tersebutlah 

kemudian dikenal dengan nama Kabupten Enrekang, yang pengambilan 

namanya diambil dari salah satu anggota persekutuan tersebut, yaitu 

Enrekang yang memiliki awalan Endekang. Sebelumnya Pitu Riase merupakan 

bagaian dari persekutuan yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Kerajaan Batu Lappa, Kassa, dan Kerajaan Letta masuk dalam 

wilayah pemerintah Kabupaten Pinrang.  

Binuang pada saat pembentukan pertama persekutuan juga merupakan 

bagian dari Massenrempulu yang dikenal dengan sebuta Pitue Massenrempulu, 

namun sekarang menjadi wilayah pemerintahan provinsi Sualwesi Barat. 

Berdasarkan uraian diatas, sejarah Massenrempulu memiliki daya tarik dan 

pengetahuan lebih dalam untuk ditelusuri lebih jauh. 

 Gambaran U lmulm Delsa Kalu lppini 

 
Gambar 4.2. Peta Desa Kaluppini 

Delsa Kalulppini melrulpakan salah satul delsa diantara 18 delsa dan 

kellulrahan di Kelcamatan E lnrelkang Kabulpateln E lnrelkang Provinsi Sullawelsi 
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Sellatan. Delsa Kalulppini melmpulnyai lulas wilayah 13,30 Km yang telrdiri dari 

pelmulkiman, pelrkantoran, pelrkelbulnan, pelrsawahan hultan, daelrah aliran 

sulngai delngan batas-batas selbagai belrikult: 

Selbellah Timu lr   : Delsa Tobalul 

Selbellah Sellatan  : Delsa Lelmbang 

Selbellah Ultara   : Delsa Tokkonan 

Selbellah Barat   : Delsa Ranga 

Delsa Kalulppini telrdiri atas tiga dulsuln yaitul: 

 Dulsuln Palli 

 Dulsuln Tanadoko 

 Dulsuln Kajao.2 

Selbellulm dijadikan selbagai Delsa Kalulppini, keltiga dulsuln telrselbult masih 

belrgabulng delngan Delsa Ranga. Olelh selbab itul, pada tahuln 1995 Delsa Ranga 

dimelkarkan melnjadi Delsa Kalulppini dan Delsa Ranga, ulntulk kellancaran 

pellayanan masyarakat dan pelmbangulnan baik fisik maulpuln nonfisik. Delsa 

Kalulppini melrulpakan salah satu l Delsa yang melmiliki potelnsi dan ke lmajulan di 

belrbagai bidang se lpelrti elkonomi, parawisata, dan lain-lain. 

  Iklim  

Mulsim yang telrjadi di Kabulpateln E lnrelkang ini hampir sama delngan 

mulsim yang ada di daelrah lain yang ada di daelrah Provinsi Sullawelsi Sellatan 

yaitul mulsim huljan dan mulsim kelmaraul. Dimana iklim ini julga telrmasulk sangat 

belrpelngarulh telrhadap pola tanaman Masyarakat peltani di Delsa Kalulppini. 

 Kondsisi De lmografi Delsa Kalu lppini 

 

2Muh Salata, Kepala Desa, Wawancara di Desa Kaluppini (13 Desember 2024). 
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Kondisi Demografis atau pendudk suatu wilayah secara fundamental 

sangatlah memiliki peran penting karena hal ini merupakan salah satu dari 

segi eksistensi manusia yaitu manusia dalam tempat dan ruang, manusia 

dalam waktu dan manusia dalam kehidupan. 

Delsa Kalulppini telrbagi melnjadi 3 dulsuln yaitul Dulsuln Palli, Dulsuln Kajao, 

dan Dulsuln Tanadoko. Julmlah pelnduldulk di Dulsuln Palli telrdiri atas 333 jiwa 

delngan julmlah laki-laki 176 dan Pelrelmpulan 157, dulsuln Kajao telrdiri atas 425 

jiwa delngan julmlah laki-laki 226 dan pelrelmpulan 199, Dulsuln Tanadoko telrdiri 

atas 333 jiwa delngan julmlah laki-laki 167 dan Pelrelmpulan 166. Jadi selcara 

kelsellulrulhan julmlah julmlah Masyarakat Delsa Kalulppini selbanyak 1.103  jiwa 

delngan julmlah kelpala kellularga 310.3 

Adapuln selkolah yang ada di Delsa Kalulppini hanya telrdapat dua Selkolah 

Dasar yaitu SDN 156 Kajao dan SDN 29 Kaluppini, dan satu Selkolah Melnelngah 

Pelrtama (SMP), Adapuln jika Masyarakat Delsa Kalulppini yang ingin 

mellanjultkan Selkolah Melnelngah Atas (SMA), melrelka haruls melnelmpulh jarak 

10 km kel kota. Pelndidikan adalah yang paling ultama, akan teltapi jarak tidak 

akan melnjadi pelnghalang bagi masyarakat Kalulppini ulntulk teltap melnulntult 

ilmul.4  

Masyarakat Desa Kaluppini merupakan salah satu masyarakat yang 

mata pelncaharian hampir 100% peltani, namun selain itu masyarakat 

Kaluppini yang juga mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Di Dulsuln Kajao Selbagian belsar masyarakat belrcocok tanam delngan tanaman 

jangka Panjang selpelrti celngkelh, melrica, dan kopi. Akan teltapi Di Dulsuln Palli 

dan Dulsuln Tanadoko kelbanyakan masyarakat belrcocok tanam delngan jangka 

 

3Kantor Desa Kaluppini, 13 Desember 2024 

4Suharni, Masyarakat Kaluppini, wawancara di Desa Kaluppini, (12 Desember 2024). 
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pelndelk karelna kondisi tanahnya yang seldikit tidak cocok delngan tanaman 

jangka panjang. Maka delngan itul masyarakat pada u lmulmnya hanya melnanam 

tanaman jangka pe lndelk selpelrti, jagu lng kulning, kacang tanah, dan padi. Namu ln 

sellain belrcocok tanam 95% masyarakat De lsa Kalu lppini melmiliki helwan 

telrnak selpelrti sapi, kambing, dan ayam. 

B.  Penentuan Fenomena Alam Dalam Upacara Adat Tradisional Desa 

Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 

Felnomelna alam melrulpakan pelristiwa non-artifisial dalam pandangan 

fisika, dan kelmuldian tak diciptakan olelh manulsia melskipuln dapat 

melmpelngarulhi manulsia. Felnomelna alam adalah hal yang lular biasa dalam 

kelhidulpan di dulnia dan dapat telrjadi delngan tidak telrdulga dan tampak 

mulstahil dalam pandangan manulsia. Belbelrapa felnomelna alam diantaranya 

yaitul felnomelna alam di bulmi dan di angkasa, dan dibagi melnjadi dula katelgori 

ultama yaitul felnomelna alam alamiah dan felnomelna alam antropogelnik.  

Keljadian- keljadian yang telrjadi selpelrti prosels siang dan malam, 

gelrhana selrta pelnciptaan yang lain selpelrti bullan, bintang, matahari dan lain-

lain. Hal ini melnambah pelngeltahulan kita telntang selbab, akibat, dan manfaat 

felnomelna alam yang telrjadi. Delngan kita melngeltahuli hal telrselbult, maka 

selbagian dari masyarakat, khulsulsnya masyarakat Kalulppini mellakulkan 

belrbagai ritulal ataul adat di Delsa Kalulpppini. Selpelrti yang dikatakan bapak 

Abdull Halim sellakul Imam Delsa Kalu lppini dalam wawancaranya: 

Delngan mellakulkan adat telrselbult tidak delngan selmelrta-melrta telntul 

delngan bagaimana cara masyarakat khulsulsnya melraka yang di pelrcayai ulntulk 

mellihat felnomelna alam yaitul pelmangkul adat.5 Pelmangkul adat adalah orang 

 

5Abdul Halim Imam desa, Imam Desa Kaluppini, Wawancara di Desa Kaluppini,(13 
Desember 2024) 
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yang di pelrcayai u lntulk melmimpin su latul adat, maka selbellulm mellakulkan ritulal 

telrselbult para pelmangkul adat haru ls melnyelsulaikan delngan mellihat selcara 

selksama felnomelna alam selpelrti bintang dan bu llan yang se llalul melrelka jadikan 

aculan ulntulk mellihat delngan belgitul melrelka baru l bisa me lmultulskan ulntulk 

mellakulkan ritulal adat tradisional.6 Felnomelna alam selpelrti selpelrti bintang dan 

bullan telrselbult yang dilihat ole lh ahlinya atau l selsorang yang dipe lrcayakan hal 

ini, me llihat delngan mata tellanjang. Se lpelrti yang dikatakan bapak Su ldirman 

dalam wawancaranya“ Felnomena alam bulan dan bintang tersebut yang dilihat 

oleh ahlinya atau seseorang yang dipercayakan dalam hal ini melihat dengan 

mata telanjang diwaktu malam atau subuh.”7 

Masyarakat Delsa Kalulppini mellihat felnomelna-felnomelna alam yang ada 

di angkasa selpelrti  bullan dan bintang di waktul langit celrah pada waktul malam 

ataul sulbulh hari. Adapuln cara melrelka mellihat ataul melngamati felnomelna alam 

telrselbult selpelrti belrikult: 

 Mellihat bullan 

 Masyarakat Kalu lppini selbellulm mellakulkan ritu lal adat telntulnya mellihat 

dan melnghitulng tanggal de lngan mellihat bullan selcara langsu lng ataul mata 

tellanjang, adapu ln meltodel dalam mellihat bullan telrselbult yaitu l: keltika bullan 

baru l telrlihat selparulh itul belrarti su ldah atau l tinggal dellapan (8) hari, 

sellanjultnya jika bu llan telrlihat ultulh ataul selmpulrna yang belrarti 14,15,16 hari.  

cara telrselbult digulnakan ulntulk mellihat tanggal di bullan Hijriyah. 

 Mellihat bintang 

 

6Muh Salata, Kepala Desa Kaluppini, Wawancara di Desa Kaluppini,(13 Desember 
2024) 

7Sudirman Tajang, Dewan Masyarakat Adat Enrekang, Wawancara di Enrekang,(13 
Desember 2024) 
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Delsa Kalulppini melrulpakan Delsa pelgulnulngan, seljulk dan jaulh akan 

polulsi. Masyarakat Kalulppini yang tellah di amanahkan ulntulk mellihat 

felnomelna alam khulsulsnya bintang, delngan muldah mellihat felnomelna telrselbult 

karelna kondisi yang telrbilang melndulkulng. Bintang julga melrulpakan salah satu l 

felnomelna alam yang melmelliki pelgarulh dalam mellakulkan sulatul ritulal adat 

yang ada di Delsa Kalulppini.   

 Masyarakat Kalulppini khulsulsnya yang ahli dalam mellihat felnomelna 

alam, mellihat bintang dan seltiap bintang yang dilihat melmiliki nama-nama 

telrselndiri melrelka selpelrti, mellihat bintang dula pultaran ( 6 bullan belrjalan), 

mellihat kelatas keltika pas ditelngah, 7 kellompok bintang masing-masing 

melmbawa tanda selpelrti bintang Elmpang yang belrarti Janulari, bintang Manulk 

yang belrarti Felbrulari, Karulmulng yang belrarti Agulstuls, Sadang yang belrarti 

Selptelmbelr, Batang yang belrarti Oktobelr, Pamulllel yang belrarti Novelmbelr dan 

Pandulng yang belrarti Delselmbelr. 

Mellihat tuljulh kellompok bintang masing-masing melmbawa tanda, salah 

satulnya pelrulbahan pada culaca dan aman ulntulk melnanam tanaman dalam 

jangka Panjang. Fulngsi rasi bintang yang sellain melnjadi peltulnjulk arah, rasi 

bintang julga bisa dijadikan selbelgai pelnelntul ulntulk mellakulkan sulatul ritulal 

adat. Felnomelna alam telrselbult melrulpakan salah satul tanda ulntulk 

dilakulkannya sulatul ritulal adat maka delngan itul felnomelna alam melmiliki 

pelran ataul pelngarulh pelnting ulntulk dilaksanakannya sulatul ritulal adat.   Salah 

satu ritual adat yang dilakukan yaitu Ma’paratu ta’ka’ (syukuran pesta panen), 

tradisi ini merupakan ritual pokok yang dijalankan sepanjang tahun yang 

merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Kaluppini setalah panen. 

Sebelum menanam tanaman tentunya melihat terlebuh dahulu fenomena alam 

seperti bintang apakah sudah waktunya atau belum untuk menanam. Dengan 
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melihat bintang Pammule yang berarti bulan November dan bintang Pandung 

yang berarti Desember, yang mulai musim hujan dan aman untuk menanam 

tanaman khusunya tanaman jangka panjang.8 

Adapun tahapan pelaksanan ritual adat Ma’paratu ta’ka’ (syukuran pesta 

penen) diantaranya: 

1. Masyarakat dan tokoh adat berkumpul di tempat yang sudah 

ditentukan. 

2. Masyarakat membawa makanan hasil panen seperti soso’ berisi nasi 

ketan atau sokko’ nasi dan ayam 

3. Ayam yang di bawa lalu diserahkan kepada pemangku adat bagian 

syariah untuk didoakan dan disembelih oleh pemangku adat, prosesi ini 

dinamakan ritual parallu nyawa (potong ayam) 

4. Setelah ayam didoakan dan disembelih, kemudian dimasak hingga 

matang 

5. Setelah ayam matang, semua masyarakat mengumpulkan soso’ (nasi 

yang dibungkus dengan daun) dan daging ayam dan diserahkan kepada 

pemangku adat untuk didoakan 

6. Setelah itu masyarakat duduk untuk melakukan makan bersama-sama 

dengan menggunakan daun jati. 

Ritual ini berisi doa dan wujud syukur masyarakat Desa Kaluppini atas 

hasil panen dan berharap bisa mendapatkan hasil lebih baik lagi dari masa 

yang akan datang.9 

Adapun tradisi Pangelwaran, merupakan ritual adat ini dilakukan sekali dalam 

8 tahun tradisi Pangewaran merupakan ritual yang dilakukan dengan 

 
8Sudirman Tajang, Dewan Masyarakat Adat Enrekang, Wawancara di Enrekang,( 13 

Desember 2024) 
9Ari alpriansah, Masyarakat Desa Kaluppini, Wawancara, (22 Januari 2025) 
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ungkapan rasa syukur dan meminta keselamatan dan kesehatan  bagi 

masyarakat Kaluppini dan masyarakat lainnya, serta ungkapan rasa syukur 

atas rezki yang telah diperoleh masyarakat selama 8 tahun. Selbellulm 

mellakulkan adat telrselbult ada belbelrapa hal yang haruls dipelrhatikan dalam 

mellihat felnomelna alam selpelrti disaat Torro datuli to tanda di Langi, namacorai 

to bullan, tauln Ellelpul, Allo Julma’. Belrikult artinya: 

Torro datul to tanda  = Tanda telpat ditelngah langit 

 Nama corai to bullan =  bullan pulrnama 

Tauln Alelpu  = Tahuln Alif ( sekali dalam 8 tahun peredaran) 

 Allo Julma’  = Hari Julm’at10 

Adapuln ritu lal adat sara’  yang lain dan dapat dilakukan dengan melihat 

fenomena alam terlebih dahulu selpelrti pada u lmulmnya yaitul: 

1) Pallaparan pulasa lando (Idull fitri) 

2) Pallaparan pulasa bondi (Idull adha) 

3) Ma’pasarel Mulharram ( Mulharram) 

4) Ma’kulnnul (pelrtelngahan pulasa Ramadhan) 

C. Kontribusi Ilmu Falak Dalam Upacara Adat Tradisional Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 

Delsa Kalu lppini melrulpakan salah satu l Delsa yang belrada di Kabu lpateln 

E lnrelkang yang te lrkelnal sampai se lkarang, karelna masih konsiste ln delngan 

adat-adat yang ada di De lsa telrselbult. Konsiste ln delngan adat yang me lrulpakan 

 

10Abdul Halim, Imam Desa Kaluppini, wawancara di Desa Kaluppini, (13 Desember 
2024) 
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pelninggalan para le llulhulr melrulpakan su latul tantangan di zaman se lkarang yang 

mana orang mu llai masa bodoh atau l bahkan tidak pe ldulli delngan pelninggalan 

para lellulhulr. Namuln masyarakat Kalu lppini mampu l belrtahan dan teltap 

melrelalisasikan adat-adat yang ada se lsulai delnga napa yang di tinggalkan para 

lellulhulr melrelka.  

Selpelrti yang dikatakan bapak Abdull Halim sellakul imam Delsa Kalulppini 

dalam wawancaranya bahwa masyarakat Kalulppini melrulpakan salah satu l 

Delsa yang masih konsisteln mellaksanakan adat-adat selsulai apa yang di 

tinggalkan orang dullul kami (lellulhulr) akan teltapi di telngah mellaksanakan 

adat-adat telrselbult  telrkadang ada yang belranggapan bahwa apa yang kami 

lakulkan ini adalah selsulatul yang melnyimpang, padahal seltiap adat yang akan 

kami lakulkan sellalul di selimbangkan delngan ajaran islam dan seltiap adat yang 

kami lakulkan telrdapat ulnsulr-ulnsulr syariat didalamnya.11 

Selpelrti pada ulmulmnya masyarakat kalulppini julga mellaksanakan 

ibadah ibadah selpelrti sholat, belrdoa dll selbellulm mellaksanakan adat 

tradisional melrelka. Adapuln salah satul dalil yang melnjadi landasan yaitul: 

QS. ali Imran/3: 190-191 
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Telrjelmahnya: 

“Selsulnggulhnya dalam pelnciptaan langit dan bulmi, dan pelrgantian 
malam dan siang telrdapat tanda-tanda (kelbelsaran Allah) bagi orang 
yang belrakal, (yaitul) orang-orang yang melngingat Allah sambil belrdiri, 
duldulk ataul dalam keladaan belrbaring, dan melrelka melmikirkan telntang 
pelnciptaan langit dan bulmi (selraya belrkata), “Ya Tulhan kami, tidaklah 
E lngkaul melnciptakan selmula ini sia-sia, Mahasulci E lngkaul, lindulngilah 
kami dari azab nelraka.”12  

 
11Abdul Halim, Imam Desa Kaluppini, Wawancara di Desa Kalupppini,( 13 Desember 

2024)   
12Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.101. 
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Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan 

bumi, serta fenomena alam yang lainnya terdapat ayat-ayat yang menegaskan 

akan wujud Allah swt, kesempurnaan kekuasaan-Nya, kebesaran dan 

keagungan-Nya. Namum semua ini bagi orang-orang yang berakal, mereka 

menggabungkan antara dzikir dan pikir, mereka selalu berdzikir kepada Allah 

swt dalam keadaan apapun. Mereka tidak pernah memutus dzikir kepada Allah 

swt dalam segala keadaan, akan tetapi terus terus berdzikir baik dengan hati 

maupun lisan.13Ayat telrselbult melrulpakan salah satu l ayat yang melnjadi 

landasan masyarakat Kalu lppini, me lrelka melyakini bahwa fe lnomelna-felnomelna 

yang telrjadi atas kelhelndak Allah swt, yang me lrulpakan tanda-tanda kelbelsaran-

Nya maka delngan mellakulkan adat-adat telrselbult adalah salah satu l belntulk rasa 

syulkulr kelpada Allah swt, me lrelka mellakulkan sholat, do’a dan makan- makan 

belrsama keltika telrjadi felnomelna alam yang me lnakjulbkan. Tradisi ini 

dilakulkan masyarakat adat Kalulppini.  

Dalam melnjaga kellelstarian buldayanya, masyarakat telrlibat dan telrjuln 

langsulng pada kelgiatan adat ataul tradisi. Tradisi telrselbult dilaksanakan 

selbagai tanda syulkulr kelpada Sang Pelncipta atas relzelki yang tellah dibelrikan. 

Adapun dalil yang di jadikan landasan masyarakat Desa Kaluppini yaitu 

Firman Allah swt dalam QS. Ibrahim/14: 7  
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 Telrjelmahnya: 

“Dan (ingatlah julga), tatkala Tulhanmul melmaklulmkan; "Selsulnggulhnya 
jika kamul belrsyulkulr, pasti kami akan melnambah (nikmat) kelpadamul, 

 
13Wahab Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari’ah, & Manhaj, ( Jakarta: Gema 

Insani, 2016), h. 545. 
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dan jika kamul melngingkari (nikmat-Kul), Maka Selsulnggulhnya azab-Kul 
sangat peldih"14 

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa jika bersyukur maka pasti 

nikmat Allah akan ditambahnya, tetapi jika berbicara tentang kufur nikmat, 

tidak ada penegasan bahwa pasti siksa-Nya akan jatuh. Ayat ini hanya 

menegaskan bahwa siksa Allah pedih jika demikian, penggalan akhir ayat ini 

dapat dipahami sekedar sebagai ancaman. Disisi lain, tidak menutup 

kemungkinan akan terhindar dari siksa duniawi bagi yang mengkufuri nikmat 

Allah, bahkan boleh jadi nikmat tersebut di tambah-Nya dalam rangka 

mengulur kedurkahaan.  

Ayat ini juga merupakan peringatan kepada orang-orang yang beriman 

untuk selalu berpegang pada ajaran Allah dan melakukan amal shaleh, 

sehingga mereka dapat meraih kemuliaan dan nikmat di dunia dan akhirat. 

Namun, di alam raya, termasuk di perut bumi, terdapat sekian banyak nikmat 

Allah yang terpendam ia harus disyukuri dalam arti “ digali” dan 

ditampakkan.15 Demikianlah syukur menambah nikmat. Se lpelrti yang 

dikatakan bapak Nu ldding sellakul pelmangkul adat Delsa Kalu lppini pada 

wawancaranya“ke ltika mellihat felnomelna alam salah satu l contoh yaitu l gelrhana 

maka masyarakat me llakulkan ritual adat, namu ln selbellulm  mellakulkan ritulal-

ritulal adat tradisonal te lrselbult kami telrlelbih dahullul mellakulkan sholat, do’a 

belrsama, dan kelmuldian makan-makan belrsama delngan melnggulnakan dauln 

jati dan bambu l.” 

 

 

14Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.256. 
15Quraish Shihab, Tafsiran Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 331 
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Gambar diatas menunjukkan pemangku adat sedang melalukan doa 

bersama selbellulm mellakulkan ritu lal-ritual adat yang akan diadakan, telrlelbih 

dahullul di konsu lltasikan kelpada pelmangkul adat yang khu lsuls bagian syariat 

yang mana melrelka yang akan me lmandul ulntulk kelgitan telrselbult khulsulsnya 

bagian syariat Se lpelrti yang dikatakan bapak Mu lh Salata Sellakul kelpala Delsa 

Kalulppini dalam wawancaranya bahwa dilaku lkannya sellulrulh ritulal adat 

telrselbult yang pastinya pe lngaculh pada tiga hal yaitu l: 

 Hulbulngan selsama manulsia, 

 Hulbulngan kelpda alam, dan  

 Hulbulngan kelpada yang maha ku lasa 

Tiga hulbulngan ini yang melndasari ultama dalam mellaksanakan adat-

adat di Delsa Kalulppini.16 Sellain dari pada tiga hal telrselbult delngan masih 

 

16Muh Salata, Kepala Desa Kalupipini, Wawancara di Desa Kaluppini,( 13 Desember 
2024) 

Gambar 4.3. ( Ritual Doa bersama) 
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telrlaksananya adat ataul buldaya- buldaya yang ada di Kalulppini dapat 

melmbantul bapak M. Salata selbagai kelpala delsa dalam pelmelrintahan, karelna 

delngan adanya adat-adat telrselbult Bagi bapak M. Salata, masyarakat Kalulppini 

mulda patulh dan taat kelpada apa yang di pelrintahkan karelna delngan adanya 

hal telrselbult telrlelbih dahullul dibelntulk kulltulr-kulltulr yang baik, jiwa sosial ataul 

telrbangulnnya silatulrahmi yang baik. 

Adapuln nilai-nilai yang telrkandulng dalam mellaksanakan ulpacara 

tradisonal mellipulti: nilai spiritulal, nilai sosial, dan nilai elsteltika. Olelh selbab itul 

masih dipelrtahankan dan sellalul dilaksanakan olelh masyarakat Delsa Kalulppini 

karelna elselnsi nilai-nilai yang telrkandulng didalamnya pelnting ulntulk 

dilelstarikan.  

 Nilai Spritulal 

 Tradisi ulpacara  yang dilakulkan olelh masyarakat Kalulppini delngan 

tuljulan melminta kelmakmulran manulsia kelpada Allah swt. Seltiap ritulal yang 

dilaksanakan di Kalulppini sellalul diwarnai delngan pelmbacaan doa olelh 

pelmangkul adat yang belrwelnang pada ritulal telrselbult. Hal telrselbult 

melnandakan bahwa masyarakat Kalu lppini tidak pe lrnah melmisahkan diri dari 

Tulhan Yang Maha E lsa dan melnjadi inti dari se ltiap ritulal yang dige llar agar 

dibelrikan kelbelrkahan baik di du lnia maulpuln belkal ulntulk kel akhirat.17 

Masyarakata Kalu lppini masih dile lstarikan tradisi sampai se lkarang, pelmangkul 

adat selrta masyarakat be lrdoa agar dibe lri kelmakmulran kelhidulpan manulsia 

bulkan hanya kelpada masyarakat Kalu lppini tapi se llulrulh ulmmat manu lsia yang 

ada di bu lmi. Allah swt belrfirman dalam QS. Hululd/11: 61 

 

17Taufik Syahrandi, Etnografi Komunitas Masyarakat Komunitas Adat Kaluppini Di 
Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, Skripsi,( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS 
2023), h. 108. 
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Telrjelmahannya: 

”Kelpada (kaulm) Samuld (Kami ultuls) sauldara melrelka, Salelh. Dia belrkata, 
“Wahai kaulmkul, selmbahlah Allah selkali-kali tidak ada tulhan bagimul 
sellain Dia. Dia tellah melnciptakanmul dari bulmi (tanah) dan 
melnjadikanmul pelmakmulrnya. Olelh karelna itul, mohonlah ampulnan 
kelpada-Nya, kelmuldian belrtobatlah kelpada-Nya. Selsulnggulhnya Tulhankul 
sangat delkat lagi Maha Melmpelrkelnankan (doa hamba-Nya).”18 

Ayat diatas menjelaskan kepada mereka dalil tentang tauhid, dalam 

firman-Nya yaitu menjadikan kalian pemakmur yang akan memakmurkannya 

dan memanfaatkannya dengan bercocok tanam, perindustrian, pengembangan 

dan eksploitasi barang tambang. Sifat bumi yang bisa untuk memakmurkan 

yang berguna bagi manusia, dan sifat manusia yang mampu untuk melakukan 

hal itu, merupakan dalil atas adanya Sang Pencipta Yang Maha bijaksana, yang 

telah dan yang membantu kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk dan 

menganugrahkan manusia akal yang dapat memberikan petunjuk dan sebagai 

alat untuk mengelola apa yang ada di dunia ini, dan mengijabah doa orang yang 

memohon dengan tulus kepada-Nya dengan karunia dan rahmat-Nya.19 

Adapun nilai yang terkandung dalam tradisi yaitu nilai spritulal, telrdapat 

pada tradisi Ma’paru ta’ka’, Pelngelwaran, tradisi Pangewaran dilaksanakan di 

hari Julm‟at yang di mana masyarakat Kalulppini melnganggap bahwa hari 

Julm’at adalah hari yang sakral ataul sulci. Telrdapat julga pada prosels keltiga 

tradisi Pangelwaran yaitul Parallul Nyawa. Parallul Nyawa artinya melnyelmbelli 

helwan, pelnyelmbellian helwan dilakulkan delngan cara melnghadap kelarah barat 

ataul kiblat dan melmbacakan basmalah. Sellain dari pada itul nilai spiritulal 

telrkandulng dalam ritulal Ma’jaga. 

 

18Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya,h.130. 
19 Wahba az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Aqidah, Syari’ah, & Manhaj, (Jakarta: Gema 

Insani,2016), h.363. 
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 Melnulrult masyarakat Kalulppini syair Ma’jaga selbagai doa kelpada Sang 

Pelncipta agar sellulrulh yang ada di mulka bulmi ini dibelri relzelki, kelselhatan selrta 

kelsellamatan dulnia akhirat. 

 Nilai Sosial 

Nilai sosial yang telrdapat dalam tradisi adat Delsa Kalulppini yaitul nilai 

kelbelrsamaan dan nilai kelseldelrhanaan. 

 Nilai kelbelrsamaan selpelrti gotong royong dalam me lmpelrsiapkan 

selmula kelbultulhan dalam kellancaran prosels adat te lrselbult, selrta 

pelrsatulan dan kelamanan dalam me llakulkan sulatul tradisi. Gotong 

royong dapat te lr-aplikasi dan te lrlaksana de lngan baik kare lna 

masyarakat Kalu lppini sangat me lnjulnjulng tinggi nilai ke lbelrsamaan. 

 Nilai kelseldelrhanaan, telrlihat pada tradisi Ma’pelong yang melmasak nasi 

dengan menggunakan bambu dan ayam me lnggulnakan bambu l. Sellain 

itul, nilai kelseldelrhanaan telrlihat keltika makan me lnggulnakan dauln jati 

dan minu lm melnggulnakan bambu l yang dibe lntulk selpelrti gellas. Tradisi 

makan belrsama telrdapat nilai-nilai lellulhulr yang  ditanamkan ke lpada 

masyarakat Kalu lppini ulntul melnjaga kelbelrsamaan dan keladilan. 

 Nilai elsteltika 

Selni tradisional akan dimainkan masyarakat Kalu lppini yang me lngikulti 

adat, se lpelrti pada tradsi Pangelwaran selni tradisonal Ma’gandang dan 

Ma’padelndang (memukul gendang). Kelindahan keldula selni tradisional ini 

telrlihat pada kelkompakan para pe lmain dan bu lnyi atau l irama yang dihasilkan 

para pelmain dan dapat me lnyeljulkkan pelrasaan. Selni tradisonal Ma’jaga (tarian 

tradisional) yang dimana para pe lselrta mellakulkan gelrakan delngan cara 

mellingkar kelmuldian belrpultar sambil me llambai-lambai satu l pelrsatul tangan  
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pelselrta delngan melnggulnakan kain pu ltih sambil be lrdoa delngan cara 

melngellularkan su lara yang me lnghasilkan nada-nada yang indah dan 

melngandulng makna yang sangat me lndalam. 

Masyarakat Delsa Kalulppini melmiliki elmpat pelmangkul adat telrtinggi 

yaitu l Tomakka, Ada’, Khali, Imam. Kelelmpat telrselbult melmpulnyai kapasitas 

yang sama “ duldulk sama relndah belrdiri sama tinggi” Tomakka dan Ada’ adalah 

pimpinan yang telrtinggi dibagian adat seldangkan Khali dan Imam adalah 

pimpinan telrtinggi dibagian syariat ataul agama.20 Selrta melmiliki tu lgas dan 

welwelnang masing-masing selpelrti: 

 Tomakka 

 Melngatulr ataul melnelntulkan kelbaikan telrtinggi bagian   adat. 

 Melmelgang kelkulasaan telrtinggi me lngatu lr Pa’rodo (tarian ritulal adat). 

 Melnyellelsaikan pe lrsellisihan/se lngkelta dalam komu lnitas yang tidak 

telrsellelsaikan olelh Tomatula Pa’bicara Pondi dan Pa’bicara Lando.21 

 Melnciptakan hu lbulngan yang delmokratis dan harmonis se lrta obyelktif 

delngan Pulang E lndelkan dan komulnitas adat lainnya. 

 Tomakaka belrhak melngajulkan kelpada Tomassitulr’ (utusan yang 

dipercaya dalam adat dan imam) ulntulk melnghelntikan dan 

pelngangkatan Tomatula Pa’bicara Pondi, paso bo’bo (seseorang yang 

dapat menggantikan Tomakka jika berhalangan), Ambel Lorong dan 

Jajaran Pitu l Lorong (sebagai eksekutor dalam kegitan adat terutama 

yang melanggar adat). 

 

20Nudding, Pemangku Adat Kalupppini, Wawancara di Desa Kaluppini,(12 Desember 
2024) 

21Seseorang yang bertanggung jawab membantu dalam urusan adat dan agama 
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 Ada’  

 Melngatulr dan melneltulkan kelbaikan telrtinggi bagian adat. 

 Ada’ melmelgang kelkulasaan telrtinggi me lngatulr Pa’jaga (tarian ritulal 

adat). 

 Melnciptakan hu lbulngan yang delmokratis dan harmonis se lrta obyelktif 

delngan Pulang E lndelkan dan komulnitas adat lainnya. 

 selbagai pimpinan te lrtinggi 4 rangkaian u lpacara ritu lal adat tahuln 

Ba’tan. 

 Ada’ belrhak melngajulkan kelpada Tomassitu lrul ulntulk melnghelntikan dan 

melngangkat Tomatula Pa’bicara Lando, Paso Ba’tan Dan Pallapi Arona 

(mengawal dan memastikan adat). 

 Khali 

 Melngatulr dan melnelntulkan kelbaikan te lrtinggi dalam u lrulsan 

kelagamaan. 

 Melmelgang kelndali dalam u lrulsan ritulal Agamal. 

 Melmimpin sholat hari raya Idu ll Adha. 

 Belrhak melngajulkan kelpada Tomassitulrul ulntulk melnghelntikan dan 

melngangkat Kattel Pa’bica Pondi. 

 Imam 

 Pelngatulr dan pelnelntul kelbaikan dalam u lrulsan kelagamaan. 

 Melmelgang kelndali dalam u lrulsan ritulal Agama Ma’damu llul (maullid) 

 Melmimpin sholat hari raya I dull Fitri. 
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 Belrhak melngajulkan kelpada Tomassitulrul ulntulk melnghelntikan dan 

melngangkat Kattel Pa’bicara Lando dan Bilala Imam, yang membantu 

Pa’bicara Lando dalam keagamaan dan juga sebagai juga penyambung 

pesan antara pemangku adat dengan pemangku syariat 

Sellain itul kelelmpat orang te lrselbult biasa di sibu lt parelwa ataul to matula 

banula yang melmiliki arti orang tu la pada su latul kellularga.  Parelwa ini melmiliki 

ikatan yang belgitul elrat ada’ diibaratkan se lbagain bapak dan sara’ selbagai ibu l. 

Melrelka selcara u lmulm melmiliki tu lgas selbagai elkselkultor ritu ll-ritulal yang 

dilakulkan dan pelnelntul kelbijakan te lrtinggi. Dengan bagitu masyarakat 

Kaluppini memiliki kesadaran akan rasa memiliki, kepedulian dan 

kebersamaan untuk mempertahankan, merupakan suatu perwujudan dari 

kegiatan ritual adat dan agama.22  

Masyarakat Kaluppini dapat merasakan efek positif dari tradsi yang 

dilakukan, keramaian, kebersamaan serta dapat mempererat tali silaturahmi 

sesama manusia. Mempertahankan tradsi meraka juga tidak terlepas dari 

peranan dan fungsi lembaga/pemangku adat yang sangat gigih untuk 

mempertahankan tradisinya. Desa kaluppini memiliki tiga dusun yang dengan 

struktur  lembaga adat yang masih kompak sehingga berlangsungnya adat 

tradisi tetap terjaga. Semangat toleransi, kekeluargaan, keramahan dan 

solidaritas yang tinngi akan ditemukan disetiap kegiatan adat, gotong royong 

dalam mempersiapkan segala kebutuhan tradsi. Selain itu, solidaritas  

masyarakat terlihat pada saat makan bersama dengan menggunakan daun jati 

yang sering disebut oleh masyarakat Kaluppini Ma’balla dan masyarakat tidak 

tidak diperbolehkan makan sebelum semuanya medapatkan bagian. 

 
22 Ari Alpariansah Suleman, Madamulu Banua: Kajian Sejarah Lokal Di Desa 

Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang(1966-2020), Skripsi, (Fakultas Sosial 
dan Hukum Universitas Negeri Makassar 2021), h. 24 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan pelmbahasan dan analisis pelnullis telntang pelngarulh 

felnomelna alam dalam ulpacara adat tradisional delsa Kalulppini Kelcamatan 

E lnrelkang Kabulpateln E lnrelkang. Mellaluli komponeln komulnikasi dapat 

disimpullkan dari pelnellitian bahwa: 

 Melnelntulkan kapan pe llaksanaan ritu lal yang baik te lntul belrdasarkan pada 

felnomelna-felnomelna alam khu lsulsnya belnda-belnda langit se lpelrti bullan 

dan bintang. Masyarakat Kalu lppini melngellompokkan selrta melmbelrikan 

nama dan me lngellompokkan pada bintang-bintang yang dilihat yang biasa 

melrelka jadikan patokan atau l melmbelrikan tanda se lsulai delngan kulltulr 

buldaya melrelka, selpelrti bintang Empang yang belrarti Janulari, bintang 

Manulk yang belrarti Felbrulary, bintang Karulmulng yang belrarti Agulstuls, 

bintang Sadang yang belrarti Selptelmbelr, bintang Batang yang belrarti 

Oktobelr, bintang Pamulllel yang belrarti Novelmbelr, dan bintang Pandulng 

yang belrarti Delselmbelr. Sellain dari felnomelna alam bintang masyarakat 

Kalulppini ju lga mellihat felnomelna alam bullan selpelrti keltika bu llan telrlihat 

selparulh maka itu l melnandakan su ldah 8 hari atau l tinggal 8 hari dalam 

selbullannya, jika bu llan ultulh ataul selmpulrna itu l melnandakan diantara 

tanggal 14, 15, dan 16. Itu llah belbelrapa felnomelna yang melnjadi aculan olelh 

masyarakat Kalu lppini ulntulk melalaksanakan adat adat te lrselbult felnomelna 

alam lah yang me lnjadi hal yang paling pe lnting. 

 Pelngarulh ilmu l falak dalam me llaksanakan u lpacara adat tradisional de lsa 

Kalulppini  bahwa de lngan mellihat atau l melngamati felnomelna-felnomelna 
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alam sellain dimu ldahkan dalam me lnelntulkan hari, delngan  mellihat tanda-

tanda kelbelsaran Allah swt masyarakat dapat lelbih melndelkatkan diri  

kelpada Allah swt de lngan mellaksanakan ibadah sholat, do’a be lrsama, dan 

makan belrsama. Melraka mellakulkan makan-makan belrsama yang 

melrulpakan ritu lal ataul adat masyarakat Kalu lppini.  Nilai -nilai yang 

telrkandulng dalam mellaksanakan u lpacara adat me llipulti nilai spiritu lal, nilai 

sosial, dan nilai e lsteltika. Olelh selbab itu l masih dipelrtahankan dan 

dilaksanakan ole lh masyarakat Kalulppini kare lna elselnsi nilai-nilai yang 

telrkandulng sangat pelnting ulntulk di lelstarikan.  

B. Implementasi Penelitian 

  Felnomelna alam melrulpakan salah satu l yang sangat be lrpelngarulh dalam 

mellakulkan su latul adat yang haru ls dilihat dan diamati ole lh orang telrtelntu l 

dalam masyarakat Kalu lppini. Hal te lrselbult melrulpakan sulatul sistelm yang 

haruls dilelstarikan agar te ltap tu lmbulh dan belrkelmbang se lrta belrafiliasi 

delngan ilmul pelngeltahulan, telkhnologi dan melngingat  elselnsi yang telrmulat 

dalam adat sangat be lrhulbulngan delngan Sang Pe lncipta,agama dan pola 

intelraksi di masyarakat.  

Pelnullis belrharap agar pelmelrintah dapat me lmpelrhatikan adat-adat 

tradisional yang ada di De lsa Kalu lppini selrta melmbelrikan wadah telmpat 

belrdiskulsi dalam me lngkaji nilai-nilai ke larifan lokal yang su ldah 

belrkelmbang di masyarakat te lntang pelngaru lh felnomelna alam dalam 

mellaksanakan adat tradisional se lrta melngintelgrasikan de lngan 

astronomi islam. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana cara penentuan fenomena alam sebelum melakukan upacara 

adat tradisional ? 

2. Bagaimana pengaruh pengaruh fenomena alam dalam tradisi Ma’paratu 

ta’ka’ (syukuran pesta panen) ? 

3. Bagaiaman proses pelaksanaan tradisi Ma’paratu ta’ka’ ? 

4. Kenapa dilaksanakan Tradisi Ma’paratu ta’ka’ ? 

5. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi Ma’paratu ta’ka’ ? 

6. Kapan dilaksanakan tradisi Ma’paratu ta’ka’ ? 

7. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat tradisional ? 

8. Apa peran ilmu falak atau syariat-syariat yang terkandung dalam tradisi 

Ma’paratu ta’ka’ ? 
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