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ABSTRAK 

Nama             : Nurfia Fitrah Armin Jaya 

Nim                : 40200119024 

Judul             : Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe Pada Masyarakat  

                         Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten  

                         Takalar 

__________________________________________________________________ 

Pokok masalah tentang bagaimana tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe 

pada masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten takalar. 

Ada pun sub masalah adalah bagaimana asal usul pelaksanaan tradisi Appanai 

Anrong Ase Ri Boe, bagaimana proses pelaksanaan tradisi Appanai Anrong Ase Ri 

Boe, bagaimana relasi Islam dan Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe. 

 Dalam pembahasan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

field research menggunakan data kualitatif dengan pendekatan historis, 

antropologi dan sosiologi agama kemudian peneliti menggunakan metode yakni 

deskriptif. Penulis berusaha untuk mengemukakan objek yang diteliti sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode 

pengumpulan data wawancara mengenai bagaimana tradisi Appanai Anrong Ase 

Ri Boe yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Barangmamase. Tradisi ini 

merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan ketika panen padi pertama kali setiap 

tahunnya yang dilakuan oleh setiap keluarga yang memiliki sebuah tanah sawah 

yakni tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe. Latar belakang pelaksanaan tradisi 

Appanai Anrong Ase Ri Boe ini ketika pada saat itu hasil panen gagal selama 

setahun berturut-turut mengakibatkan beras menjadi langka dan kesulitan pada 

masyarakat Barangmamase  dan adanya sebuah penyakit yang dialami masyarakat 

Barangmamase setiap kali selesai panen. Tradisi ini dilakukan dengan sanro 

(dukun) memulainya dengan Parappo yang diberi mantra kemudian disimpan 

pada sudut bawah sawah selanjutnya memutari sawah tersebut kemudian 

memotong anrong ase dengan mengambil pertama kali 6 helai batang padi, 

setelah cukup 4 ikat lalu dibawa ke rumah. Tradisi ini masih tetap dijalankan 

karena menurut masyarakat Desa Barangmamase merupakan bentuk penghargaan, 

penghormatan terhadap leluhur mereka, dan sebagai tolak bala menghindari 

sesuatu yang tidak diinginkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal dengan sebutan Negara Seribu Pulau karena banyaknya 

pulau yang terbentang. Beragam pulau ini memiliki keanekaragaman penduduk 

yang memiliki budaya serta adat istiadat.1 Tiap masyarakat yang menghuni setiap 

pulau mengembangkan budayanya masing-masing sesuai dengan tingkat 

kemajuan dan kondisi lingkungannya. Salah satu suku bangsa yang berhasil 

mengembangkan kebudayaannya yang dijadikan sebagai identitas dan diwariskan 

turun temurun oleh orang-orang terdahulu pada generasi-generasi setelahnya, 

kemudian dijaga dan dipelihara sampai saat ini adalah Sulawesi selatan. 

Budaya lokal yang masih ada dan dilestarikan di Sulawesi Selatan hingga 

sekarang merupakan warisan dari nenek moyang yang dilakukan secara turun-

temurun dan dijaga, Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap 

warisan leluhurnya. Warisan leluhur umumnya berupa tradisi dan adat istiadat. 

Untuk tradisi itu sendiri lebih berorientasi terhadap suatu keyakinan dan 

kepercayaan yang di dalamnya terdapat kegiatan ritual yang mengakar dan 

berkembang didalam suatu masyarakat kemudian menjadi sebuah kebudayaan. 

Masyarakat Sulawesi Selatan terdapat beberapa suku didalamnya yaitu 

suku Makassar, Bugis, dan Toraja. Khususnya, suku Makassar yang masih 

menjaga dan mempertahankan warisan leluhurnya sampai sekarang, diantaranya 

adalah masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar yang masih hidup dengan tradisi tersebut. Sebagian besar penduduk atau 

masyarakat di sana hidup dari bertani, sehingga masyarakat di Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar ini masih  sangat menghormati 

budaya dan tradisinya, salah satunya adalah tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” 

tradisi ini merupakan tradisi memulai panen padi, padi adalah jenis makanan 

 

1Hastuty, Yuniar Nanda Dwi. (2017) Pembangunan Aplikasi Pulau Sulawesi Berbasis 

Multimedia. (Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), Diakses dari https://e-

journal.uajy.ac.id/13740/ 
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pokok tapi bagi masyarakat Barangmamase padi lebih dari sekedar makanan 

pokok sehingga jenis tumbuhan ini sangat diistimewakan di kalangan masyakat 

Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Keistimewaan 

tumbuhan ini ditandai oleh beragam ritual, mitos, mantra, dan penghormatan pada 

masyarakat tersebut. Bahkan, ritual-ritual pada padi bagi masyarakat tersebut 

dikaitkan dengan beragam kepercayaan. Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe 

adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun di lakukan oleh masyarakat 

Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 

Tradisi artinya diteruskan atau kebiasaan yang berarti sesuatu yang di 

lakukan sejak dulu pada suatu masyarakat kemudian diwariskan ke generasi 

setelahnya. Tradisi merupakan  informasi yang di teruskan dari generasi ke 

generasi yang disampaikan lisan atau tertulis. Tradisi adalah sarana untuk 

mengaitkan masa kini dengan masa depan, yang berorientasi terhadap masa lalu. 

Tradisi merupakan rutinitas, akan tetapi rutinitas yang penuh makna secara 

intristik, dibanding hanya sekedar perilaku kosong yang hanya berorientasi 

kepada kebiasaan semata. Makna aktivitas rutin berada di dalam pemujaan atau 

penghormatan yang sudah melekat dalam  tradisi dan ritual.2 Tradisi lahir 

kemudian mengakar pada masyarakat sosial kemudian berkembang menjadi suatu 

kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. Tradisi bagi masyarakat merupakan 

sesuatu yang begitu sakral yang dilaksanakan masyarakat terdahulu kemudian di 

lanjutkan oleh generasi setelahnya hingga sekarang.3 

Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe pada masyarakat Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Merupakan tradisi memulai 

panen padi dimana mereka menyimpan induk padi yang pertama kali dipotong 

pada saat panen di sebuah kamar-kamar kecil yang mereka sebut Boe. Mereka 

percaya bahwa untuk mendapatkan panen yang baik, berkualitas dan bagus pada 

panen selanjutnya,  maka mereka menyimpannya pada sebuah kamar-kamar kecil 

 
2Damsar, Pengantar Ilmu Sosiologi Ekonomi, (Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 2011. h. 193. 
3Soraya Rasyid, “Tradisi A’rera pada Masyarakat Petani di Desa Datara Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa”. Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam. Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin. Makassar vol. II no.1 (2015). h. 59. 
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ini. Mereka juga mempercayai bahwa padi itu diberkahi oleh nenek moyang 

mereka sehingga dapat juga digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan 

penyakit. Maka sampai sekarang masih menjaga dan memelihara tradisi ini. 

Bahkan dari mereka merasa berdosa apabila meninggalkan atau tidak melakukan 

tradisi tersebut. Maka dari  latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” pada 

masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” pada 

masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 

Peneliti dapat merumuskan tiga permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah asal usul tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” pada 

masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar? 

2. Bagaimanakah  proses pelaksanaan tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” 

yang dilakukan oleh masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong 

Selatan Kabupaten Takalar? 

3. Bagaimanakah relasi Islam dan tradisi  “Appanai Anrong Ase Ri Boe” 

pada masyarakat Barangmamase  Kecamatan Galesong Selatan 

Kabupaten Takalar? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

     1.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses tradisi  “Appanai Anrong 

Ase Ri Boe” pada masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan 

Kabupaten Takalar,  namun sebelum membahas hal itu, penulis akan membahas 

lebih dahulu penyebab mengapa masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong 

Selatan Kabupaten Takalar melaksanakan tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” , 

dan bagaimana relasi Islam dengan tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” pada 

masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 
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     2.   Deskripsi Fokus 

Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe pada masyarakat Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten  Takalar, merupakan sebuah tradisi yang 

turun temurun dilakukan nenek   moyang mereka terdahulu, praktik tradisi ini di 

lakukan pada saat pertama kali panen padi yang dilakukan setiap tahunnya. 

Tradisi ini dilakukan mayoritas masyarakat Barangmamase dimana memulai 

panen padi, induk padi yang pertama kali di potong diikat kemudian di naikan dan 

disimpan di atas sebuah loteng yang terdapat seperti kamar-kamar kecil yang 

masyarakat Barangmamase sebut sebagai Pammakkang Boe. Tradisi ini dilakukan 

sebagai bentuk meminta perlindungan dan penjagaan terhadap hasil panen yang 

akan datang kepada roh-roh nenek moyangnya, dan induk padi yang disimpan 

pada kamar-kamar kecil ini meraka percayai mendapatkan berkah dari roh nenek 

moyang mereka sehingga bisa dijadikan obat bagi orang yang sakit. 

 

A.       Tinjauan Pustaka 

Berikut merupakan penelitian yang relavan dengan penelitian ini : 

1. Skripsi Umrah Cahaya, Jurusan Pendidikan Sosiologi dengan judul: 

Eksistensi Animisme Masyarakat Lokal Terhadap Solidaritas Petani di 

Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Dalam skripsinya membahas 

tentang Animisme masyarakat lokal yang bertahan di era Modernisasi 

yang di dalamnya juga membahas tentang bagaimana implementasi 

animisme masyarakat lokal terhadap solidaritas petani.4 

2. Skripsi Edi Supriadi, Jurusan Aqidah Filsafat dengan judul: Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Pamakkang Boe di Kelurahan Romang Polong 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dalam skripsinya membahas 

tentang asal-muasal kepercayaan Pamakkang Boe. Dan didalamnya juga 

membahas tentang pandangan Islam terhadap kepercayaan Pamakkang 

 
4Umrah Cahaya, Skripsi: Eksistensi Animisme Masyarakat Lokal Terhadap Solidaritas 

Petani Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros” (Makassar: UNISMUH 2018). 
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3. Skripsi Rahmatang, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dengan judul: 

Tradisi Massuro Ma’baca dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan 

Cenrana Kabupaten Maros. Dalam skripsinya membahas tentang proses 

akulturasi antara Massuro’ ma’baca dengan ajaran Islam.6 

4. Skripsi Yuyun, Jurusan Dakwah dengan judul: Praktek Ritual Bakar 

Dupa Dalam Pandangan Islam. Dalam Skripsinya membahas tentang 

pandangan Islam terhadap praktek ritual bakar dupa di Desa Lawonua 

Kecematan Besulutu Kabupaten Konawe.7 

5. Skripsi Eli Sapina, Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam dengan judul: 

Hubungan Islam Dan Kepercayaan Lokal. Dalam skripsinya membahas 

tentang hubungan Islam dengan kepercayaan lama Suku Anak dalam 

Desa Pasir Putih.8 

             Dalam hal ini, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini 

adalah jenis dan metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah subjek dan lokasi penelitiannya. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

    1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka telah diketahui pula tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

a) Untuk mendeskripsikan asal usul pelaksanaan Tradisi “Appanai Anrong 

Ase Ri Boe” pada masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong 

Selatan Kabupaten Takalar.  

 
5Edi Supriadi, Skripsi: “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pamakkang Boe, di 

Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa”. (Makassar, UIN 

Alauddin 2017). 
6Rahmatang, Skripsi: “Tradisi Massuro Ma’baca Dalam Masyarakat Rompegading 

Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros” ( Makassar, UIN Alauddin 2016) 
7Yuyun, Skripsi: “ Praktek Ritual Bakar Dupa Dalam Pandangan Islam”. (Kendari, IAIN 

Kendari 2016). 
8Eli Sapina, Skripsi: “Hubungan Islam dan Kepercayaan Lokal”. (Jambi, UIN Sulthan 

Thaha Saifuddin 2018). 
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b) Untuk mengdeskripsikan proses pelaksanaan Tradisi “Appanai Anrong 

Ase Ri Boe” pada masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong 

Selatan Kabupaten Takalar. 

c) Untuk mendeskripsikan relasi Islam dan Tradisi “Appanai Anrong Ase Ri 

Boe” pada masyarakat Barangmamase   Kecamatan Galesong Selatan 

Kabupaten Takalar. 

 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Dengan penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan mengenai 

Tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” di Barangmamase Kecamatan Galesong 

Selatan Kabupaten Takalar, dan diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk 

penelitian selanjutnya, dan  dapat dijadikan salah satu referensi dalam penelitian 

suatu tradisi terkhusus Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe, dan kepentingan 

ilmiah yang lainnya. 

b. Kegunaan Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para 

budayawan 

b) Dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Masyarakat 

Barangmamase Kecamatan Galesong selatan Kabupaten Takalar 

untuk lebih memperhatikan kebudayaannya agar tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. 

c) Dan khususnya bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan 

kebudayaan pada masyarakatnya yang melenceng dari ajaran agama 

Islam. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan 

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

pada suatu  masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Umumnya 

tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 

secara tertulis maupun lisan (mulut ke mulut), karena tanpa adanya ini, suatu 

tradisi dapat punah. Tradisi meliputi banyak aspek kehidupan pada masyarakat, 

sehingga tidak mudah tersisihkan dikarenakan tradisi bukan suatu objek mati 

melainkan alat yang hidup dan untuk melayani manusia yang hidup pula.1 

Istilah “masyarakat” kerap dipadankan dengan istilah “sosial”. Istilah 

“masyarakat” sendiri pada mulanya berasal dari kata syarikat dalam bahasa Arab, 

kemudian mengalami proses kebahasaan sedemikian rupa sehingga dalam bahasa 

Indonesia menjadi kata “serikat” yang kurang-lebih berarti “kumpulan” atau 

“kelompok yang saling berhubungan”. Sedang, istilah “sosial” berasal dari bahasa 

Latin, socius yang berarti “kawan”.2 Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa 

individu yang terintegrasi menjadi suatu kesatuan. Sedangkan masyarakat 

majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kepentingan dan 

kebudayaan yang berbeba-beda yang melebur membentuk satu kesatuan yang 

mempunyai tujuan dan cita- cita yang sama. Kelompok sosial atau masyarakat 

terbentuk karena manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan 

keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia 

mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang 

berkesinambungan ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi 

sosial. 

Masyarakat yang masih menjalankan kebiasaan yang dilakukan oleh 

leluhur terdahulu mereka, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah 

sesuatu yang sangat penting yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. 

 
1Van Peursen. Strategi Kebudayaan  ( Jakarta: Karisus 1976 ). h. 11 
2Gordon Marshall, A Dictionary of Sociology, (New York: Oxford University 

Press,1998), h. 628. 
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Tidak hanya itu, menjaga apa yang telah diwariskan leluhur mereka merupakan 

salah satu cara untuk menghargai orang-orang terdahulu. 

Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma maupun kebiasaan berupa 

tradisi yang telah membudaya dalam suatu masyarakat, sebagai hasil dari proses 

berfikir kreatif secara bersama-sama sehingga terbentuk suatu sistem yang 

berkesinambungan. Tradisi artinya suatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, 

kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang diwariskan secara turun-temurun dari 

nenek moyang terdahulu dan dilestarikan sebagai cerminan masyarakat yang 

memiliki kebudayaa. Dalam suatu masyarakat terdapat hukum adat yang 

mengatur adat atau kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat merupakan hukum 

yang tidak tertulis yang telah melekat dan mengakar dalam suatu kehidupan 

masyarakat, hukum adat merupakan sebuah pedoman untuk menegakkan dan 

menjamin terpeliharanya etika, kesopanan, tata tertip, moral dan adat dalam 

kehidupan masyarakat.3 

  Tradisi pada suatu masyarakat menggambarkan kelompok masyarakat 

tersebut, dan menjadi milik bersama pada suatu masyarakat. Setiap masyarakat 

memiliki tradisinya sendiri, sesuai bagaimana masyarakat tersebut 

menghadirkannya kedalam kehidupannya. Pada sisitem religi terdapat unsur-unsur 

salah satunya upacara keagamaan, yang di kenal dengan istilah ritual. Ritual pada 

sebuah tradisi memiliki banyak makna dan fungsinya masing masing sesuai 

dengan tujuannya. Sehingga, masyarakat masih mempertahankan dan menjaga 

kebudayaan tersebut. Dalam suatu kebudayaan yang mengandung sistem religi 

yang didalamnya terdapat ritual atau upacara keagamaan. Di dalam ritual tersebut 

terdapat makna yang terkandung baik keseluruhan atau sebagian, seperti alat atau 

benda  yang di gunakan pada saat proses ritual tersebut.4 Kebiasaan yang 

dilakukan oleh orang-orang terdahulu baik itu kelompok masyarakat umum 

maupun kelompok masyarakat khusus disebut tradisi. Tradisi merupakan suatu 

kebiasaan yang telah membudaya setiap saat masyarakat mematuhi dan menjaga 

 
3A. Suryaman Mustari, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang ( Makassar: Pelita 

Pustaka, 2009), h. 12. 
4Suwardi Endraswara. Metode Penelitian Kebudayaan.( Yogyakarta; GajaMadah 

University Press, 2003). h. 173. 
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pelaksanaannya serta mengembangkannya agar mereka terhindar dari hal-hal yang 

tidak diinginkannya.Tradisi adalah aliran atau faham yang mengajarkan bahwa 

manusia tidak dapat menemukan kebenaran.5 

Tradis lahir melalui dua cara yakni cara pertama, muncul dari bawah 

melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak di harapkan serta 

melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan 

warisan historis yang menarik. Kecintaan dan kekaguman yang kemudian di 

sebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap kagum ini 

berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran 

peninggalan purbakala serta munafsir ulang keyakinan lama.Semua perbuatan itu 

memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama 

dan berubah menjadi fakta social sesungguhnya. Begitulah tradisi di lahirkan. 

Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru. Hanya saja 

dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau penemuan kembali sesuatu 

yang telah ada di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada 

sebelumnya. 

Cara kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang 

dianggap sebagai tradisi di pilih dan dijadikan perhatian umum atau di paksakan 

oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi 

dinastinya kepada rakyatnya. Dua jalan kelahiran tradisi ini tidak membedakan 

kadarnya. Perbedaannya terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang sudaah ada 

dimasa lalu dan “tradisi buatan”, yakni murni khayalan atau pemikiran masa lalu. 

Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan 

mampu menularkan impiannya itu kepada orang banyak. Begitu terbentuk, tradisi 

mengalami berbagai perubahan.Perubahan kuantitatifinya terlihat dalam jumlah 

penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat di Tarik untuk mengikuti tradisi 

tertentu yang kemudian mempengaruhi seluruh rakyat satu negara atau bahkan 

dapat mencapai skala global. 

Masyarakat merupakan pemilik dari tradisi dan selalu berusaha  

mempertahankannya, seperti tradisi yang ada di perkampungan masih sangat 

 
5Moh. Karnawi Baduri, Kamus Aliran dan Faham, (Surabaya: Indah, 1989), h.78. 
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kental. Tapi tidak menutup kemungkinan tradisi tersebut juga  masih ada di 

perkotaan. Tradisi yang terdapat Sulawesi Selatan sampai sekarang masih di 

lestarikan dan dijaga adalah warisan nenek moyang yang  terus menerus dilakukan 

secara turun temurun sebagai bentuk penghormatan dan penghargaannya, ikut 

dalam menjaga tradisi agar terus berkelanjut. Warisan leluhur biasanya berupa 

tradisi dan adat istiadat.6  

Tradisi atau adat adalah sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang, 

biasanya dari budaya, periode waktu, atau agama yang sama, telah dianut sejak 

lama dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi sulit untuk 

dihilangkan karena sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari dan 

tampaknya telah berkembang sebagai standar kehidupan masyarakat. Tradisi yang 

sering diikuti oleh masyarakat Sulawesi selatan khususnya Kabupaten Takalar 

Kecamatan Galesong Selatan Desa Barangmamase pada umumnya banyak 

memanfaatkan kekuatan gaib dan yang berdampak pada kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Namun, ada juga cara untuk mengungkapkan rasa terimakasih untuk 

acara tertentu. 

 

B. Nilai-Nilai Islam 

 Nilai merupakan konsepsi abstrak yang tidak dapat dilihat oleh panca 

indera yang dapat dilihat hanyalah barang atau tingkah laku yang merupakan 

perwujudan dari nilai itu sendiri. Nilai bukanlah objek faktual dan bukan pula 

essensi dari objek akan tetapi nilai adalah realitas dan merupakan kualitas yang 

tidak real.7 Nilai sesungguhnya merupakan sesuatu yang menjadi tujuan akhir 

(multimate goal) dari segala aktivitas pencarian filsafat kehidupan.Sesuatu bisa 

disebut bernilai jika ia berharga, setidaknya bagi subyek yang menggunakannya. 

Nilai juga bisa bertingkat-tingkat, dalam arti satu nilai bisa lebih tinggi dari nilai 

 
6Nasruddin. “Assuna: Tradisi Suku Makassar (Studi Antropologi Budaya)”. Jurnal Al-

hikmah Vol, XXI No,1.(2019). 181. 
7Risieri Frondizi, What Is Value, Diterjemahkan Oleh Cuk Ananta Wijaya, Pengantar 

Filsafat Nilai ( Cet, II; Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2007), h. 9 
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lainnya. Struktur atau hirarkis nilai yang satu lebih tinggi dibanding lainnya 

ditentukan oleh apakah nilai itu lebih diminati atau tidak.8 

Orientasi sistem nilai dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk yaitu:  

a. Nilai etis berorientasi pada ukuran bijak dan buruk.  

b. Nilai pragmatis berorientasi pada kesuksesan atau kegagalan.  

c. Nilai efek sensorik berorientasi pada kesenangan atau kesedihan.  

d. Nilai religious berorientasi pada halal atau haram, dosa atau pahala.9 

Al-Qur’an dipercaya memuat nilai-nilai tertinggi yang ditetapkan oleh 

Allah Swt, dan merupakan nilai-nilai resmi dari-Nya. Penanaman nilai-nilai Islami 

ke dalam realitas kehidupan manusia pada dasarnya adalah suatu rekayasa budaya 

dan srategi kebudayaan yang berlandaskan pada konsep-konsep yang matang 

sesuai dengan arus perubahan zaman yang tidak berhenti. Tata nilai yang hidup di 

masyarakat merupakan inti batin kebudayaan yang hidup di masyarakat.Tata nilai 

berkait erat dengan pola pikir yang hidup di dalam masyarakat dan merupakan 

landasan gerak kegiatan individu dalam masyarakat. Di dalam pengertian tersebut, 

tata nilai berhubungan dengan literatur, pola pendidikan, wejangan-wejangan, 

buku-buku keagamaan, wasiat-wasiat leluhur, dan lain sebagainya yang 

dipergunakan oleh masyarakat sebagai rujukan pola berpikir dan bertindak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Jenis-jenis nilai adalah sebagai berikut:  

a. Nilai material, yakni segala sesuatu yang bermanfaat bagi jasmani (unsur fisik) 

manusia.  

b. Nilai vital, yakni segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam 

melaksanakan segala aktivitas keseharian.  

c. Nilai kerohanian, yakni segala sesuatu yng berhubungan dengan kebutuhan 

rohani manusia, seperti:  

    1) Nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia. Contoh: nalar, rasio 

budi, dan cipta.  

 
8Khoirun Rosyadi, Pendidikan Profektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 119. 
9Mohammad Tholhah Hasan, Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman (Cet. 

VI; Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 7. 
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    2) Nilai kebenaran yang bersumber dari unsur perasaan manusia. Contoh 

estetika.  

    3) Nilai kebenaran yang bersumber dari unsur kehendak/kemauan. Contoh 

karsa dan etika.  

    4) Nilai kebenaran yang bersumber dari revelasi (wahyu) dari Tuhan. Contoh: 

Al-Qur’an. 

Sedangkan nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi 

bermacam-macam, diantaranya:  

a. Dilihat dari segi komponen utama agama Islam sekaligus sebagai nilai tertinggi 

dari ajaran agama Islam, para ulama membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu: 

Nilai Keimanan (Keimanan), Nilai Ibadah (Syari’ah), dan Akhlak. Penggolongan 

ini didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad Saw. kepada Malaikat Jibril 

mengenai arti Iman, Islam, dan Ihsan yang esensinya sama dengan akidah, 

syari’ah dan akhlak.  

b. Dilihat dari segi sumbernya maka nilai terbagi menjadi dua, yaitu nilai yang 

turun bersumber dari Allah Swt yang disebut dengan nilai ilahiyyahdan nilai yang 

tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan 

nilai insaniah. Kedua nilai tersebutselanjutnya membentuk norma-normaatau 

kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang 

mendukungnya.10 

c. Berdasarkan tingkatannya, nilai dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu:  

1) Nilai dasar yang dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai dasarontologisme, 

yaitu hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. 

Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif 

segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, manusia atau yang lainnya. 

2) Nilai instrumental, merupakan suatu pedoman yang dapat di ukur atau 

diarahkan. Nilai ini merupakan eksplisitasi dari nilai dasar.  

 
10Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 250. 
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3) Nilai Praksis, merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam 

suatukehidupan nyata.11 

 Proses penanaman nilai-nilai Islam dimulai dari perumusan nilai-nilai Al-

Qur’an yang pada dasarnya bersifat normatif, menjadi konsep-konsep yang 

bersifat operasional dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu ada dua cara 

dinyatakan:  

a. Nilai-nilai normatif yang terambil dari sumber ajaran Islam itu diaktualkan 

langsung menjadi perilaku. Jenis aktualisasi semacam ini misalnya berupa seruan 

moral praktis agar kita menghormati orang tua, jangan berbuat zalim terhadap 

harta anak yatim dan lain-lain. Seruan itu dapat langsung diterjemahkan ke dalam 

praktik atau perilaku, seperti telah dikembangkan dalam disiplin ilmu fikih. 

Dengan pola itu, maka dapat segera diketahui bagaimana secara legal sesuatu 

perilaku harus sesuai dengan sistem normatif.  

b. Mentransformasikan nilai-nilai normatif itu menjadi teori ilmu sebelum 

diaktualisasikan ke dalam perilaku. Di samping itu, perlu pula di lakukan 

transformasi nilai-nilai Islam yang subjektif ke dalam kategori-kategori yang 

objektif.12 

 Luasnya materi ajaran agama Islam haruslah dipahami oleh seorang 

mukmin yang ingin mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, akan tetapi dari 

kesemuanya itu yang juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang 

nilai-nilai atau unsur-unsur yang terkandung dalam Islam. Pendidikan Islam di 

kalangan masyarakat merupakan salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup 

Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan 

nilai-nilai Islam kepada penerusnya. Dengan demikian, pribadi seorang muslim 

pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh 

iman dan taqwa kepada Allah Swt sebagai sumber mutlak yang harus ditaati. 

Ketaatan kepada kekuasaan Allah Swt yang mutlak itu mengandung makna 

sebagai penyerahan diri secara total kepadanya, dan bila manusia telah bersikap 

menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada dalam 

 
11Sofyan Sauri & Herlan Firmansyah, Meretas Pendidikan Nilai (Cet. I; Bandung: Arfino 

Raya Cetakan, 2010), h. 9. 
12Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 150. 
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dimensi kehidupan yang dapat mensejahterakan kehidupan di dunia dan 

membahagiakan kehidupan di akhirat. 

Islam adalah agama Allah yang dibawah oleh Rasulullah Shallalahu alahi 

wasallam sebagai pedoman setiap umat manusia. Aturan-aturan Allah yang  

sempurna tidak ada keraguan didalamnya untuk menuntun umat manusia untuk 

kehidupan bahagia dunia dan akhirat dengan mengatur hubungan seorang hamba 

dengan Tuhan habluminallah, dan habluminannas sesama manusia dan alam 

sekitar. 

  Agama adalah nilai yang memiliki dasar yang sangat kuat dibanding 

dengan nilai-nilai lainnya, yang bersumber dari kebenaran yang tertinggi yang 

datang dari Tuhan. Denyut jantung suatu kehidupan masyarakat karena adanya 

tata nilai yang baik, baik yang beragama Islam ataupun bukan Islam. Terkait 

bagaimana pola pikir pada suatu masyarakat sehingga erat pula hubungannya 

dengan kebudayaan itu sendiri. Nilai-nilai yang menjadi pedoman gerak atau 

perilaku suatu individu itu pada suatu masyarakat berhubungan dengan pola 

pemdidikan, literatuur, kitab suci, buku-buka agama, pesan leluhur dll, yang 

digunakan oleh suatu masyarakat sebagai rujukan pola pikir dan tindakan dalam 

kehidupan sehari-hari.13 

Dengan demikian, Nilai Islam adalah suatu yang sangat penting 

diterapkan didalam kehidupan pada suatu masyarakat, terkhusus yang beragama 

Islam agar masyarakat tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai hukum dan 

rambu-rambu kehidupan. Islam merupakan pedoman pertama dalam menjalankan 

kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ajaran Islam 

pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang bersifat 

sempurna, lengkap, menyeluruh untuk mengatur tentang bagaimana manusia 

seharusnya menjalankan kehidupannya didunia ini. Ajaran Islam tertsebut 

berpangkal dari tiga pokok yaitu aqidah, syariat dan akhlak yang bersumber dari 

Al-Qur’an dan as-sunnah. Sebagai ajaran sempurna, salah satu tujuan Islam 

adalah membentuk pribadi yang berakhlak mulia untuk dapat hidup dalam 

 
13M. Amin Abdullah, Studi Agama “Normativitas atau Historisitas” (Cet. IV; 

Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), h. 216 
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masyarakat dikehidupan dunia yang merupakan jembatan menuju akhirat. Maka 

ajaran Islam tersebut harus tertanam dalam setiap diri umat muslim dan harus di 

transformasi dalam lapangan kehidupan manusia. 

  Nilai-nilai agama Islam merupakan hukum-hukum Allah atau aturan 

aturan Allah seperti aturan yang mengatur tentang hubungan umat manusia 

dengan Tuhan-Nya Allah, dan hubungan umat manusia dengan manusia lainnya 

dan hubungan umat manusia dengan seluruh alam.14 Adapun nilai-nilai Islam 

terdiri dari tiga yaitu: 

1. Nilai-Nilai Aqidah 

     Aqidah merupakan suatu keyakinan yang wajib dipegang oleh setiap umat 

muslim, keyakinan dalam hati dan tidak ada keraguan didalamnya. Aqidah 

mengajarkan setiap insan untuk percaya akan adanya Allah yang Maha Esa 

dan Maha Kuasa yang sudah menciptakan alam semesta. Yang senantiasa 

mengawasi serta memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia, 

tertanamnya keyakinan pada hati bahwa Allah itu ada serta selalu mengawasi 

segala perbuatan kita. Maka manusia akan lebih taat pada aturan dan perintah 

Allah Swt dan merasa takut berbuat dzalim atau kerusakan di muka bumi 

ini.15 

      Aqidah Islam adalah iman atau kepercayaan yang mantap kepada Allah, 

para malaikat-nya, para rasulnya, hari akhir, qadha dan qadar, serta seluruh 

muatan Al-Qur’an dan as-Sunnah berupa pokok-pokok agama, perintah-

perintah dan berita-beritanya, serta apa saja yang disepakati oleh generasi 

salafush shalih (ijma‟), dan kepasrahan total kepada Allah ta‟ala, serta 

ketundukan kepada Rasulullah SAW. Dengan cara mematuhi, menerima 

keputusan hukumnya dan mengikutinya. Manusia hidup atas dasar 

kepercayaannya. Tinggi rendahnya nilai kepercayaan memberikan corak 

kepada kehidupan. Atau dengan kata lain, tinggi rendahnya kehidupan 

manusia tergantung kepada kepercayaan yang dimilikinya. Sebab itulah 

kehidupan pertama dalam Islam dimulai dengan iman. 

 
14Toto Suryana, Af, A., dkk, Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi ( 

Bandung: Tiga Mutiara, 1996), h. 148 
15Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 84 
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Adapun ruang lingkup aqidah antara lain sebagai berikut:  

a. Ilahiah, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. 

Seperti wujud Allah Swt, nama-nama Allah Swt, sifat-sifat Allah Swt dan 

sebagainya.  

b. Nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

nabi dan rasul termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah Swt, mukjizat 

dan sebagainya. 

c. Ruhaniah, yaitu pembahasan tentang segalah sesuatu yang berhubungan dengan 

alam metafisik. Seperti malaikat, jin, iblis, setan dan roh.  

d. Sam’iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui 

melalui dalil naqli berupa Al-Qur’an dan as-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, 

azab kubur dan sebagainya.  

    Selain sitematika ruang lingkup aqidah diatas, pembahasan aqidah bisa juga 

mengikuti sistematika rukun iman. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada 

malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul 

Allah serta iman kepada qada’ dan qadar. 

2. Nilai-Nilai Syariat 

      Syariat merupakan sebuah jalan kehidupan yang telah ditentukan oleh 

Allah Swt sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan didunia untuk 

menuju kehidupan di akhirat kelak. Syariat dalam pengertian adalah aturan 

Islam yang telah disampaikan oleh Allah Swt agar ditaati oleh  setiap 

hambanya, syariat pula diartikan sebagai suatu sistem atau norma Tuhan yang 

mengatur hubungan  umat manusia dengan Allah Swt, dan hubungan umat 

manusia dengan manusia lainnya denngan seluruh alam semesta.16 

      Allah adalah pembuat hukum yang tertinggi. Syariat merupakan prinsip 

yang tercantum dalam Al-Qur’an agar prinsip tersebut dapat diwujudkan 

dengan baik, tentu memerlukan contoh. Dalam hal ini, diperlukan contoh-

contoh dari Nabi. Melalui perilaku dan ucapan Nabi tersebut, manusia dapat 

 
16Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Bandng: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 132 
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memahami apa yang menjadi kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, Nabi dan 

Rasul patut dicontoh dalam melaksanakan syariat. 

Ruang lingkup syariah, antara lain mencakup peraturan-peraturan sebagai 

berikut:  

a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur, hubungan langsung 

dengan Allah Swt. Yang terdiri dari: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, 

thaharah, qurban, shodaqoh dan lain sebagainya.  

b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan 

lainnya dalam hal tukar-menukar harta atau jual beli yang diantaranya: 

dagang, pinjam meminjam, sewa-menyewa, utang-piutang, pungutan, warisan, 

nafkah, titipan dan lain sebagainya.  

c. Munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan 

orang lain dalam hubungan berkeluarga. misalnya diantaranya: perkawinan, 

perceraian, pengaturan nafkah, pemeliharaan anak, pergaulan suami istri, mas 

kawin, meminang dan lain sebagainya.  

d. Jinayat, yaitu pengaturan yang menyangkut pidana, diantaranya: qishash, 

diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman keras, murtad, kesaksian dan lain 

sebagainya.  

e. Siyasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, 

diantaranya: persaudaraan, tolong-menolong,, keadilan, toleransi, persamaan, 

tanggung jawab, kepemimpinan, pemerintahan dan lain sebagainya. 

3. Nilai-Nilai Akhlak 

      Secara etimologi akhlak berasal dari Bahasa Arab yaitu khuluqun yang 

artinya budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung 

segi persesuaian dengan kata khalqun yang berarti peristiwa serta erat 

kaitannya dengan khaliq yang berarti pencipta, pola bentuk defenisi akhlak 

muncul sebagai mediator yang menjabati komunikasi antara khaliq dengan 

makhluknya secara timbal balik yang kemudian disebut sebagai hablum 

minallah, berasal  dari itulah umumnya akan hadir juga hubungan antar 

sesama umat manusia yang disebut hablim minannas. Nilai-nilai akhlak 

mengajarkan kepada umat manusia untuk berperilaku dan bersika baik sesuai 
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dengan adab-adab yang benar dan baik, maka manusia akan berada dalam 

kehidupan yang damai, tentram, harmonis dan seimbang.17 

 Akhlak dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1) akhlak al-mahmudah atau 

bisa disebut akhlak terpuji, yakni sifat-sifat batiniyah dan perilaku lahiriyah yang 

bersesuaian dengan ajaran Islam. 2) akhlak al-madzmumah atau bisa disebut 

akhlak tercelah, yaitu sifat-sifat batiniah dan perilaku lahiriyah yang bertentang 

dengan ajaran Islam. 

Pembahasan seputar akhlak ini sangat luas, namun penulis membatasinya 

dengan beberapa pokok antara lain sebagai berikut:  

a. Berakhlak kepada Allah yakni dengan mentauhidkan Allah Swt., bertakwa 

kepadanya, bertawakal kepadanyadan berzikir kepada Allah.  

b. Berakhlak kepada diri sendiri yakni dengan cara besyukur karena Allah, 

amanah, bersikap benar, menepati janji, dan memelihara kesucian diri. 

 c. Berakhalk kepada keluarga yakni dengan cara berbakti kepada kedua orang 

tua, bersikap baik pada saudara.  

d. Berakhlak kepada masyarakat yakni dengan cara saling tolong menolong, 

berbuat baik pada tetangga.  

e. Berakhlak kepada alam yakni dengan cara, memelihara ciptaan Allah, 

memanfaatkan alam dengan benar dan sebagainya. 

Nilai dalam tradisi adalah nilai-nilai yang paling banyak  mewarnai 

tingkah laku kehidupan sosial masyarakat desa di daerah. Nilai-nilai tradisi relatif 

lebih mudah dan lebih dahulu dicernakan oleh pihak anggota masyarakat karena 

nilai-nilai inilah yang lebih awal diperkenalkan dalam perkembangan hidup 

bermasyarakat. Perangkat nilai ini selalu bersentuhan dengan kehidupan mereka 

sehari-hari. Sebagai tingkah laku dan perbuatan manusia yang selalu berlanjut dari 

satu generasi kepada generasi berikutnya, lebih banyak mendorong orang berbuat 

karena adanya suatu mitos dalam tradisi itu. Maka berbicara tentang mitos dalam 

tradisi sebagai suatu hal dalam kehidupan, kita harus memperhatikannya dengan 

teliti. Nilai tradisi akan berawal dari tingkah laku dan perkembangan kehidupan 

 
17Zahruddin Hasanuddin, Pengentar Studi Akhlak (Jakarta: Raja Grafarindo Bersabda, 

2004), h. 2 
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masyarakat.18 Nilai tradisi yang diwariskan dari nenek moyang terdahulu yang 

diturunkan secara turun temurun dari masa kemasa. Masyarakat yang mampu 

mempertahankan dan melestarikan kebiasaan dari dulu hingga sekarang 

merupakan bagian dari nilai tradisi. 

 

C. Agama dan Kepercayaan 

Beberapa para ahli mengatakan agama berasal dari bahasa Sansakerta, 

yang berarti ‘a’ artinya tidak dan ‘gama’ artinya kacau. Jika digabungkan agama 

artinya tidak kacau. Jadi agama ialah aturan, yang dimana aturan yang mengatur 

keadaan manusia, ataupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti 

dan pergaulan hidup bersama.19 Dari istilah agama inilah kemudian muncul apa 

yang dinamakan religiusitas. Religiusitas seringkali diidentikkan dengan 

keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa 

kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam 

penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, religiusitas dapat 

diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan 

penghayatan atas agama Islam.20 Sebagai apa yang dipercayai, agama memiliki 

peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia baik secara pribadi maupun 

secara kelompok. Secara umum agama berfungsi sebagai jalan penuntun 

penganutnya untuk mencapai ketenangan hidup dan kebahagian di dunia maupun 

di kehidupan kelak.  

  Agama merupakan suatu kepercayaan yang harus diyakini sepenuh hati, 

bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia itu sendiri. Seorang Muslim 

yang religius akan memiliki ciri utama berupa akidah yang kuat. Dimensi aqidah 

ini mengungkap masalah keyakinan manusia terhadap rukun iman (iman kepada 

Allah, Malaikat, kitab-kitab, Nabi, hari pembalasan dan qadha dan qadhar), 

kebenaran agama dan masalah-masalah gaib yang diajarkan agama. Inti dimensi 

 
18UU Hamidy. Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya. (Pekanbaru: Bilik Kreatif 

Pres,2014) h.78 
19Faisal ismail. Paradigma kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis, ( 

Yokyakarta: Titian Ilahi Press: 1997). Hal. 28 
20Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam. Mengembagkan Kreativitas dalam 

Perspektif Psikologi Islam, (Jogyakarta:Menara Kudus:2002). Hal. 71 
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aqidah dalam ajaran Islam adalah Tauhid atau mengesakan dan ketaqwaaan 

kepada Allah. Agama Islam menyeru manusia agar beriman dan bertaqwa. Aqidah 

merupakan unsur utama dalam agama Islam, hal ini sesuai dengan yang 

disimpulkan Al-Munawar bahwa agama terdiri atas empat unsur utama, yaitu: 

1. Keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan atau kekuatan gaib tempat 

berlindung dan memohon pertolongan;  

2. Melakukan hubungan yang sebaik-baiknya dengan Tuhan guna mencapai 

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat;  

3. Mencintai dan melaksanakan perintah Tuhan, serta menjauhi larangannya, 

dengan jalan beribadah yang setulus-tulusnya dan meninggalkan segala hal yang 

tidak diizinkan-Nya; 

4. Meyakini adanya hal-hal yang dianggap suci dan sakral, seperti kitab suci, 

tempat ibadah dan sebagainya.21 

 Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang melekat erat dalam diri 

manusia. Sifatnya sangat pribadi, terselubung dan kadang-kadang diliputi oleh 

hal-hal yang bernuansa mitologis. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh 

nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya, yang dalam bahasa agama, hal 

ini disebut sebagai aqidah.22 Agama ialah suatu sistem terpadu yang terdiri atas 

kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, dan bahwa 

kepercayaan yang praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman 

kedalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Islam sendiri adalah ajaran 

yang diciptakan allah Swt, untuk manusia yang berakal dan berbudi yang berlaku 

pada setiap tempat dan semua zaman. Islam sebagai ajaran yang menjawab segala 

permasalahan manusia secara menyeluruh mengenai siapa dan dari mana ia 

berasal, utuk apa dan bagaimana seharusnya ia menjalai kehidupan, dan terakhir 

kemana ia harus kembali. Islam juga adalah agama yang diturukan kepada 

manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajara-ajarannya selalu membawa 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. 

 
21Said Agil Husin Al-Munawar. “Aktualisasi Nilai-NIlai Qur‟ani dalam Sistem 

Pendidikan Islam”. Jakarta: Ciputat Press. 2003. Hal. 29 
22Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat 

(Urf) Dalam Islam”, Jurnal Esensia Vol. XIII No. 2,( Juli ),2012, 203. 
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Budaya masyarakat yang diyakini sebagai bentuk kearifan lokal dengan 

ajaran dan nilai-nilai yang dibawah oleh Islam yang tak jarang menghasilkan 

dinamika budaya masyarakat setempat, kemudian yang terjadi adalah akulturasi 

budaya. Islam memandang budaya lokal yang ditemuinya dapat dipilah menjadi 

tiga: Menerima, mengembangkan budaya sesuai dengan prinsip Islam dan 

berguna bagi pemuliaan umat manusia. Islam di Indonesia merupakan hasil dari 

proses dakwah yang dilakukan secara cultural, sehingga Islam di Indonesia 

mampu berkembang dan menyebar. Masyarakat Indonesia dengan cepat 

menerima Islam hingga agama Islam banyak dianut oleh masyarakat Indonessia 

dan menjadi negara yang mayoritas beragama Islam. Pada saat Islam masuk ke 

Indonesia budaya lokal sudah dianut masyarakat indonesia dan Islam mampu 

masuk secra halus tanpa menggunakan kekerasan hal ini dikarenakan ajaran Islam 

yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. Banyak kajian sejarah 

yang mengungkap betapa besarya peranan Islam dalam perkembangan budaya 

bangasa Indonesia. Bahkan dalam perkembangan budaya di daerah terlihat nilai 

Islam telah menyatu disebagaian daerah di tanah air baik dalam wujud seni, 

budaya, maupun tradisi.23 Perbincangan tentang agama dan budaya adalah 

perbincangan tentang suatu hal yang memiliki dua sisi. Agama di satu sisi 

memberikan kontribusi terhadap nilainilai budaya, sehingga agama bisa 

berdampingan atau bahkan berasimilasi dan melakukan akomodasi dengan nilai-

nilai budaya masyarakat. Pada sisi yang lain, agama sebagai wahyu dan memiliki 

kebenaran yang mutlak (terutama agama-agama samawi) dan universal, maka 

agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya yang relatif dan lokal. 

Agama harus menjadi sumber nilai bagi kelangsungan nilai-nilai budaya. Dengan 

demikian, terjadilah hubungan timbal balik antara agama dan budaya. Hal yang 

kemudian menjadi problem adalah apakah nilai-nilai agama ataukah nilai-nilai 

budaya lebih dominan dalam kehidupan masyarakat tersebut. 

 Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu, keduanya 

adalah sitem nilai dan sistem simbol yang diresapi, dihayati, diyakini. Agama, 

 
23Djojonegoro, Wardiman, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Wacana Antara Agama 

dan Bangsa (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), h. 15. 
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dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat 

sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam 

menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahamkan dan 

menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi merupakan ekspresi cipta, karya, dan 

karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan 

religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (local wisdom). Agama ruang 

lingkupnya cenderung bersifat global, sedangkan kebudayaan atau tradisi ruang 

lingkupnya lebih lokal atau hanya menjadi milik komunitas tertentu yang hidup 

pada sutau batasan wilayah tertentu. Agama maupun budaya, berasal dari potensi 

bawaan (fitrah) manusia. Keduanya tumbuh, berkembang, secara terpadu dalam 

kehidupan manusia. Secara bersama pula keduanya membentuk sistem budaya 

dan peradaban suatu masyarakat/bangsa. Di sisi lain, keduanya memiliki sifat 

yang berbeda. Jika agama memiliki sifat, “kebergantungan” dan “kepasrahan”, 

sedangkan budaya memiliki sifat “kemandirian” dan “keaktifan”. Oleh karena itu 

dalam setiap tahapan perkembangan menunjukkan adanya gejala, variasi, dan 

irama yang berbeda antara lingkngan masyarakat atau bangsa yang satu dengan 

yang lainnya. Agama dan kebudayaan kemudian berjumpa dalam sebuah ruang 

sosial dan satu sama lain menampilkan identitasnya masing-masing dengan segala 

kekhasannya. Agama sebagai sebuah narasi universal dan global serta dengan 

klaim absolut kemudian merespon kebudayaan sebagai narasi lokal. Meski 

keduanya berbeda pada basis narasi, keduanya menempati posisi yang sama, yaitu 

sama-sama menempati ruang sakral dalam kehidupan manusia. 

Jauh sebelum masuknya agama seperti Islam, Hindu, Budha dan yang 

lainnya mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Kepercayaan orang-orang 

terdahulu sangat mendasar pada 2 sistem kepercayaan. Kepercayaaan tersebut 

sudah menjadi sebuah ideologi dalam keyakinan mereka. Adapun kepercayaan 

tersebut sebagai berikut: 

1. Kepercayaan Animisme 

Animisme berasal dari bahasa latin “anima” yang artinya jiwa atau roh. 

Bagi mereka roh adalah sesuatu yang sangat halus, yang menyerupai uap atau 

udara. Roh mempunyai bentuk, umur, perlu makan, punya kehendak, punya 
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kekuatan dan sejenisnya. Paham animisme mempercayai bahwa setiap benda di 

bumi ini (seperti laut, gunung, hutan, gua, atau tempat-tempat tertentu), 

mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar jiwa tersebut tidak mengganggu 

manusia, atau bahkan membantu mereka dalam kehidupan ini. 

Animisme sebenarnya berasal dari wawasan bangsa-bangsa primitif yang 

luar biasa tentang alam semesta dan dunia. Bangsa-bangsa primitif menempati 

dunia bersama-sama dengan begitu banyak roh. Bangsa primitif ini mampu 

menjelaskan keterkaitan proses gerakan alam dengan gerakan roh-roh ini. Mereka 

juga memercayai bahwa manusia juga mengalami ”animasi”. Manusia memiliki 

jiwa yang bisa meninggalkan tempatnya dan memasuki makhluk lain. Karena 

itulah, manusia bisa menjelaskan mengenai mimpi, meditasi, atau alam bawah 

sadar. Animisme adalah suatu sistem pemikiran yang tidak hanya memberikan 

penjelasan atas suatu fenomena saja, tetapi memungkinkan manusia memahami 

keseluruhan dunia. 

Diantaranya berbagai macam roh yang dimaksud, yaitu :  

a. Roh yang berhubungan dengan manusia, yakni jiwa-jiwa manusia sebagai 

daya vital, roh leluhur, roh jahat dari orang-orang yang meninggal dalam 

kondisi-kondisi tidak wajar. 

b. Roh yang berhubungan dengan objek-objek alamiah bukan manusiawi, 

seperti air terjun, batu yang menonjol ke permukaan bumi, pohon-pohon 

berbentuk aneh, roh dari tempat-tempat yang berbahaya, roh binatang, roh 

dari benda- benda angkasa.  

c. Roh yang berhubungan dengan kekuatan alam, seperti angin, kilat, banjir. 

d. Roh yang berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, dewa-dewa, 

setan- setan dan para malaikat.24 

Dalam pengertian sejarah agama, animisme digunakan dan diterapkan 

dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap 

adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh 

atau jasad. Makhluk spiritual tadi merupakan suatu unsur yang kemudian 

membentuuk jiwa dan kepribadian yang tidak lagi dengan suatu jasad yang 

 
24Jirhanuddin, Perbandingan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h, 49. 
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membatasinya.25 Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan yang 

mempercayai bahwa setiap benda memiliki roh, terutama roh-roh nenek moyang, 

yang dapat menjaga, memberkahi, dan menolong ataupun mengganggu manusia. 

Kepercayaan animisme ini yang masih melekat pada masyarakat Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yang menganggap roh nenek 

moyang sebagai penjaga hasil panen padi mereka agar tetap bagus kualitasnya dan 

suatu pemberi kebaikan ataupun keburukan. 

2. Kepercayaan Dinamisme 

Kepercayaan dinamisme merupakan kepercayaan yang mempercayai 

bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib, yang bisa memberikan manfaat 

ataupun keburukan kepada manusia.26 Dalam hal ini mereka cenderung 

mengkeramatkan benda. Mereka beranggapan bahwa benda yang dapat arti dalam 

hidup dan membantu mereka menyelesaikan pekerjaan sehari-hari memiliki daya. 

Ada kekuatan dan sesuatu yang tersembunyi dibalik benda tersebut. Karena itulah 

benda-benda tertentu kemudian dikeramatkan, dihormati dan pada 

perkembangannya, benda (maupun pribadi di balik benda) tersebut dianggap 

sebagai Tuhan.27 

a) Benda-benda keramat 

Benda-benda keramat bagi orang primitif ialah benda yang memiliki 

kekuatan luar biasa dan jarang ditemukan bandingnya sehingga bagi mereka 

terkesan gaib, seperti logam mas, perak, besi dan lainnya. Dan untuk menyatakan 

kekeramatannya, ada berbagai kriteria dengan masing-masing bagian mempunyai 

kesaktiannya (makna) sendiri-sendiri. Misalnya ada kebiasaan di Goa untuk 

menimbang sepotong rantai dari emas pada tiap-tiap tahun. Kalau beratnya 

bertambah ada harapan baik bagi kerajaan. Sebaliknya jika berkurang maka 

berarti malapetaka.b)  

b) Binatang-binatang keramat  

 
25Zakiah Daradjat dkk, Perbandingan Agama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h 24. 
26Ishomuddin, Pengantar Sosiologi Agama, (Cet. I; Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), 

h.31. 
27James Hasting (ed), Ensyclopedia of Religion and Ethic, (New york: Charles Scribner’s 

Sons vol. 1,1922), h. 535 
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Pada kepercayaan bangsa primitif, terdapat suatu anggapan terhadap 

beberapa jenis binatang yang keramat. Binatang-binatang ini dilarang diburu 

kecuali pada waktu suci. Bahkan ada binatang yang dianggap dapat menurunkan 

manusia. Pada umumnya binatang keramat ini dimiliki tiap-tiap klan dan sangat 

dihormati. Selain itu, binatang ini dilarang dianiaya, diburu sewenang-wenang dan 

dimakan dagingnya dengan sembarangan. Dan hanya dengan upacara-upacara 

resmi saja diadakan penyembelihan hewan-hewan ini. Seperti buaya, harimau, 

perkutut dan lainnya. 

c) Orang-orang keramat 

Dalam masyarakat primitif ada kepercayaan bahwa beberapa manusia ada 

yang dianggap suci, bertuah, keramat dan sebagainya.28  Mereka dihormati lebih 

dari yang lainnya, baik karena keturunannya maupun karena ilmunya. Menurut 

mereka, orang-orang tersebut memiliki kekuatan gaib. Misalnya dalam 

pewayangan. Kresna dan Rama dianggap penjelmaan Wisnu. Sehingga mereka 

diyakini sakti, berhak memerintak kerajaan dan mendapat kedudukan tinggi dalam 

masyarakat. 

Inilah yang menjadi titik persamaannya dengan animisme, yakni percaya 

pada roh. Apabila ditinjau dari bentuknya, animisme memiliki beberapa sifat yang 

menyerupai sifat agama, misalnya dalam animisme orang mempercayai barang 

yang gaib dan barang-barang ruhaniah, memuja kekuatan dan kekuasaan yang 

maha tinggi untuk mendapatkan limpahan kasih saying dan kebahagiaan 

hidupnya, insyaf akan kelemahan manusia sehingga mereka dengan rela dan patuh 

menyandarkan diri pada kekuatan gaib. Dalam kepercayaan animisme ini, terdapat 

banyak ragam kepercayaan. Kepercayaan-kepercayaan tersebut dikelompokkan 

menjadi empat : 

a. Kepercayaan dan penyembahan kepada alam Naturewonship). (Seperti 

penyembahan pada api, matahari, bintang dan lainnya.  

b. Kepercayaan dan penyembahan kepada benda-benda (folishworship). 

Dalam anggapan mereka siapa saja yang memakai atau menggunakan 

 
28Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 63. 
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benda-benda tersebut akan terhindar dari malapetaka dan kesengsaraan 

hidup. Seperti kepercayaan pada batu akik, besi buat jimat, air buat obat, 

api untuk membakar mayat dan lainnya. 

c. Kepercayaan dan penyembahan kepada binatang binatang 

(animalworship). Binatang-binatang ini dipuja karena dianggap 

memberikan keselamatan dan kemanfaatan. Seperti sapi di Bali, Lembu di 

Mesir, ular di india, buaya dan lainnya.  

d. Kepercayaan dan penyembahan kepada roh nenek moyang (ancestor-

worship). Dalam kepercayaan orang primitif, roh orang-orang yang sudah 

mati masih hidup dan dapat diminta pertolongannya. Maka tidak jarang 

lagi orang yang mengadakan peringatan bagi si mati selama tiga atau tujuh 

hari, seratus hari dan seterusnya. Ditambah dengan pemberian sesajen 

kepada roh-roh btersebut. Bahkan roh-roh ini dapat dipanggil oleh orang-

orang tertentu untuk dimintai doa restu dan lainnya.29 

Dapat disimpulkan bahwa animisme adalah suatu kepercayaan tentang 

adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan dan juga pada 

manusia sendiri atau dengan kata lain animisme itu mempercayai bahwa setiap 

benda yang ada di bumi ini (seperti laut, gunung, hutan, gua, atau tempat-tempat 

tertentu), memiliki jiwa yang harus dihormati agar jiwa tersebut tidak 

mengganggu manusia tetapi malah membantu mereka. Secara singkat, animisme 

dapat diartikan kepercayaan masyarakat terhadap roh leluhur. Dalam keyakinan 

masyarakat ini, mereka meyakini bahwa orang yang telah meninggal dianggap 

sebagai yang maha tinggi, menentukan nasib dan mengontrol perbuatan manusia. 

Roh orang yang meninggal dianggap dan dipercayai mereka sebagai makhluk kuat 

yang menentukan segala kehendak dan kemauan yang harus dilayani.30 

Animisme merupakan aliran kepercayaan yang berpendapat bahwa roh 

mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya). 

Sedangkan kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius. Dalam faham ini ada 

benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada 

 
29Abujamin Roham, Agama Wahyu dan Kepercayaan Budaya, (Jakarta: Medio, 1991), h. 

58. 
30Ahmadi, Perbandingan Agama, ( Yogyakarta: Qalam, 2001), .h. 42-46. 
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kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu ada yang bersifat baik dan ada 

pula yang bersifat jahat. 

Dinamisme adalah suatu paham bahwa ada benda-benda tertentu yang 

mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. 

Kekuatan gaib itu adalah yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. 

Benda yang mempunyai kekuatan gaib baik, disenangi dan dipakai serta dimakan, 

agar orang yang memakainya dan memakannya senantiasa dipelihara dan 

dilindungi oleh kekuatan gaib yang terdapat di dalamnya. Sedangkan benda yang 

mempunyai kekuatan jahat, biasanya ditakuti dan oleh karena itu selalu dijauhi.31 

Adanya kekuatan gaib bersifat tidak tetap, ia dapat berpindah-pindah dari 

satu tempat ke tempat lain. Di samping itu kekuatan gaib tidak dapat dilihat, yang 

dapat dilihat hanyalah efek atau bekas dan pengaruhnya. Umpamanya dalam 

bentuk kesuburan bagi sebidang tanah, rindang, dan lebatnya buah bagi sebuah 

pohon, panjangnya umur seseorang, keberanian yang luar biasa pada seorang 

pahlawan perang dan sebagainya. Apabila efek-efek atau pengaruh tersebut telah 

hilang dari tanah, pohon, orang dan sebagainya, maka benda yang dianggap 

membawa kesuburan, kekuatan, umur panjang, keberanian, dan sebagainya itupun 

tidak lagi dihargai. Dalam bahasa Indonesia kekuatan gaib itu disebut dengan 

“Tuah” atau “Sakti”. 

Dinamisme lahir dari rasa kebergantungan manusia terhadap daya dan 

kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Setiap manusia akan selalu merasa 

butuh dan harap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan 

pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya. Manusia tersebut mencari zat lain 

yang akan ia sembah yang dengannya ia merasa tenang jika ia selalu berada di 

samping zat itu. Sebagai contoh, ketika manusia mendapatkan bahwa api memiliki 

daya panas, maka ia akan menduga bahwa apilah yang paling berhak ia sembah 

karena api telah memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka merasa 

dingin. Ia mengira bahwa api memiliki kekuatan misteri yang tidak mungkin 

dimiliki oleh manusia sehingga ia akan menyembahnya. Atau contoh lainnya, 

seperti penyembahan masyarakat Jepang terhadap matahari. Mereka sangat 

 
31Jirhanuddin, Perbandingan Agama. h., 51. 
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mengagungkan dan menghormati matahari karena mereka percaya bahwa 

matahari-lah yang pantas disembah disebabkan kekuatan sinarnya yang memancar 

ke seluruh dunia. Karena sebab itulah, mereka menyembah sesuatu selain Allah. 

Mereka menyembah Allah karena mereka bodoh dan jahil dalam mengenal 

Tuhan. 

Dapat disimpulkan bahwa dinamisme adalah kepercayaan terhadap 

benda- benda di sekitar manusia yang diyakini mempunyai kekuatan ghaib. 

Maksud dari kekuatan tersebut adalah kekuatan yang berada dalam suatu benda 

(bisa berasal dari api, air, batu-batuan, benda ciptaan, pepohonan, hewan atau 

bahkan manusia sendiri) dan diyakini mampu memberikan manfaat atau 

sebaliknya. Kepercayaan dinamisme pada masyarakat Barangmamase Kecamatan 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar yaitu mereka mempercayai bahwa padi itu 

memiliki suatu kekuatan gaib, ketika mereka tak memperlakukan padi ini dengan 

baik maka akan diberikan suatu hal yang buruk seperti sakit. 

Agama Islam sangat menekankan sekali terhadap aqidah karena aqidah 

merupakan pokok seluruh ajaran agama yang datang dari Tuhan. Ditegaskan pula 

bahwa agama yang tidak didasarkan aqidah tersebut dapat disebut sebagai agama 

bathil (bertolak) dan tidak mempunyai nilai. Islam menyangkal keras keingkaran 

(faham ateisme) dari orang yang tidak mengetahui Tuhan sebagai penciptanya, 

dan Al-Qur’an menyangkal pendirian orang-orang musyrik (yang berfaham 

politeisme), memuja TuhanTuhan lain selain Allah, juga menentang faham orang- 

orang yang tidak percaya kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab suci dan hari 

kiamat.32 

Islam tidak membenarkan agama animisme sebab hal itu adalah syirik 

(menyekutukan Allah) dan orang yang menjalankannya dinamakan musyrik. 

Perbuatan syirik merupakan perbuatan yang sangat halus, maksudnya ketika 

manusia tidak berhati-hati dalam segala perbuatan, maka ia tergelincir di 

dalamnya, dan itu akan menimbulkan bahaya bagi dirinya. Ada beberapa bahaya 

yang disebabkan oleh syirik antara lain sebagai berikut: 

 
32Syekh Mahmud Syaltout, Aqidah dan Syari’ah Islam, terj. Fahruddin HS, dan 

Nasruddin Thaha, (Jakarta :Bumi Aksara, 1990), h. 4-5 
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a. Menyuburkan Khurafat  

Masalah ini timbul karena manusia mempercayai, bahwa dari kalangan mahluk 

yang bisa memberi manfaat dan mudharat. Keyakinan seperti ini akan 

menimbulkan khurafat (berita dusta).  

b. Mengakibatkan Ketuhanan Manusia Masalah ini timbul karena manusia 

beribadah selain kepada Allah, yaitu sesama mahluk yang menjadikannya ma’bud 

(yang disembah dan ditaati) padahal dia tidak bisa member manfaat dan mudharat. 

Dia hanya sesama makhluk yang tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun.33 

c. Menimbulkan Rasa Takut  

Orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, tidak percaya kepada Allah 

maka hidupnya terombang ambing diantara keragu-raguan dan khurafat. Ia takut 

tentang hidupnya, rizkinya serta segala sesuatunya.  

d. Mengakibatkan Manusia Masuk Neraka  

Meski begitu, terdapat pula beberapa ulama yang memandang bahwa tidak semua 

bentuk aktivitas budaya masyarakat itu harus ditinggalkan, selama tidak 

mengandung syirik, dosa, mudharat dan bertentangan dengan agama. 

 Sistem masyarakat kepercayaan Sulawesi Selatan adalah sistem 

kepercayaan yang khas pribumi, baik secara konseptual keyakinan teologis dan 

kosmologis hingga pada praktek ritual religi dalam upacara keagamaan. Selain 

pemujaan terhadap Tuhan, pemujaan terhadap roh nenek moyang juga 

berkembang di sebagian kalangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya 

pemeliharaan tempat–tempat keramat yang telah dikenal oleh masyarakat Bugis-

Makassar sejak lama. Sebelum datangnya agama Islam, orang Bugis-Makassar 

mempercayai adanya tokoh-tokoh dewa, roh nenek moyang, serta makhluk gaib 

lainnya. Kesemuanya itu dipercayai memberikan pengaruh bagi kehidupan 

mereka. Keyakinan tersebut kemudian berkembang menjadi sistem ritual 

berkenaan dengan pemujaan kepada sosok-sosok suci yang diyakini bersifat 

duniawi tersebut. Pada intinya masyarakat Bugis-Makassar kuno percaya bahwa 

dunia terdiri atas dua aspek, yaitu alam yang tampak (nyata) dan alam yang tidak 

 
33Muhammad Bin Abdurrahman , Al-khumayyiz: Syirik dan Sebabnya,( Jakarta: Gema 

Insani Press, 1999), h. 14. 
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tampak (gaib). Dunia yang tak tampak adalah dunia yang berada di luar jangkauan 

panca indera. Dalam keyakinan mereka bahwa di dalam dunia itu terdapat 

makhluk dan kekuatan alam yang tidak dapat dikuasai oleh manusia secara biasa, 

melainkan dengan cara yang luar biasa. 

 Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus timbul dari kesadaran 

masyarakat animisme tentang jiwa atau yang menempati seluruh alam. Makhluk-

makhluk halus ada yang bersahabat dengan manusia dan juga ada yang jahat. 

Makhluk-makhluk halus tersebut sangat sangat ditakuti, karena bisa 

mendatangkan penyakit dan kematian. Pandangan nenek moyang orang Sulawesi 

Selatan terhadap semesta alam, pada dasarnya hampir sama di daerah lain. Untuk 

menghindari malapetaka tertentu, seperti penyakit menular, hama tanaman, 

kekeringan, dan sebagainya, mereka melakukan suatu tradisi didalamnya terdapat 

ritual-ritual atau upacara pemujaan. Masyarakat Sulawesi Selatan Pra Islam juga 

percaya akan adanya kekuatan sakti pada benda-benda dan alam gaib. Aspek 

kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan arwah nenek moyang dinyatakan dengan 

pemujaan terhadap 1) tempat dan bendabenda tertentu, 2) kuburan. Pemujaan 

terhadap tempat dan benda-benda, misalnya batu naparak (batu datar), pohon kayu 

besar, gunung sungai. Pemujaan terhadap kuburan-kuburan yang dipahami 

memiliki sejarah tertentu, yaitu kuburan orang yang berjasa membangun 

pemukiman dan memberi keselamatan, kuburan orangorang suci (ulama) dan 

wali. Kuburan tersebut dianggap keramat, sedangkan tempat dan benda-benda 

yang dipuja itu dianggap sakral. Fungsi arwah nenek moyang dianggap selalu 

mengawasi, meliputi keturunannya dan memberi keselamatan di dunia dan di hari 

kemudian. Oleh karena itu, perlu diberi sesajian guna memelihara kesinambungan 

hubungan harmonis. Pemujaan terhadap roh-roh halus juga dilakukan dengan 

menggunakan kemenyan/dupa yang dibakar, aroma dupa dipercaya sangat disukai 

oleh roh-roh halus tersebut 

Masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar adalah masyarakat yang beragama Islam, Meskipun mereka secara aktif 

menganut syariat Islam, sebagian umat Islam tetap menjalankan adat istiadat yang 

diyakini diturunkan dari nenek moyang mereka. Perkerjaan sehari-harinya bertani 
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padi kemudian menyimpan hasil panennya di sebuah kamar-kamar kecil di atas 

loteng yang mereka sebut Boe. Berdasarkan kepercayaan masyarakat 

Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar tersebut, Udding 

Daeng Siriwa mengatakan bahwa untuk menjaga hasil panen selanjutnya tetap 

bagus kualitasnya maka mereka menyimpan di atas Pammakkang Boe agar roh 

nenek moyang yang menghuni tempat tersebut menjaga dan memberkahinya. 

Induk padi itu juga mereka percayai bisa dijadikan obat penyembuh bagi orang 

yang sakit. 

 

D. Konsep Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe 

Appanai Anrong Ase Ri Boe merupakan salah satu tradisi masyarakat 

lokal yang ada pada Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Appanai Anrong Ase Ri 

Boe salah satu tradisi yang dirawat oleh masyarakat sejak nenek moyangnya 

sampai sekarang. Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe ini masih ada pada setiap 

desa yang ada di Kabupaten Takalar, namun ada salah satu desa yaitu Desa 

Barangmamase di kecamatan Galesong Selatan mayoritas masyarakatnya itu 

masih melakukan tradisi ini berbeda dari desa-desa yang lainnya yang hanya 

dilakukan oleh satu atau dua keluarga pada desa tersebut.  

Desa Barangmamase ini merupakan salah satu desa yang masyarakatnya 

masih sangat kental dengan tradisi-tradisi nenek moyang terdahulu, kebiasaan 

yang dilakukan oleh para leluhur mereka salah satunya adalah kegiatan 

memuliakan induk padi. Mempertahankan ritual yang ditinggalkan oleh nenek 

moyang mereka merupakan salah satu cara dalam menghargai peninggalan yang 

diberikan kepada mereka, selain daripada itu mereka juga percaya bahwa akan ada 

sesuatu yang buruk terjadi pada masyarakat mereka ketika mereka tidak 

melakukan kebiasaan tersebut. 

Secara Konsep Appanai Anrong Ase Ri Boe itu memberikan makna 

menyimpan induk padi di sebuah kamar-kamar kecil yang terdapat di atas loteng. 

Jika di artikan kedalam bahasa Indonesia  Appanai artinya kasih naik/menaikkan, 

dan Anrong Ase artinya induk padi, sedangkan Boe adalah kamar-kamar kecil roh 
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nenek moyang. Jadi, Appanai Anrong Ase Ri Boe artinya yaitu menaikkan induk 

padi diatas kamar-kamar kecil roh nenek moyang atau leluhur. 

Untuk Anrong Ase (induk padi) sendiri merupakan padi yang pertama kali 

di potong ketika panen yang kemudian di ikat dan di simpan ke kamar-kamar 

tersebut. Induk padi yang di simpan mereka percayai akan di berkahi dan dijaga 

oleh nenek Moyang mereka. Sedangkan, Boe adalah sebuah kamar-kamar kecil 

yang berukuran sekitar 1x1 meter yang dihiasi kelambu putih, yang di dalamnya 

terdapat bantal dan guling kecil, dupa, bakul, lilin dll. 

Bagi masyarakat Barangmamase Anrong Ase (induk padi) itu mereka 

percayai dijaga oleh roh. Kepercayaan Anrong Ase (induk padi) adalah sebagian 

dari pada animisme itu bahwa setiap benda mempunyai roh, Perhubungan dengan 

Anrong Ase (induk padi) dilakukan dengan melalui bermacam-macam ritual dan 

dengan menggunakan mantra atau jampi-jampi. Kepercayaan Anrong Ase (induk 

padi) ini merupakan satu kepercayaan yang diwarisi dari zaman animisme, 

kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai roh yang mengawalnya. 

Kepercayaan ini terdapat meluas di kalangan kebudayaan yang menanam padi 

secara turun temurun. 

a) Sifat-sifat Anrong Ase 

     Sesuai dengan sifatnya sebagai Anrong Ase, jasmaniah Anrong Ase 

adalah samar-samar. Terdapat berbagai pendapat mengenai bentuk Anrong 

Ase ada yang mengatakan perempuan, ada pula yang mengatakan 

perempuan ada juga lelaki. 

b) Nama-nama Anrong Ase 

     Anrong Ase bukan sahaja diberi pendapat yang bermacam-macam 

mengenai bentuknya bahkan nama yang diberi kepadanya juga bermacam-

macam. Nama yang diberi kepada Anrong Ase bergantung kepada 

keadaan, tempat dan juga orang yang memanggilnya. Nama-nama yang 

dipanggil untuk Anrong Ase adalah seperti berikut: 

1. Karaeng Yasi 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Roh
https://ms.wikipedia.org/wiki/Animisme
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2. Karaeng Katallassang 

3. Totoata 

4. Karaeng lompoa 

5. Daeng Nurung 

  Nama-nama yang diberikan kepada Anrong Ase adalah nama-nama yang 

terhormat. Gelaran “karaeng” adalah panggilan memuliakan raja bagi suku 

Makassar. Manakala “Daeng” merupakan panggilan hormat  suku Makassar. 

“Totoata” pula merupakan gelaran atau panggilan sopan kepada leluhur. Dengan 

itu, boleh disimpulkan bahwa Anrong Ase merupakan kuasa yang dihormati oleh 

petani masyarakat Barangmamase.  

Anrong Ase mempunyai perangai seperti manusia. Anrong Ase ini mudah 

tersinggung, terganggu atau terperanjat. Tegasnya ia sangat peka terhadap segala 

kejadian yang berlaku di sekelilingnya. Dengan itu kunci dalam keberhasilan 

penanaman padi terletak pada perasaan Anrong Ase itu sendiri. Oleh itu terdapat 

berbagai ritual yang dilakukan untuk menjaga perasaan Anrong Ase. Salah satunya 

yaitu dengan Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe pada masyarakat 

Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

   1. Jenis Penelitian               

Penelitian ini merupakan penelitian field research. Penelitian ini 

menggunakan data Kualitatif, yaitu berupa kata-kata atau kalimat verbal dalam 

bentuk lisan maupun tulisan. Dengan Metode yang digunakan adalah deskriptif 

dengan tujuan memberikan gambaran tentang tradisi “Appanai Anrong Ase Ri 

Boe” pada masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar. Penelitian Deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak 

bertolak dari teori saja melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. 

Denga kata lain, menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu 

tempat atau masyarakat tertentu. 

  2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini dilakukan pada Desa Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Lokasi penelitian ini dipilih 

karena desa ini masih kental dengan tradisi-tradisi atau keyakinan-keyakinan 

terhadap leluhur mereka dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kabupaten 

Takalar, dan salah satu alasannya juga karena dekat dan mudah akses ke lokasi 

sehingga dapat mempermudah peneliti melakukan sebuah penelitian. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Peneliti  menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan sebuah 

penelitian untuk mendapatkan lebih mendalam tentang tradisi “Appanai Anrong 

Ase Ri Boe” pada masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan 

Kabupaten Takalar. Adapun Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah : 

1. Pendekatan Historis 

    Peneliti menggunakan pendekatan historis ini agar dapat memudahkan peneliti 

dalam melakukan penelitian tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” Pada 
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pendekatan ini seseorang diajak untuk masuk dan memahami secara mendalam 

peristiwa yang dilakukan dan yang terjadi dalam suatu masyarakat kemudian 

dapat melihat bagaimana latar belakang pelaksanaan tradisi “Appanai Anrong Ase 

Ri Boe” di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 

2. Pendekatan antropologi  

    Pendekata antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang 

memepelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan 

antropologi berusaha mencapai pengertian tentang makhluk Manusia yang 

mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya.1 Sehingga 

dapat memahami tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” di Desa Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dengan menggunakan 

pendekatan antropologi.  

3. Pendekatan sosiologi agama  

    Pendekatan ini dilakukan oleh peneliti yang berdasarkan kepada ajaran agama 

Islam, didalam pendekatan ini peneliti memuat keyakinan dalam suatu kehidupan 

masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar 

dengan menggunakan pendekana sosiologi agama. 

 

C. Sumber Data 

Penentuan sumber data dalam pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada 

usaha seorang peneliti dalam mengungkap peristiwa subjek sehingga penentuan 

informan data pada penelitian ini merupakan hasil wawancara yang memiliki 

kompetensi pengetahuan serta pemahaman mendalam tentang tradisi Appanai 

Anrong Ase Ri Boe. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah:  

1. Data primer  

Data primer adalah sumber data peneliti yang diperoleh langsung dari 

peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara.2 Oleh karena itu data primer 

 
1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2009),h 
2Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, Metodilogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian. (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 171. 
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adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama. Menurut 

Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Kata-kata dan 

tindakan yakni bagimana seorang peneliti mampu mengamati kata-kata dan 

tindakan pada saat penelitian dengan menulis atau merekamnya.3 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh 

peneliti, yang mencakup dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan 

objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian dan tidak didapatkan 

langsung melalui informasi akan tetapi berupa bukti bahwa yang diteliti benar-

benar betul adanya.4 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga 

metode yaitu: 

1. Observasi  

Observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan 

pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang akan 

diteliti. Observasi merupakan suatu penyelidikan secara sistematis dengan 

menggunakan indra manusia. Pengamatan ini dilakukan ketika pelaksanaan tradisi 

dan pada saat wawacara secara mendalam.5 Dalam hal ini pengamatan akan 

dilakukan oleh seorang peneliti pada saat pelaksanaan tradisi “Appanai Anrong 

Ase Ri Boe” dilaksanakan dengan cara melihat, mendengar dan bertanya 

mengenai kegiatan tersebut. Pada saat observasi segala hal yang didengar dan 

dilihat mengenai  tradisi “Appanai Anrong Ase Ri Boe” di Desa Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Peneliti akan merekam dan 

 
3Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 157 
4Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Thesis dan Artikel Ilmiah, (Jambi: Suthan Thaha Press. 

2007), h. 90 
5Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, h. 186. 
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mencatat apa yang di dengar dan di lihat agar mempermudah melakukan sebuah 

penelitian.  

 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan melukakn kontak langsung kepada responden, dengan megajukan 

pertanyaan kepada responden secara lisan, dan begitu pula dengan jawaban yang 

diberikan melalui lisan.6 Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan proses 

wawancara (interview) adalah sebuah langkah yang harus dilakukan oleh seorang 

peneliti dangan cara menggali data atau informasi melalui percakapan antara satu 

orang atau sekelompok orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang 

jelas dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam melakukan sebuah wawancara seorang peneliti harus menyusun 

susunan pertanyaan yang akan ditanyakan agar pertanyaan yanga ditanyakan itu 

tidak menyinggung dan tidak mengandung penekanan kepada narasumber. Proses 

wawancara harus dilakukan dengan suasana tenang tidak kaku dan beradab.   

Penelitian ini kami menggunakan wawancara yang tidak terstruktur yakni 

peneliti maupun subjek peneliti bebas mengemukakan pendapatnya tentang 

budaya atau tradisi yang dilakukan. Peneliti juga lebih bebas dalam mengatur 

kata-kata, tidak tertekan dan tidak terkesan resmi, peneliti juga bisa 

mempersiapkan rambu-rambu pertanyaan awal kemudian wawancara 

dikembangkan seperlunya dan yang terpenting lagi wawancara dilakukan tanpa 

ada kesan mengajari kepada informan. 

3. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan teknik akhir yang digunakan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini. Dokumentasi yaitu mencari data yaitu 

melalui dokumen-dokumen atau arsip yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Hal ini dapat membantu dalam proses analisi, dokumentasi ini untuk memperkuat 

kepada wawancara dan observasi. Metode ini merupakan proses pengumpulan 

 
6Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta; Rajawali, 1992), h. 133. 
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data atau bukti dalam pelaksaan sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebuah 

bukti bahwa tradisi yang diteliti itu masih dilaksanakan sampai sekarang.7 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berarti alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data atau informasi dalam melaksanakan penelitian.8 Adapun alat yang di gunakan 

yaitu Buku dan Pulpen, Hp atau Kamera. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 

data. Adapun teknik analisis data secara sistematis dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, 

sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan computer 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.9 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.10 

 
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 25 
8Lukman Hakim, Kamus Ilmiah Istilah Populer, (Cet.I; Surabaya: Terbit Terang, 1994), 

h.171. 
9Sugiyono. "Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”.(Bandung: Alfabeta, 

2016), h, 247. 
10Sugiyono, "Metode penelitian Kuanitatif. Kealitan dan R&D”.  h. 249. 
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3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam penelitian ini, penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian 

kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Adapun 

teknik verifikasi dalam penelitian ini yaitu sumber dan dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

  BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Barangmamase  

     1. Sejarah Singkat Desa Barangmamase 

Desa Barangmamase adalah salah satu desa dari dua belas desa yang ada 

di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Desa Barangmamase 

merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Bontomarannu yang ada di 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Pada tahun 1989 adalah awal 

dimana terbentuknya Desa Barangmamase dari pecahan Desa Bontomarannu yang 

dimana pada waktu itu berhasil memilih Kepala Desa Barangmamase pada tahun 

1990, tak lama kemudian melalui rapat dan mufakat bersama pemerintah 

membangun kantor Desa Barangmamase pada tahun 1993. Selain dari pada itu, 

pada tahun 2006 pemerintah berhasil lagi menetapkan pemekaran wilayah Desa 

Barangmamase menjadi dua bagian yaitu Desa Barangmamase dan Desa Popo. 

Tak lama setelah pemekaran dilakukan, pemilihan Kepala Desa juga ditetapkan 

pada tahun 2006.1  

Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar 

merupakan desa yang sebagian besar penduduknya mengandalkan perekonomian 

dari sektor pertanian, ketika memasuki Desa Barangmamase di sepanjang jalan 

akan disugukan dengan pemandangan persawahan yang indah. 

 

      2. Kondisi Geografis Desa Barangmamase 

          a. Letak dan Batas Desa Barangmamase 

Kondisi Geografis Desa Barangmamase Secara geografis, Desa 

Barangmamase adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Galesong 

Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekitar 5.5 

Km. Jarak Desa Barangmamase yang menjadi pusat pemerintahan desa (Kantor 

 
1Data kantor Desa Barangmamase, kemudian diolah dari hasil wawancara dengan Muh 

Yusuf Daeng Ngunjung Kepala Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar Pada 16 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB. 
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Kepala Desa) ke Kecamatan: kurang lebih 1 Km, jarak Desa Barangmamase ke 

Kabupaten (Pusat Pemerintahan Kabupaten Takalar) kurang lebih 9 Km.  

Secara keseluruhan, luas Desa Barangmamase sekitar 5.5 Km2 . Luas desa 

tersebut meliputi empat dusun di dalamnya, yakni Dusun Popoloe, Dusun 

Barangmamase, Dusun Kampung Parang dan Dusun Untia. Secara umum keadaan 

topografi Desa Barangmamase adalah daerah dataran rendah, sehingga hampir 

60% dari luas wilayah desa merupakan lahan persawahan. 

Seperti kebanyakan wilayah desa-desa yang ada di Indonesia umumnya, 

Desa Barangmamase juga beriklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan 

dan musim kemarau. 

Adapun batas-batas Desa Barangmamase secara administrasi yakni:  

Batas Desa/Kelurahan 

Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Popo 

Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bontokassi 

Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Bontomarannu 

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tindang Kabupaten 

Gowa 

 

     3.  Data Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Barangmamase sesuai dengan data dari kantor 

Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten takalar tebaru 

tahun 2022 adalah jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 695 dengan jumlah 

individu sebanyak 2.566 jiwa. 

 

No. 

 

Nama Dusun 

Jenis Kelamin 

Lk Pr Jumlah 

1. Untia 128 140 268 

2. Kampung Parang 300 311 611 

3. Barangmamase 440 473 913 

4. Popoloe 413 397 810 

 Total 1.281 1285 2.566 
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     4. Sosial Ekonomi Masyarakat 

Letak Desa Barangmamase yang berada di daerah dataran rendah dan 

kondisi tanah yang subur menjanjikan bertani sebagai sumber mata pencaharian 

utama desa Barangmamase, sehingga sebagain besar luas wilayah Desa 

Barangmamase terdiri atas persawahan warga desa. Produksi beras di Desa 

Barangmamase terbilang cukup besar selain sebagai sumber makanan pokok 

penduduk didesa, beras yang dihasilkan juga dijual untuk memperoleh 

penghasilan, kondisi tanah yang bagus mendukung produksi beras hingga 

mencapai tiga kali panen dalam setahun. Selain bertani masyarakat desa juga 

bermata pencaharian sebagai perternak sapi, dan hewan ternak lainnya. Tak hanya 

itu sebagian masyarakat juga mata pencaharian lain yang tak kalah penting dari 

petani yakni sebagai pedangang hingga ke pegawai negeri sipil. 

 

       5. Data Ketersediaan Fasilitas Umum 

Desa Barangmamase juga memiliki beberapa fasilitas umum yakni: 

1. Fasilitas Pendidikan 

     Di Desa Barangmamase hanya terdapat satu sekolah dasar yakni SDN Inpres 

No. 82 Barangmamase yang berada di Dusun Barangmamase jadi yang bersekolah 

di sana hanya anak-anak dari Dusun Barangmamase saja sebab jarak yang jauh 

dari rumah, untuk anak-anak yang dari Dusun Untia bersekolah di SDN Balang 

Desa Patingalloang, anak-anak Dusun Popoloe juga sebagian bersekolah di SDN 

Balang dan sebagian di SDN Bontomarannu Desa Bontomarannu, dan anak-anak 

Kampung Parang bersekolah di SDN Bontoramba. Untuk sekolah PAUD ada tiga 

yaitu TK Rafiah Tul Hikmah yang berada di Dusun Kampung Parang, TK An-

naba Madani Dusun Untia, dan yang terakhir TK Fajriah di Dusun 

Barangmamase. 

2. Sarana Ibadah dan Keagamaan 

     Agama merupakan sistem kepercayaan yang berada pada setiap lapisan 

masyarakat. Masyarakat Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan yang 

merupakan penduduk mayotitas beragama Islam. Dalam pelaksanaan aktivitas 

keagamaan terutama dalam melaksanakan kewajiban yaitu sholat lima waktu 



43 

 

 
 

masyarakat Desa Barangmamase mayoritas beragama Islam. Terdapat enam 

bangunan tempat ibadah di Desa Barangmamase diantaranya masjid : 

a. Masjid Babussalam Dusun Kampung Parang 

b. Masjid Nurul Yaqin Dusun Kampung Parang 

c. Masjid Kuntu Jamarro Desa Barangmamase 

d. Masjid Nurul Muhammad Dusun Popoloe 

e. Masjid Filzah Al-Istiqomah Dusun Popoloe 

f. Masjid Al-ihsan Dusun Untia 

3. Fasilitas Kesehatan 

    Pustu yang merupakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa 

Barangmamase yang terletak di Dusun Kampung Parang dan terdapat pula empat 

bangunan posyandu di Desa Barangmamase yang melakukan aktivitas 

menimbang bayi dan balita, persalinan, pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi dll. 

 

B. Asal Usul Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe  

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan 

juga merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sehingga 

sejarah bisa diketahui oleh generasi penerus yang diwariskan dengan cara 

menceritakan peristiwa tersebut, Sehingga pada perkembangan zaman peristiwa 

itu tidak hilang. Dalam peristiwa ini bisa berupa kebudayaan dan wujud dari 

kebudayaan itu adalah tradisi yang tidak terlepas dari sejarah tradisi itu sendiri 

karena tradisi merupakan salah satu dari warisan nenek moyang terdahulu. Tradisi 

yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat berupa kebiasaan namun 

lebih kepada yang bersifat supranatural yang meliputi nilai budaya, norma, hukum 

dan aturan-aturan yang berkaitan. Tradisi juga merupakan kebiasaan yang 

diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Ketika Islam 

berinteraksi dengan beragam budaya lokal, tentu terdapat kemungkinan, Islam 

mewarnai, mengubah, dan memperbaharui budaya lokal, tetapi mungkin pola 

Islam yang kemudian diwarnai dengan berbagai budaya lokal. Perjumpaan antara 

Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan tidak sepenuhnya bercorak akulturatif, 

tapi pada banyak kasus terjadi proses negosiasi kebudayaan bahkan terjadi proses 



44 

 

 
 

pergulatan kebudayaan, di mana budaya lokal masih begitu tampak dominan. 

Ketika kultur Islam masuk, budaya lokal tidak kehilangan jati dirinya secara total. 

Budaya lokal dengan berbagai bentuk dan sistem kepercayaannya dan tradisinya 

masih tetap bertahan dan tidak serta merta berposisi inferior di hadapan budaya 

Islam yang datang. Sehingga budaya lokal tetap lestari, namun mengalami 

transformasi kebudayaan dan melahirkan suatu model kebudayaan baru yang 

merupakan hasil perpaduan antara Islam dan kebudayaan lokal yang telah ada 

sebelumnya. 

Kepercayaan telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan 

manusia, bahkan di era modern sekarang ini, banyak orang yang beragama tetapi 

tetap memegang teguh pada kepercayaan tertentu yang merupakan bagian dari 

kebudayaan atau tradisi daerahnya. Munculnya kepercayaan bersifat dari proses 

pengalaman hidup yang dialami manusia berkaitan dengan alam lingkungan 

sekitarnya. Keterbatasan ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia menumbuhkan 

pola perilaku yang berlandaskan pada kepasrahan manusia terhadap alam 

lingkungan tempat ia menggantungkan hidupnya. Dengan demikian kepercayaan 

merupakan bagian dari dalam masyarakat Barangmamase terhadap tradisi 

Appanai Anrong Ase Ri Boe. 

Appanai Anrong Ase Ri Boe merupakan istilah yang berasal dari bahasa 

masyarakat setempat (Bahasa Makassar) untuk menyebut peristilahan dari 

pelaksanaan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Dari segi bahasa Appanai 

Anrong Ase Ri Boe berarti menaikkan atau menyimpan induk padi di tempat roh 

leluhur. 

Padi merupakan salah satu sumber utama mata pencahrian masyarakat 

Desa Barangmamase, maka dalam mengelola budidaya padi mereka juga masih 

memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur 

mereka. Hal ini bisa dilihat dengan cara bagaimana mereka dari tahapan sebelum 

penyiapan lahan hingga panen masih menggunakan kearifan lokal yang diperoleh 

melalui pembelajaran langsung maupun tidak langsung seperti pada tradisi 

ataupun melalui komunikasi verbal. 
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Tanaman padi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan 

Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Selatan Desa Barangmamase dipandang 

istimewa, tidak saja sebagai tanaman produksi tetapi juga tanaman sakral. Dari 

proses tanam hingga panen, tanaman ini diperlakukan khusus bahkan dengan 

ritual-ritual. Padi bagi masyarakat Barangmamase bukanlah sekedar makanan 

pokok belaka namun masyarakat tersebut memperlakukannya sebagai simbol 

kehidupan.  

Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe sudah ada sebelum Islam masuk ke 

desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Islam 

masuk ke Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Selatan pada tahun 1605 yang 

dimana pada tahun itu merupakan tahun raja Gowa menerima Islam dan dijadikan 

agama resmi kerajaan kemudian disebarkan keseluruh rakyat dan masyarakat 

Sulawesi Selatan, yang dimana pada tahun itu kerajaan Sanrobone Kabupaten 

Takalar sudah menjadi kerajaan Palili yaitu kerajaan yang mengikut dengan 

kerjaan Gowa. 

Seiring kedatangan Islam dan menjadi agama resmi mayoritas kalangan 

petani di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, 

beragam ritual terkait padi pun mengalami perubahan corak dan spirit. Hal ini 

terutama dengan dimasukkannya unsur-unsur Islam dalam mitos, simbol, dan 

mantra-mantra. Misalnya, mantra-mantra untuk mulai panen padi, sudah dimasuki 

oleh unsur-unsur Islam seperti tentang Allah, Nabi Adam, Nabi Muhammad, 

bismillah, Al-fatihah, doa iftitah/pembuka salat, dan sebagainya. 

Awal mula adanya padi (Anrong Ase) ini sebagian masyarakat 

Barangmamase meyakini bahwa berasal dari pada roh beberapa dari anak Nabi 

Adam yang dikorbankan, dipotong-potong mayat dan ditebarkan lalu padi tumbuh 

di kawasan taburan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Udding Daeng Siriwa 

“Anjo ri olo tawwa nakana anne anrong ase pakaramullang na batu ri nabi 

adanga, ia panniaki anne asea, na korbangkangi ana-ana na ri olo nakkule nia 

anne ase, anjo ana-ana nabi adang na polong-polong nampa na pasiara mange ri 

tanayya, atimbomi naik ase ri tana lebbaka ri pasiari”, (Zaman dahulu orang 

mengatakan bahwa padi itu bermula dari Nabi Adam yang membuatnya yang 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Roh
https://ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Adam
https://ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Adam
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memunculkan padi dengan mengorbangkan anak-anaknya yang di potong-potong 

setelah itu di taburkan ke tanah kemudian muncullah padi tersebut). 

Kemudian awal keberadaan tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe di Desa 

Barangmamase ini tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan dan siapa yang 

pertama kali melakukan tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe tersebut. Akan tetapi 

masyarakat Desa Barangmamase meyakini bahwa tradisi ini dilakukukan karena 

pada waktu itu masyarakat di Desa Barangmamase selama setahun itu hasil 

panennya mengalami kerusakan, padi yang di tanam oleh masyarakat Desa 

Barangmamase Kabupaten Takalar hampir semua gagal panen tidak ada yang 

berhasil sehingga pada tahun itu beras menjadi langka. Hingga pada suatu ketika 

ada seseorang (seseorang ini ada yang mengatakan ada tokoh adat, yang sangat 

dipercaya atau didengar) yang mengatakan sebab musibah kegagalan hasil panen 

padi ini karena kita tidak memuliakan atau memperlakukan dengan baik Anrong 

Ase (Induk Padi) tersebut sedangkan kita bisa menjalanin kehidupan karena dari 

Ase itu, mereka percayai juga terdapat roh nenek moyang pada Anrong Ase  yang 

bisa memberikan keberkahan atau keburukan.2 

Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan tradisi Appanai Anrong 

Ase Ri Boe ini dilakukan. Nenek Maya salah satu masyarakat yang masih sangat 

mempercayai dan melakukan tradisi tersebut, mengatakan bahwa tradisi ini sudah 

ada dari orang tua terdahulu jauh sebelum kami lahir, orang tua kami juga tidak 

memberi tahu kami siapa yang melakukan pertama kali. Orang tua hanya 

menjelaskan bahwa tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe harus tetap dilakukan 

karena jika tidak pasti akan memberikan dampak buruk ke keluarga, katanya 

dahulu itu ketika sebelum adanya pengambilan Anrong Ase ketika selesai panen 

pasti masyarakat itu ada yang mengalami sakit yang tidak biasa, dan itu terbukti 

pernah di keluarga ada yang mengalami beberapa kali.3 

 
2Wawancara Dengan Nenek Daeng Saga Sebagai Salah masyarakat yang masih memiliki 

Anrong Ase Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Pada 15 Mei 

2023 Pukul 16.40 WIB. 
3Wawancara Dengan Nenek Maya Sebagai Salah masyarakat yang masih memiliki 

Anrong Ase Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Pada 15 Mei 

2023 Pukul 17.00 WIB. 
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Dalam perspektif interaksionisme simbolik, ritual merupakan sebuah 

simbol tersendiri bagi masyarakat yang tentunya memiliki makna sebagai sebuah 

tradisi, ritual Appanai Anrong Ase Ri Boe  merupakan suatu bentuk penghargaan 

dan penghormatan kepada arwah nenek moyang terdahulu. Tradisi Appanai 

Anrong Ase Ri Boe ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa 

Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten takalar yang dahulunya 

dilakukan oleh nenek moyang mereka, tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe ini 

belum diketahui dengan pasti kapan awal mula dilakukan namun Islam pada saat 

itu belum masuk pada Desa Barangmamase. 

 

C. Proses Pelaksanaan Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe 

Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe dilakukan oleh setiap masyarakat di 

Desa Barangmamase yang akan melakukan panen padi, tradisi ini merupakan 

warisan nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun dan masih dijalankan 

sampai sekarang, ritual ini dipimpin oleh seorang yang telah paham akan ritual 

tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe dan sering kali yang digunakan adalah sanro 

(dukun). Sebelum pelaksanaan tradisi ini, sanro (dukun) melihat dan menentukan 

hari yang baik untuk pelaksaan tradisi ini. Pemilihan hari baik dan hari buruk 

dalam memulai sebuah aktivitas merupakan fenomena umum yang ditemukan 

pada masyarakat Barangmamase, kepercayaan masyarakat Barangmamase 

terhadap waktu, hari-hari baik dan hari-hari buruk, masih dipegang teguh 

meskipun hanya berlaku pada aktivitas-aktivitas kehidupan seperti turun sawah, 

perkawinan, upacara adat, dan tentunya pelaksaan tradisi-tradisi yang sakral 

seperti Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe ini. Semua kegiatan itu dimulai 

dengan melihat kualitas waktu dalam sehari, apakah waktu itu baik atau kah tidak 

untuk memulai sebuah aktivitas. Karena adanya kualitas waktu yang baik dan 

yang tidak, masyarakat Barangmamase menyebutnya dengan istilah hari baik dan 

hari buruk. Hari baik adalah hari yang di dalamnya terdapat kualitas waktu yang 

baik untuk memulai melakukan sebuah aktivitas, sementara hari buruk adalah hari 

yang di dalamnya terdapat kualitas waktu yang buruk untuk memulai melakukan 

sebuah aktivitas. masyarakat Barangmamase mengenal istilah tujuh hari dalam 
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seminggu, yaitu Aha, Sanneng, Salasa, Araba, Kammisi, Juma, dan Sattu. Bagi 

masyarakat Bugis, setiap subwaktu dalam sehari memiliki petunjuk hari mana 

yang baik atau tidak untuk memulai melakukan setiap aktivitas. Misalnya, hari 

senin (Sanneng), Minggu (Aha), Rabu (Araba) dan Jum’at (Juma) adalah hari 

baik sementara hari Selasa (Salasa) adalah hari buruk atau hari nahas. Salasa 

dikatakan hari nahas karena memiliki kemiripan huruf dengan kata sala-sala, 

sisala, lari sala yang dalam masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong 

Selatan Kabupaten Takalar dikenal dengan suatu keburukan. Jadi setiap 

Masyarakat yang melakukan tradisi ini waktunya berbeda-beda sebab penentuan 

harinya berdasarkan sanro (dukun) masing-masing. Tradsi Appanai Anrong Ase 

Ri Boe tidak harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga masyarakat Desa 

Barangmamase dan tidak harus juga diikuti oleh setiap anggota keluarga, yang 

melakukan ritual atau prosesinya adalah sanro (dukun) dan diwakili kepada salah 

satu keluarga saja  asalkan seluruh dari aturan atau syarat-sayarat dari pelaksanaan 

itu sudah lengkap. 

Pandangan masyarakat Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan 

mengenai masalah-masalah kehidupan dunia sering kali mereka berfikir sempit 

dan lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib mereka 

beranggapan bahwa dunia dihuni bermacam-macam makhluk halus dan kekuatan 

gaib yang dapat menimbulkan kebahagian dan kesengsaraan. Menghadapi dunia 

gaib manusia menggunakan perasaan seperti misalnya menghargai, menghormati, 

takut. Sehingga perasaan ini muncul dalam berbagai kegiatan yang berhubungan 

dengan alam gaib seperti salah satunya ritual. 

Dengan demikian setiap daerah memiliki ritual masing-masing dalam 

melaksanakan tradisinya, seperti Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe pada 

masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, 

ritualnya sebagai berikut: 

Pertama-tama pelaksanaan tradisi ini diawali dari sanro (dukun) laki-laki 

Pakaramula (memulai) dengan membawa sebuah Pa’rappo yang didalamnya 

terdapat Leko (daun siri) beberapa lembara, kalomping (daun siri yang dibentuk), 

dan beras yang dibungkus daun pisang disimpan di sudut bawah tanah dan 
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dibacakan oleh sanro (dukun) Bismillah “Iraha patanna tana” (dengan menyebut 

nama Allah, Iraha pemilik tanah), kemudian memutari sawah satu kali dengan 

membacakan “Nurung Daeng Ngasi areng tojeng-tojeng nu paminawangannu ri 

Nabi Muhammad, nakke Siti fatimah areng tojeng-tojengku ri Allah Taala 

Paminawangku ri Nabi Muhammad, ku buntuliki anne antama ri balla baji ta” 

(Nurung Daeng Ngasi nama sebenar-benarnya kamu, mengikutnya anda di Nabi 

Muhammad, Nama sebanar-benarnya saya Sitti Fatimah di Allah Swt saya 

mengikut di Nabi Muhammad, saya undang Anda masuk ke rumah baik Anda). 

Selanjutnya sanro mulai katto (memotong) Anrong Ase (Induk Padi) sebanyak 6 

helai dengan membaca “Adanga Katto, Tallasa Ri Pa’kattoang, ku niakkangi 

Nabi Adam Appakaramulai asengku, tallasaku ku pakaramulang, Allah 

Muhammad” (Adam ngarit padi, ngarit padi untuk kehidupan, saya niatkan Nabi 

Adam memulai padi saya, memulai untu kehidupan saya, Allah Muhammad).  

kemudian baru diikuti oleh yang lain memotong Anrong Ase sampai cukup 

menjadi empat ikat, setelah itu di simpan di atas kayu panjang kemudian dinaikan 

ke pundak dilembara (dipikul) berjalan kaki dibawah ke rumah, selama perjalanan 

orang yang lembara (memikul) Anrong Ase tidak boleh berbicara sepatah katapun.  

Tiba di depan pintu rumah seorang sanro (dukun) perempuan menjemput 

orang yang lembara (memikul) anrong ase dengan beras yang ada di tangan 

dihamburkan ke arah orang tersebut dengan membacakan dalam hati “Antama 

Maki Mae Yasi Karaeng Nurung” (Silahkan masuk Yasi Karaeng Nurung). 

Selanjutnya dibawah ke dalam kamar yang didalamnya sudah dipersiapkan segala 

kelengkapan pelaksanaan tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe seperti kue Umba-

umba, Dupa, Lilin, Barra’ kunyi, Minnya bau, Pa’rappo, Air putih, daun Passili 

dan uang 50 ribu dua lembar.  

Prosesi terakhir ini adalah mapparuru (Menyiapkan) Anrong Ase sebelum 

dinaikan atau disimpan di atas Boe. Pertama Lilin dan Dupa dibakar kemudian 

Sanro mengangkat lilinnya diputar tiga kali diatas Anrong Ase sama halnya 

dengan Dupa diputar tiga kali diatas Anrong Ase, Umba-umba diletakkan satu biji 

di masing-masing empat ikat Anrong Ase tersebut, kemudian Pa’rappo disimpan 

di tengah-tengah Anrong Ase, selanjutnya Passili (daun panjang yang direndam di 
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air dalam baskom) dipercikan ke Anrong Ase, Barra’ kunyi dan minnya bau 

dioles-oleskan ke Anrong Ase. Setelah prosesi tersebut Anrong Ase disimpan 

semalam atau sampai tiga malam baru kemudian dipanai ri boe (dinaikan diatas 

boe) kamar-kamar kecil di atas loteng yang di simpan hingga panen tahun depan 

yang akan datang. 

Kebudayaan merupakan material atau benda yang memiliki makna yang 

kemudian dijadikan norma oleh manusia akan tindakannya, dalam memilih benda-

benda sebagai media dalam pelaksanaanya yang diyakini oleh masyarakat sebagai 

suatu yang memiliki makna tersendiri. Adapun makna dari setiap alat-alat yang 

digunakan dalam pelaksanaan tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe antara lain : 

1. Kue Umba-umba 

    Umba-umba merupakan salah satu jenis kue atau makanan khas 

makassar yang sering ada pada sebuah tradisi, umba-umba ini juga dikenal 

sebagai onde-onde. Maksud dari makanan ini adalah memiliki arti simbol 

kebahagiaan tanpa adanya gangguan hal-hal yang membuat menyensarakan atau 

sesuatu yang kita tidak inginkan. 

2. Dupa 

    Dupa di atasnya arang yang dibakar sampai warnanya merah menyala, 

kemudian ditaburkan kemenyan. Dupa ini wajib ada dalam tradisi Appanai 

Anrong Ase Ri Boe pada masyarakat Barangmamase yang dimaknai sebagai 

penghubung antara sanro dengan makhluk gaib. 

3. Lilin 

    Lilin secara umum memiliki arti sebagai sumber penerangan yang 

mempunyai sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat yang sangat mudah 

terbakar. Lilin yang kita katahui juga memiliki berbagai hal yang berbeda. Bagi 

sebagian orang, itu melambangkan harapan dan bimbingan. Bagi masyarakat 

Barangmamase lilin sebagai simbol meminta perlindungan kepada roh nenek 

moyang atau leluhur. 

4. Barra Kunyi dan Minnya Bau 

    Barra kunyi (Bedak warna kuning) merupakan bedak turun temurun 

masyarakat pedesaan di Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras dan kunyit 
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kemudian di haluskan dan dijemur hingga kering setelah itu siap dijadikan bedak. 

Minnya bau (Minyak wangi yang terbuat dari minyak kelapa yang di campur 

dengan rempah-rempah) bermakna sebagai riasan atau mendandangi Anrong Ase 

tersebut. 

5. Pa’rappo 

    Pa’rappo adalah daun siri dan beras didalamnya dibungkus dengan 

daun pisang ini dimaksudkan sebagai sesajian atau makanan untuk makhluk halus. 

6. Daun Passili  

    Daun- daun yang diikat menjadi satu diantaranya yaitu; daun kayutuli 

bermakna harapan tulibaji yakni selalu mendapatkan kebaikan, daun tamate 

dengan makna selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit, daun tabbu (tebu) 

bermakna harapan selalu mendapatkan manis manfaat terhadap orang lain, bunga 

pinang bermakna harapan selalu berbuah keberhasilan, dan daun pucuk kelapa 

bermakna sebagai semakin tua semakain banyak kegunaannya. Makna dari semua 

daun-daun itu sebagai pembersih dari hal-hal yang dianggap tidak baik. 

7. Air Putih 

   Segelas air ialah salah satu sara’ (Syarat) yang wajib ada dalam 

pelaksaan ritual tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe Pada masyarakat 

Barangmamase. Air segelas dipercayai serta diyakini sebagai air minum dari 

makanan yang telah disediakan. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe 

merupakan tradisi yang memiliki banyak makna dan fungsi dari berbagai 

kegiatan, makna dari keseluruhan tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe sebagai 

berikut: 

a. Penghormatan kepada Leluhur 

Masyarakat Desa Barangmamase masih melakukan tradisi ini karena 

tradisi ini merupakan warisan leluhur dan harus dipertahankan. Yang di mana 

orang-orang terdahululah atau para leluhur yang tahu lebih dahulu baik buruknya 

sesuatu. 

Sebagaimana wawancara peneliti terhadap salah satu masyarakat 

mengatakan : 
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“Anjo panggadakkang riolo haggena rikammayyaanne, tena nia le’ba 

tappinra battuanna barang-barangna, ri pasadiaya siagang lari eranga 

tatena nia tappinra, tau langgaukangjii rikanayya se’rea 

pangngadakkang, kammi anjo katte bateta anghormati tau toa ta riolota, 

kah ia riolo ngissengangi baji kodia”. 

Terjemahannya : 

“Adat itu sudah ada sejak dahulu tidak bisa dirubah dari maknanya, 

kegiatannya maupun alat-alatnya itu semua sama, yang berubah hanyalah 

orang yang melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi merupakan bentuk rasa 

hormat atau penghargaan kita terhadap orang tua terdahu atau leluhur 

yang lebih tahu mengenai baik buruknya sesuatu”.4 

b. Tolak Bala 

Menurut masyarakat tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe ini dilakukan 

sebagai upaya untuk menolak bala yang ada di Desa Barangmamase Kecamatan 

Galesong selatan, sehingga tercipta rasa aman dari berbagai musibah dan bencana, 

dan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini dilakukan bukan karena adanya suatu 

perbuatan yang buruk atau balak yang datang akan tetapi untuk menghindarkan 

dari berbagai balak yang akan datang.5 

 

D. Relasi Islam dan Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe 

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamiin yang bersifat universal dalam 

arti misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau 

negara, akan tetapi ditujukan untuk seluruh umat manusia bahkan seluruh jagat 

raya. Sebelum kedatangan Islam budaya lokal telah ada sehingga dengan 

kedatangan Islam maka terjadilah alkulturasi, sehingga antara Islam dan budaya 

lokal dalam suatu masyarakat tidak dapat untuk dipisahkan akan tetapi keduanya 

merupakan bagian yang saling mendukung. Manusia harus berusaha untuk 

memahami Islam secara komprehensif, sehingga kita menjadi manusia yang 
 

4Wawancara dengan Daeng Simba sebagai salah satu tokoh adat Desa Barangmamase 

Kecamatan Galesong selatan Kabupaten Takalar Pada 15 Mei 2023 Pukul 14.00 WIB. 
5Wawancara dengan Daeng Kebo sebagai salah satu tokoh adat Desa Barangmamase 

Kecamatan Galesong selatan Kabupaten Takalar Pada 15 Mei 2023 Pukul 14.45 WIB. 
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menjalankan segala aktivitas keagamaan dengan ilmu dan juga dalil. Karena 

setiap aspek kehidupan manusia itu ada yang mengaturnya, karena kita ummat 

beragama khususnya Islam mempunya pedoman yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Islam mendorong masyarakat untuk berbudaya dan memiliki sebuah 

tradisi, namun kita telah ketahui bahwa jauh sebelum Islam datang di dunia sudah 

terdapat tradisi-tradisi yang dimiliki oleh suatu masyarakat berdasarkan agama 

yang datang sebelum Islam, tentunya tradisi yang terdapat dalam suatu 

masyarakat ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Agama 

Islam dan tradisi memiliki keterkaitan antara satu sama lain, ajaran agama Islam 

memberikan aturan-aturan dalam melakukan suatu hal sesuai dengan tuntunan 

Rasulullah, Sedangkan tradisi dan kebudayaannya merupakan realitas 

keberagaman umat Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa wujud dari ajaran 

agama tersebut dapat dilihat dari tradisi, kebudayaan dan kehidupan sehari-hari 

bagi ummat yang memeluk agama Islam. 

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk 

mengatur seganap makhluk hidup yang ada di bumi salah satunya adalah manusia. 

Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata: “Seluruh syariat yang pernah diturunkan oleh 

Allah senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak 

(dibandingkan kerugiannya) memerintahkan dan mengajarkannya.” Setiap aturan-

aturan anjuran, perintah tentu saja akan memberikan dampak positif dan setiap 

larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia, salah 

satu larangan yang akan membawa kebaikan bagi manusia adalah menjauhkan diri 

dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan 

ajaran Islam. Islam adalah seragkaian peraturan atau undang-undang yang 

diturukan oleh Allah kepada nabi-nabi dalam rangka memelihara keselamatan, 

kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab 

suci. Islam juga merupakan ajaran yang menjawab segala permasalahan manusia 

secara menyeluruh mengenai siapa dan dari mana ia berasal, untuk apa dan 

bagaimana seharusnya ia menjalai kehidupan, dan terakhir kemana ia harus 

kembali. Ajaran Islam bukanlah agama baru, melainkan agama yang sudah 

dikenal dan dijalankan oleh umat manusia sepanjang zaman, karena sejak semula 
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telah terbit dari fitrahnya sendiri. Islam sebagai agama yang benar, agama yang 

sejati dan mengutamakan perdamaian. Adanya syariat tidak berupaya menghapus 

tradisi atau adat istiadat, Islam menyaring tadisi tersebut agar setiap nilai-nilai 

yang dianut oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. 

Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang beragama Islam tidak 

boleh menyelisihi syariat, karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama 

dibandingkan dengan Wahyu Allah Taala. Inilah pemahaman yang esensi lagi 

krusial yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Keyakinan Islam sebagai agama 

universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan 

hamba dengan pencipta, akan tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, 

sosial, budaya, politik, sampai baung hajat pun diatur oleh syariat agama Islam. 

Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk berIslam secara kaffah yaitu 

secara batin dan dzohir. seorang muslim tidak mencukupkan diri pada aspek 

ibadah, tetapi lalai pada persoalan ibadah pun demikian pula sebaliknya 

memahami akidah tetapi lalai dari sisi ibadah. seorang muslim juga tidak boleh 

lalai dalam memperhatiakan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia. 

Akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sifat menerima, mentaati 

syariat Allah dan sunah-sunah Rosulullah Saw. jika hal ini bisa teraktualisasi pada 

diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada 

syariat baik bersumber dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah. 

Diantara banyak fenomena yang mewarnai pergaulan hidup ummat 

manusia yang memiliki perbedaan dalam tingkat pengembangannya dalam setiap 

daerah adalah agama, mereka punya masing-masing cara dalam 

mengimplementasikan keagamaannya. Menurut masyarakat mengenai tradisi 

Appanai Anrong Ase Ri Boe ataupun hal-hal yang berhubungan dengan cerita 

mistik semua itu sudah menjadi kebiasaan tersendiri bagi masyarakat Desa 

Barangmamase adapun jika seandainya terdapat salah satu dari pelaksanaan tradisi 

itu tertinggal baik itu cara maupun peralatan yang digunakan akan menjadi hal 

yang sangat janggal bagi masyarakat yang sudah mengerti dan terbiasa dengan 



55 

 

 
 

tradisi tersebut. Masyarakat memilih untuk tetap melakukan tradisi ini agar tidak 

terjadi hal yang tidak diinginkan.6 

Islam masuk pada Kabupaten Takalar tahun 1605 bersamaan dengan 

masuknya Islam Raja Gowa yang kemudian dijadikan agama resmi kerajaan dan 

disebarluarkan ke rakyat atau masyarakat Sulawesi Selatan. Yang dimana pada 

saat itu di Kabupaten Takalar terdapat Kerajaan yang disebut dengan kerajaan 

Sanrobone, Kerajaan Sanrobone ini sebelumnya merupakan kerajaan yang berdiri 

sendiri kemudian menjadi kerajaan Palili. Kerajaan Palili merupakan kerajaan 

yang mengikut kepada kerajaan Gowa. Untuk tahun pastinya kapan Kerajaan 

Sanrobone menjadi Kerajaan Palili itu belum tahu pasti, namun pada tahun 1515 

dibangun sebuah benteng yang diberi nama dengan Bentang Sanrobone atas 

perintah Raja Gowa. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan tidak menjumpai ruang 

yang kosong dari kebudayaan. Masyarakat Sulsel sebelumnya sudah memiliki apa 

yang disebut kebudayaan dan kepercayaan yang telah diamalkan secara turun 

temurun dari zaman nenek moyang. Budaya Sulsel bersifat unik dan khas, karena 

berbeda dengan budaya di daerah jawa dan Sumatera yang cukup kental dengan 

pengaruh Sansekerta (India) maupun budaya Cina (untuk Sumatera) serta agama 

Hindu dan Buddha. Budaya Sulsel masih menampakkan keoriginalannya sebagai 

budaya yang lahir dari masyarakat pribumi yang tidak terlalu mendapatkan 

pengaruh dari budaya luar. Diterimanya Islam pada masyarakat Sulsel, maka 

beberapa sendi kehidupan masyarakat mengalami warna baru. Hal ini dapat dilihat 

dalam pola-pola sosial, sistem budaya, dan bahkan birokrasi kepemimpinan yang 

mengalami perubahan. Kedatangan Islam memunculkan pemahaman baru bahwa 

Islam datang untuk menguatkan adat yang baik dan merombak adat yang tercela. 

Seluruh sendi kehidupan pribadi dan sosial masyarakat, sedikit-banyaknya 

mengalami persentuhan dan pengaruh ajaran Islam. 

 Kedatangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan membawa perubahan 

besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Perubahan tersebut meliputi 

perubahan pada cara pandang terhadap dunia dan kehidupan (world view) serta 

 
6Wawancara dengan bapak Daeng Ngoyo salah satu masyarakat Desa Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Pada 06 Mei 2023 Pukul 16.45 WIB. 
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perubahan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Orang-orang Bugis dan 

Makassar merupakan orang-orang yang taat dan memegang kukuh adat-istiadat 

mereka. Kehadiran Islam, memberikan warna pada pelaksanaan adat-istiadat dan 

berbagai tradisi dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Kedatangan Islam bukan 

berarti merubah total semua tata cara dan seluruh adat kebiasaan di Sulsel dengan 

menghilangkan adat dan tata cara lama. Melainkan terjadi proses asimilasi 

kebudayaan dan negosiasi kebudayaan, di mana antara Islam dan tradisi lokal 

berpadu. Tradisi lokal dalam bentuk upacara-upacara adat tetap berlangsung 

namun diberi sentuhan Islam tanpa menghilangkan jejak-jejak kelokalannya. 

Pemimpin-pemimpin upacar adat, seperti pinati, sanro, anrong guru, panrita, 

bahkan bissu pada beberapa tempat tetap dipertahankan sebagai pemimpin 

upacara adat. Persesuaian dan pengaruh ajaran Islam tetap terlihat dalam setiap 

upacara adat di Sulawesi Selatan. Contoh kecil misalnya, sebelum mengawali 

proses upacara adat tetap dimulai dengan ucapan basmalah. 

Pada zaman modern ini, masih banyak masyarakat yang tidak bisa 

meninggalkan sebuah kebudayaan yang terbawa dari nenek moyang. Kadang 

sebuah kebudayaan itu sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan 

seseorang tentang suatu hal yang di anggapnya keramat dan wajib untuk 

dilakukan. Kepercayaan itu ada ketika seseorang yakin akan suatu hal, entah itu 

hal yang disakralkan atau tidak. 

Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe ini di lakukan sebelum Islam masuk di 

Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Adapun 

perubahan setelah Islam sudah masuk dan mulai dipahami oleh masyarakat yakni 

sebelum adanya Islam ada prosesi accera (proses pemotongan ayam kemudian 

darahnya diambil dan sapukan ke padi) namun setelah Islam datang dan 

masyarakat mulai paham terhadap agama Islam maka prosesi ini dihilangkan 

hingga sekarang. Selanjutnya yang berubah yaitu mantra-mantra yang digunankan 

sebelumnya “Iraha patanna tanah”, “Nurung Daeng Ngasi areng tojeng-tojeng 

nu ku buntuliki anne antama ri balla baji ta”, “Tallasa Ri Pa’kattoang, tallasaku 

ku pakaramulang”. Berubah menjadi, Bismillah “Iraha patanna tanah”, “Nurung 

Daeng Ngasi areng tojeng-tojeng nu paminawangannu ri Nabi Muhammad, nakke 
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Siti fatimah areng tojeng-tojengku ri Allah Taala Paminawangku ri Nabi 

Muhammad, ku buntuliki anne antama ri balla baji ta”, “Adanga Katto, Tallasa 

Ri Pa’kattoang, ku niakkangi Nabi Adam Appakaramulai asengku, tallasaku ku 

pakaramulang, Ala Muhammad”. (Dengan menyebut nama Allah, Iraha pemilik 

tanah, Nurung Daeng Ngasi nama sebenar-benarnya kamu, mengikutnya anda di 

Nabi Muhammad, Nama sebanar-benarnya saya Sitti Fatimah di Allah Swt saya 

mengikut di Nabi Muhammad, saya undang Anda masuk ke rumah baik Anda. 

Adam ngarit padi, ngarit padi untuk kehidupan, saya niatkan Nabi Adam memulai 

padi saya, memulai untu kehidupan saya, Allah Muhammad).   

 Islam merupakan agama yang dimiliki masyarakat Desa Barangmamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, jika tradisi Appanai Anrong Ase 

Ri Boe dikaitkan dengan ajaran Islam maka tidak ada dalam Islam yang 

mengharuskan pelaksanaan tradisi ini akan tetapi masyarakat Desa 

Barangmamase melakukannya hanya ingin meneruskan warisan dari orang-orang 

terdahulu. Selain itu juga tradisi ini mengandung unsur Islam seperti doa yang 

dibacakan pada saat prosesinya. Dari segi agama dalam kehidupan tentu ada suatu 

harapan atau doa yang mana bagi agama Islam doa itu di tunjukkan hanya kepada 

Allah Swt. Seperti mengharapkan kehidupan yang aman dalam kehidupan 

bermasyarakat agar mendapat keselamatan untuk setiap keluarga pada masyarakat 

tersebut, namun hal tersebut bercampur dengan hal-hal yang tidak ada dalam 

ajaran Islam, walaupun mungkin terdapat sebagian yang tidak mendatangkan 

mudhoorot bagi masyarakat. 

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara menurut salah satu 

masyarakat Barangmamase yaitu Daeng Tawang selaku imam Desa 

Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar: 

Tradisi Appanai anrong ase ri boe ini boleh dilakukan karena dalam 

pelaksanaan tradisi ini hanya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan 

kepada leluhur, dibalik semua itu bukan berarti kita tidak percaya kepada Allah 

Swt. Akan tetapi kita meminta agar roh nenek moyang tidak menyakiti dan 
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mengganggu kehidupan masyarakat Desa Barangmamase karena ada alam diluar 

alam manusia dan itu harus diyakin”.7 

Demikian masyarakat tetap menjalakankan tradisi ini yang merupakan 

warisan nenek moyang mereka meskipun tradisi ini hanya sebagaian kecil yang 

mengandung unsur Islam. Masyarakat belum bisa meninggalkan kebiasaan yang 

dilakukan oleh orang-orang terdahulu karena menurut mereka kebudayaan 

merupakan sesuatu yang harus dipertahankan, dijaga agar tidak hilang dan selalu 

ingat dan terjaga oleh leluhur kita.8 

 

 

 

 

 

 

 
7Wawancara Dengan Daeng Liwang selaku imam desa Desa Barangmamase Kecamatan 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar Pada 14 Mei 2023 Pukul 16.15 WIB. 
8Wawancara Dengan Daeng Siriwa masyarakat Desa Barangmamase Kecamatan 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar Pada 13 Mei 2023 Pukul 13.25 WIB. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe 

bagi masyarakat di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan : 

1. Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe di Desa Barangmamase Kecamatan 

Galesong Selatan Kabupaten Takalar merupakan suatu kebiasaan yang masih 

dijalankan sampai sekarang ini meskipun tidak ada yang mengetahui dengan pasti 

kapan awal mula pelaksanaan tradisi ini, mereka meyakini bahwa dengan 

mejalankan tradisi ini sebagai bentuk rasa penghargaan dan sebagai bentuk 

penghormatan kepada leluhurnya. 

2. Tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa 

Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar pada saat satu 

tahun sekali ketika ingin melakukan panen padi pertama kali yang pada dasarnya 

makna secara keseluruhan tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe di Desa 

Barangmamase ini adalah sebagai upaya dalam menghormati leluhur yang telah 

berjuang dalam menjalankan kehidupan yang sulit demi masa depan keturunannya 

dan juga untuk menolak bala yang terdapat di keluarga tersebut. 

3. Dalam tradisi Appanai Anrong Ase Ri Boe ini terdapat beberapa persepsi 

diantaranya: Karena ini merupakan warisan nenek moyang terdahulu maka harus 

dipertahankan. Tradisi ini merupakan merupakan kebiasaan yang sudah menjadi 

adat istiadat yang harus dilestarikan serta mereka beraggapan bahwa tradisi ini 

dijalankan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. 

 

B. Saran 

            Dalam permasalahan yang penulis telah paparkan dalam tradsi Appanai 

Anrong Ase Ri Boe di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan 

Kabupaten Takalar merupakan tradisi turun temurun yang hingga saat ini masih 

dipertahankan dan dijaga. Untuk itu penulis memberikan kritik dan saran, tradisi 
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merupakan sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari agama apalagi sebagai umat 

agama Islam jadi segala sesuatunya harus di gandengkan dengan aturan agama 

Islam agar tetap mendapatkan ridho Allah, agama pun terutama Islam tidak 

melarang untuk melaksanakan atau melakukan sebuah tradisi namun dengan 

syarat tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi Appanai anrong 

Ase Ri Boe pada masyarakat Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan 

Kabupaten Takalar jika dilihat dari keyakinan dan prosesi pelaksanaannya ini 

didalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, maka dari itu 

penulis sarankan agar tradisi ini sebaiknya di tinggalkan saja karena pertama tidak 

ada satupun perintah dari Agama (Islam) untuk melakukan hal semacam itu, 

kedua adalah melakukan sesuatu yang sia-sia saja bahkan bisa mengundang 

murka Allah karena telah mempercayai sesuatu selain-Nya. Berdoalah, mintalah 

perlindung tanpa lewat perantara, berdoalah langsung kepada Allah, mintalah 

penjagaan atau keselamatan kepada Allah sebaik-baik penjaga dan pemberi 

keberkahan pemilik seluruh alam semesta.  
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 
 

Persiapan, membuka rappo (daun siri dan beras yang dibungkus dengan daun 

pisang) yang telah dibawah dari rumah.  

 

 
 

Penyimpanan rappo yang sudah di bacabaca atau diberikan matra dan diletekkan 

disudut bawah tanah. 

 



65 

 

 
 

 
 

Pakaramulai akkatto (Memulai Memotong) Anrong Ase sebanyak 6 helai  

batang oleh seorang sanro (dukun) Laki-laki. 

 

 
 

Setelah itu, yang lain baru turun ke sawah memotong padi hingga 

Cukup menjadi 4 ikat padi (Anrong Ase). 
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Anrong Ase (induk padi) diikat masing-masing sebanyak satu genggaman. 

 

 
 

Setelah cukup 4 ikat, kemudian dinaikan diatas kayu panjang. 
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Selanjutnya dibawah ke rumah. 

 

 
 

Tiba di depan rumah seorang sanro (dukun) Perempuan menyambut. 
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Proses terakhir sebelum dinaikan Ri Boe. 
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Pamakkang Boe 

Gambar disamping 

merupakan foto yang 

diambil dari bawah ke atas 

loteng, disana terdapat 

tangga untuk jalan menuju 

keatas loteng (pamakkang 

boe). 

Ini penampakan dari anrong ase dan yang di 

samping itu seperti kamar-kamar kecil adalah 

boe. 
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Anrong Ase (Induk 

Padi) yang akan 

disimpan selama 1 

tahun lamanya 

biasanya memakai 

bakul namun bisa 

diganti dengan 

karung seperti 

gambar disamping,  

diganti baru ketika 

tahun yang akan 

datang. 

 

Boe beginilah tampakan isi dari boe yang ada 

pada gambar disamping, terdapat bantal 

guling dan segala peralatannya 
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