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ABSTRAK 

Nama           : Alda Febrianti  

NIM           : 40200119100 

Judul :Tradisi Mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja 
kabupaten Enrekang (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam) 

 

 

Skripsi ini membahas tentang Tradisi Mangpapellao di Desa Pekalobeaan 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang (studi Unsur-unsur Budaya Islam). 

Dengan masalah pokok yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk 

mengetahui Sejarah Tradisi Mangpapellao, Proses Pelaksanaan Tradisi 

Mangpapellao, sereta unsur Budaya Islam dalam Tradisi Mangpapellao di Desa 

Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif analisis deskriptif dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber 

data utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, pendekatan 

antropologi, serta pendekatan sosiologi agama. Data-data dalam penelitian ini 

bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data lapangan 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil 

pengumpulan data peneliti kemudian menganalisis data dari lapangan dengan 

metode reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, tradisi ini telah ada sejak 

dahulu kemudian diteruskan hingga sekarang serta tidak ada yang mengetahui 

secara pasti kapan awal mula tradisi ini dilaksanakan. Kedua, sebelum sampai pada 

mangpapellao (menurunkan arwah), sebelumnya harus dilakukan penyembelihan 

hewan seperti ayam dan kambing, setelah itu mempersiapkan kande canik 

(makanan manis) dan melakukan proses mabaca-baca. Stelah itu barulah dilakukan 

tahap pelaksanaan tradisi mangpapellao pada malam hari dengan mempersiapkan 

bungkusan nande papellao bungkusan putih setelah itu melakukan mabaca-baca 

dan juga melakukan zikir menggunakan tasbih yang dilakukan oleh indo guru, 

kemudian membawa bungkusan nande papellao tersebut dibawa ke rumah indo 

guru yang dilakukan oleh keluarga dari orang yang meninggal. Setelah selesai pagi 

harinya akan dilakukan penyembelihan tedong. Ketiga, pada pelaksanaan tradisi 

mangpapellao terdapat unsur-unsur budaya Islam seperti pembacaan basmalah di 

awal prosesi, penyembelihan hewan dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat, 

membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, setrta melakukan 

zikir dan juga terdapat nilai-nilai Islam di dalamnya yaitu Nilai Agama, Nilai 

Kebersamaan dan Nilai Silaturahmi. 

Diharapkan kepada seluruh masyarakat dan pihak pemerintah Desa 

Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang agar tetap menjaga dan 

melestarikan budaya lokal icon atau ciri khas suatu daerah untuk memperkaya 

kebudayaan dan tradisi di Indonesia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia sangatlah banyak, dengan 

keberagaman tersebut berarti Indonesia mempunyai berbagai macam tradisi- tradisi 

yang beragam pula. Setiap budaya yang ada di Indonesia memiliki ciri khas dan 

keunikan nya masing-masing, dan setiap daerah mempunyai cara tersendiri untuk 

mempertahankan kebudayaan mereka. 

Berbagai kebudayaan muncul sebagai hasil dari keberagaman ini. Ini 

termasuk rumah adat, pakaian adat, kesenian, upacara adat, dan elemen lainnya. 

Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda, termasuk 

cara mereka merayakan dan melaksanakannya. Arti dan maksud dari setiap tradisi 

juga berbeda, yang dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan tempat tinggal, dan 

warisan turun temurun dari nenek moyang di setiap daerah.1  

Manusia dan kebudayaan ialah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan 

kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Apabila manusia meninggal, budayanya 

diwariskan ke generasi mendatang, dan seterusnya. Manusia adalah insan yang 

paling sempurna di antara ciptaan Tuhan, karena memiliki akal dan perasaan. 

Berbekal kenyataan tersebut, manusia dapat bersosialisasi dan berkreasi untuk 

menghasilkan budaya baru. Kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa dan karya 

manusia, sehingga kebudayaan tercipta karena adanya manusia.  

Kebudayaan ialah amanat yang dikembangkan oleh manusia, bagian tak 

terpisahkan dari kehidupan. Unsur-unsur pembentukan kebudayaan meliputi: 

 

1 Kebudayaan Koentjaraningrat, “Mentalitas Dan Pembangunan,” Jakarta: Gramedia, 

1985, h. 27. 
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Bahasa, sistem teknologi harian, sistem mata pencarian, organisasi sosial, sistem 

pengetahuan, kepercayaan dan seni.2 

Di antara berbagai definisi budaya, salah satunya adalah bahwa budaya 

adalah suatu bentuk pengetahuan manusia, pemikiran dan gagasan yang 

terkandung dalam akal manusia sebagai manifestasi dari hasil pemikiran manusia, 

yang membutuhkan proses belajar dan latihan. Selanjutnya menurut para 

antropolog, kebudayaan adalah keseluruhan sistem pemikiran, tindakan, dan hasil 

karya manusia dalam kehidupan sosial, yang menjadi milik manusia melalui 

pembelajaran.3 

"Tradisi" berasal dari bahasa Latin, yang berarti "diteruskan". Dalam 

konteks ini, "tradisi" merujuk pada kebiasaan yang berkembang di dalam 

masyarakat, baik berupa adat yang menjadi kebiasaan atau yang diakulturasikan 

dalam ritual adat dan agama secara turun-temurun. Secara lebih luas, "tradisi" dapat 

diartikan sebagai kebiasaan lama yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan 

masyarakat, seringkali berasal dari negara, budaya, periode waktu, atau agama yang 

sama. Tradisi ini biasanya ditransmisikan melalui cerita lisan seperti cerita, atau 

informasi tertulis dalam bentuk buku, naskah kuno, atau prasasti.4 

Tradisi dapat didefinisikan sebagai suatu yang telah ada sejak lama, menjadi 

bagian penting dari masyarakat, dan merupakan informasi yang diwariskan secara 

tertulis dan lisan, yang sangat penting untuk kelangsungan budaya dan diteruskan 

dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak hanya menciptakan warisan budaya, 

tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur yang dijaga dan 

dipertahankan oleh masyarakat. Perubahan zaman tidak bisa dihindari. Era modern 

 
2 Sugira Wahid, Manusia Makassar (Cet I ; Makassar Pustaka Refleksi, 2007), h.4. 

3 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), 

h.144. 

4 A G Muhaimin, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal, Potret Dari Cirebon, Ter. Suganda, 

(Ciputat PT,” Logos Wacana Ilmu, 2011), h.11.\ 
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saat ini mampu mengubah setiap aspek kehidupan manusia, termasuk cara berpikir, 

dan aspek agama juga terlibat dalam mengubah tradisi 

Setiap daerah di Sulawesi Selatan memiliki beraneka ragam tradisi, salah 

satu wilayah yang memiliki beragam tradisi adalah kabupaten Enrekang. Enrekang 

merupakan kawasan pegunungan yang terletak di utara Kota Makassar, berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Toraja. 

Di kabupaten Enrekang terdiri dari beberapa tradisi lokal yang dijalankan 

oleh masyarakat. Tradisi-tradisi tersebut masih dilestarikan dan laksanakan oleh 

masyarakat setempat, salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji ialah tradisi 

magpapellao yang ada di Enrekang Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja. 

Tradisi mangpapellao ini merupakan tradisi penurunan arwah orang meninggal dari 

rumah tradisi ini biasanya dilakukan pada hari ke 40 orang meninggal, tradisi ini 

terdiri dari beberapa proses yang harus dijalankan.  

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Enrekang adalah tradisi 

mangpapellao di desa Pekalobean kecamatan Anggeraja. Tradisi ini dilakukan pada 

hari ke-40 kematian seseorang. Tradisi mangpapellao merupakan budaya yang 

sudah ada sejak nenek moyang kita dan harus tetap dilestarikan. Tradisi ini 

dilakukan bertujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal memohon 

ampunan, keselamatan dan tempat yang layak di sisi Allah Swt. 

Dalam perkembangannya tradisi mangpapellao mulai mengalami 

transformasi, zaman terus mempengaruhi masyarakat, terus mengubah cara berfikir 

ke cara berfikir yang lebih modern, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

ilmu agama. Khususnya masyarakat yang beragama Islam, mereka mulai mencari 

dan mempelajari ilmu ajaran Islam, yang menyebabkan sebagian masyarakat 

Pekalobean sedikit demi sedikit meninggalkan tradisi Mangpapellao, walaupun 

mengalami pergeseran sebagian masyarakat masih melestarikan tradisi ini. dan 
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mereka masih mempercayai hal-hal bersifat gaib. Mereka masih percaya bahwa 

arwah orang yang telah meninggal tetap berada di rumah duka hingga hari ke-40 

setelah kematian. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang 

Tradisi Mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sejarah tradisi mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi mangpapellao di Desa Pekalobean 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

3. Bagaimanakah unsur budaya Islam dalam tradisi mangpapellao di Desa 

Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Fokus penelitian ialah pusat konsentrasi mengenai tujuan penelitian yang 

sedang dilakukan. Fokus penelitian harus ditulis secara eksplesit untuk 

mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data dan interpretasi.   

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dengan judul Tradisi Mangpapellao di Desa 

Pekalobean Kecamatan Anggreaja Kabupaten Enrekang (studi Unsur-unsur 

Budaya Islam) adalah apa saja unsur-unsur budaya Islam yang ada di dalam tradisi 

mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

namun sebelumnya penelitian ini akan membahas terlebih dahulu bagaimana 

sejarah munculnya tradisi ini dan proses pelaksanaannya.  
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2. Deskripsi Fokus 

Tradisi mangpapellao adalah tradisi kematian yang dilakukan secara turun-

temurun. Mengenai sejarah dari tradisi mangpapellao ini tidak ada yang 

mengetahui pasti kapan dan siapa yang pertama kali melakukan tradisi ini. Mereka 

hanya mengetahui bahwa tradisi mangpapellao ini dilakukan oleh orang yang 

pertama kali berada di desa Pekalobean setelah menikah dan mempunyai anak maka 

muncullah aturan atau pamali.  

Adapun prosesi tradisi mangpapellao terdidi dari beberapa tahapan yaitu pra 

pelaksana dengan melakukan proses penyembelihan ayam dan kambing pada sore 

hari dilanjutkan dengan proses mabaca-baca. kemudian proses pelaksanaan yaitu: 

di lakukan pada malam hari kisaran jam 3-4 subuh dengan terlebih dahulu 

mempersiapkan barang-barang yang akan di masuk kan di dalam bungkusan putih 

atau nande papellao, kemudian akan dilakukan mabaca-baca yang dilakukan oleh 

Indo guru, setelah itu penurunan arwah akan dilakukan dengan cara membawa 

bungkusan nande papellao ke rumah indo guru yang dilakukan oleh anak atau 

kerabat dari almarhum. Tahapan selanjutnya adalah pasca pelaksanaan adalah 

penyembelihan tedong yang dilakukan pada pagi hari setelah penurunan arwah 

pada malam hari. 

Adapun unsur-unsur Islam yang ada di dalam tradisi ini adalah membaca 

Bismillah setiap awal kegiatan, penyembelihan hewan dilakukan dengan 

menghadap ke kiblat, pada proses Mabaca-baca surah yang di pakai adalah surah 

Al-Fatihah, Al-Ihklas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan juga penggunaan tasbi dan 

membaca zikir. Tradisi ini juga terdapat nilai-nilai Islam yaitu nilai agama, nilai 

kebersamaan dan nilai silaturahmi. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian adalah kajian pustaka dimana 

kajian pustaka adalah usaha menemukan tulisan ataupun literatur-literatur yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang harus diteliti. 

Adapun literatur-literatur tersebut adalah: 

1. Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan: Alauddin 

University Press 2014. Buku tersebut membahas Sejarah Islam di Sulawesi 

Selatan serta  mengulas kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sulawesi 

Selatan. Salah satu topik yang di bahas dalam buku tersebut adalah upacara 

kematian yang ada di Sulawesi Selatan.5 

2. Skripsi M. Sabir (2019) yang menilite tentang “Tradisi Patang Puloan pada 

Masyarakat di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang.” Yang mana dalam skripsi ini membahas tentang Nilai-nilai yang 

terkandung dalam tradisi patang puloan dan juga bagaimana pandangan 

masyarakat terhadap tradisi patang poloan yang mana tradisi ini sudah 

banyak yang tidak melakukannya lagi karna menganggap tradisi ini tidak 

sesuai dengan ajaran Islam. 

3. Skripsi Fahmi Pasrah AD (2017) yang meneliti tentang “Upacara Adat 

Kematian Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba” 

yang mana di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana prosesi dan 

pengaruh Islam dalam pelaksanaan acara kematian di Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba.  

 

 

 
5 Syarifah Nurul, “Upacara Attaumate Di Kalangan Masyarakat Sayyid Di Desa Cikoang 

Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2019),h. 6. 
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4. Skripsi Abdul Rachmat (2005) yang berjudul “Unsur-unsur Islam Dalam 

Adat Attaumate di Sanrobone Takalar. Dalam penelitian tersebut, dikaji 

bagaimana proses adat kematian sebelum pengaruh Islam dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi. Masyarakat Sanrobone 

masih mempertahankan adat ini secara luas, meskipun ada juga yang telah 

meninggalkan kebiasaan lama karena peningkatan pendidikan dan 

pengetahuan agama yang dimiliki oleh masyarakat Sanrobone. 

5. Skripsi Saenal Abidin (2010) yang berjudul upacara adat kematian di 

Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Penelitian ini difokuskan pada adat 

kematian di Salomekko dan mengulas upacara adat kematian dari perspektif 

adat, budaya, dan agama. Masyarakat Salomekko masih tetap 

mempertahankan dan melestarikan tradisi turun-temurun dalam pelaksanaan 

upacara kematian, yang juga terkait dengan kebiasaan lama yang sulit untuk 

dihilangkan. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian sekarang dan penelitian 

sebelumnya memiliki persamaan dalam hal membahas tradisi pada upacara 

kematian. Namun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya 

adalah permasalahan yang berbeda dan letak geografis nya. Selanjutnya pembeda 

yang signifikan adalah fokus penelitian yang mana penelitian ini difokuskan pada 

unsur-unsur budaya Islam yang ada di dalam tradisi Mangpapellao di Desa 

Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

  



8 
 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diterapkan tujuan 

penulisannya sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Sejarah Tradisi Mangpapellao di Desa 

Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Tradisi 

Mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur Budaya Islam dalam Tradisi 

Mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah 

 Hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan dapat di jadikan referensi khususnya dalam bidang kajian budaya 

dan tradisi. Dan di harapkan bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

b. Kegunaan praktis  

Hasil Penelitian di harapkan dapat membuat masyarakat Pekalobean untuk 

terus melestarikan kebudayaan ini agar generasi selanjutnya bisa menikmati nya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Kebudayaan  

Istilah kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Maka 

kebudayaan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, 

termasuk ciptaan, karsa, dan rasa manusia. Istilah ini mencakup norma-norma, 

nilai-nilai, ekspresi kreatif, bahasa, seni, agama, dan berbagai aspek lain dari 

kehidupan manusia yang mencerminkan ciptaan dan intelektualitas manusia..1       

Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama 

artinya dengan kebudayaan, 2 Menurut E.B. Taylor, konsep kebudayaan mencakup 

seluruh kompleksitas kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya, dan mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat (kebiasaan), dan 

karakteristik lainnya yang dimiliki oleh anggota masyarakat. 3 

Kebudayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai 

kelompok sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan 

pengalaman hidup mereka. Kebudayaan juga membentuk tingkah laku manusia. 

Oleh karena itu, kebudayaan terdiri dari kumpulan aturan, petunjuk, rencana, dan 

strategi. Ini termasuk kumpulan model kognitif yang dimiliki manusia dan 

digunakan secara selektif saat berinteraksi dengan lingkungannya, yang tercermin 

dalam perilaku dan tindakan mereka. 

 
1 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009),h.   146. 

2 Pengantar Antropologi Koentjaraningrat, “Rineka Cipta” (Jakarta: Universitas, 1965), 

77–78. 

3 M Munandar Soelaeman, “Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar Bandung: PT,” Refika 

Aditama, 2007, 25. 
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Menganalisis konsep kebudayaan perlu dilakukan menggunakan 

pendekatan dimensi wujud dan isi dari wujud kebudayaan. 

Menurut dimensi wujudnya, kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu: 

1. Budaya merujuk pada kompleksitas ide, konsep, dan pemikiran manusia. 

Sifatnya abstrak, tidak dapat terlihat, dan berfokus pada pemikiran manusia 

yang mengarahkannya. Diketahui bahwa sistem budaya ini bukanlah 

elemen-elemen terpisah, melainkan saling terhubung berdasarkan prinsip-

prinsip yang erat, membentuk suatu sistem ide dan pemikiran yang kokoh 

dan berkelanjutan. 

2. Aktivitas manusia yang saling berinteraksi membentuk kompleksitas 

aktivitas yang konkret, dapat diamati, dan sering disebut sebagai sistem 

sosial. Sistem sosial ini tidak dapat dipisahkan dari sistem budaya. Apapun 

bentuknya, pola aktivitas ini ditentukan atau diatur oleh ide-ide dan 

pemikiran yang ada di dalam pikiran manusia. Melalui interaksi manusia, 

pola aktivitas ini juga dapat menghasilkan ide, konsep, dan pemikiran baru 

yang pada akhirnya menjadi bagian dari sistem budaya dari individu yang 

terlibat dalam interaksi tersebut. 

3. Budaya juga dapat muncul dalam bentuk fisik. Aktivitas manusia yang 

berinteraksi tidak terlepas dari penggunaan berbagai alat yang diciptakan 

untuk mencapai tujuan. Kegiatan ini menghasilkan benda-benda yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk fisik yang konkret dari 

budaya ini dapat disebut sebagai kebudayaan fisik, mulai dari objek diam 

hingga objek yang bergerak.4 

 

 
4 M munandar Soelaeman, Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar (Bandung: PT”Refika 

aditama , 2007) h. 22 
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Ketiga bentuk kebudayaan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada 

kenyataannya, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam 

kehidupan manusia. Kebudayaan dan adat-istiadat berperan dalam mengatur serta 

memberikan pedoman dan arahan kepada manusia. Baik itu ide-ide dan pemikiran 

maupun tindakan dan karya manusia, semuanya berkontribusi pada pembentukan 

objek kebudayaan fisik. Di sisi lain, keberadaan kebudayaan fisik menciptakan 

suatu konteks kehidupan yang khusus, semakin menjauhkan manusia dari 

lingkungan alaminya dan berdampak pada pola perilaku serta bahkan cara berpikir 

manusia.5 

Menurut J.J. Hoenigman, kebudayaan dapat dibedakan menjadi tiga 

wujud, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. 

a. Gagasan (Wujud Ideal): 

   Wujud kebudayaan ideal terdiri dari kumpulan ide, gagasan, nilai, 

norma, peraturan, dan elemen abstrak lainnya yang tidak dapat dirasakan secara 

fisik. Gagasan kebudayaan ini terdapat dalam pikiran anggota masyarakat. Jika 

ide-ide tersebut diekspresikan dalam bentuk tulisan, maka kebudayaan ideal dapat 

dijumpai dalam karya-karya tulis yang dihasilkan oleh anggota masyarakat 

tersebut. 

b. Aktivitas (Tindakan): 

   Aktivitas merupakan manifestasi kebudayaan dalam bentuk tindakan 

berpola yang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat. Manifestasi ini dikenal 

sebagai sistem sosial, yang melibatkan interaksi dan hubungan antar manusia 

dalam melaksanakan aktivitas berdasarkan adat istiadat dan perilaku tertentu. Ini 

bersifat nyata, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati serta 

didokumentasikan. 

 
5 Koentjaraningrat, “Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi PT,” (Rineka Cipta: Jakarta, 

2009) h. 152. 
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c. Artefak (Karya) 

   Artefak adalah manifestasi nyata dari kebudayaan berupa aktivitas dan 

kerja manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Mereka mencakup objek nyata 

yang dapat diamati, disentuh, dan direkam. Di antara berbagai bentuk kebudayaan, 

artefak memiliki kualitas yang paling gamblang dan nyata.6 

Dalam buku Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya 

Dasar, Rafael Raga Maran mengatakan bahwa tujuh komponen utama membentuk 

setiap kebudayaan: kepercayaan, nilai, norma dan sanksi, simbol, teknologi, bagasa, 

dan kesenian.7  

Dalam bukunya “Pengantar Antropologi,” Koenjaraningrat mengeksplorasi 

aspek fundamental kebudayaan Islam dengan memanfaatkan kerangka yang 

ditetapkan oleh para antropolog. Menurut Koenjaraningrat, terdapat tujuh unsur 

budaya universal yang dapat diamati pada masyarakat di seluruh dunia. Unsur-

unsur inilah yang membentuk hakikat kebudayaan Islam. antara lain sebagai 

berikut: 

a. Bahasa 

b. Sistem pengetahuan 

c. Organisasi sosial 

d. Sistem peralatan hidup dan teknologi 

e. Sistem mata pencaharian hidup 

f. Sistem religi 

g. kesenian8 

 

 
6 Gitalora, Pengertian budaya, http//teluk bone.blogspot.com/008/3/ pengertian 

budaya.htm(26 februari 2023) 

7 Rafael Raga Maran, Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar 

(Rineka Cipta, 2007). h. 38-46 

8 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Aksara Baru, Jakarta, 1980), h. 127. 
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B.  Pengartian Tradisi dan Fungsi Tradisi  

1. Pengertian Tradisi 

Istilah "tradisi" berasal dari akar kata Latin "tradition", yang secara khusus 

berasal dari kata kerja "tradere", yang kemudian diadaptasi menjadi kata bahasa 

Inggris "tradition". “Tradere” sendiri berasal dari kata yang berarti tindakan 

menyampaikan, menyerahkan, atau mentransmisikan. Oleh karena itu, tradisi dapat 

dipahami sebagai sesuatu yang diturunkan atau diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya.9 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi diartikan sebagai 

suatu kebiasaan masyarakat yang diwariskan dan terus dilakukan secara turun 

temurun. Definisi ini mencakup adat istiadat yang diwariskan, terlepas dari apakah 

nilai-nilainya positif atau negatif. Dalam perspektif KBBI, setiap praktik yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dianggap sebagai tradisi, 

meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi-tradisi tersebut mungkin 

berbeda.10 

Tradisi biasanya didefinisikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya atau kebiasaan yang dilakukan secara konsisten 

selama periode waktu tertentu. Tradisi adalah bagian penting dari kebudayaan dan 

tidak dapat dipisahkan darinya. Kebudayaan terdiri dari banyak hal yang berbeda, 

termasuk seni, ilmu pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan 

kebiasaan manusia. 

 
9 Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal:Potret Dari Cirebon, Ter. Suganda, 

(Cet.I : Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 166. 

10 Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, Terj. Suganda, 

hal, 16 
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"Tradisi", yang berarti "diteruskan" atau "kebiasaan," berasal dari bahasa 

Latin. Dengan kata lain, tradisi adalah kebiasaan yang telah ada sejak lama dan 

telah menjadi bagian penting dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. 

Pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik 

melalui tulisan maupun lisan, merupakan komponen paling penting dari tradisi. 

Tradisi mengandung ide-ide seperti animisme dan dinamisme. Animisme adalah 

kepercayaan pada makhluk halus dan roh, dan masyarakat yang belum berinteraksi 

atau menerima ajaran agama samawi sering memegang kepercayaan ini.11 

Dalam antropologi, "dinamisme" adalah istilah yang mengacu pada 

kepercayaan pada kekuatan gaib. Dalam hal ini, objek tertentu memiliki 

kemampuan mistik, yang menuntut penghormatan, dan terkadang memerlukan 

ritual khusus untuk memastikan perlindungannya. Keyakinan seperti ini 

memengaruhi tindakan sehari-hari masyarakat, seperti etika dan ekspresi seni.12 

Tradisi mempunyai hubungan yang mendalam dengan kehidupan individu 

dan mempunyai arti penting karena mempunyai arti yang beragam. Pelestarian dan 

transmisi tradisi dalam suatu masyarakat bergantung pada keyakinan bahwa tradisi-

tradisi ini mempunyai nilai yang berarti bagi anggotanya, 

Soerjono Soekanto mendefinisikan tradisi sebagai tindakan yang konsisten 

atau berulang-ulang yang dilakukan oleh sekelompok individu secara kolektif. 

Dalam pandangan Shils, tradisi mencakup segala sesuatu yang diwariskan atau 

diwariskan dari masa lalu hingga masa kini. Coomans, M menggambarkan tradisi 

sebagai gambaran sikap dan perilaku manusia yang berkembang seiring berjalannya 

waktu dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.13 Tradisi yang telah 

 
11 Zakiah Daradjat, Perbandingan Agama (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 28. 

12 Bakhtiar Amsal, “Filsafat Agama, Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia,” 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, 63. 

13 Rofiana Fika Sari, “Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli,” Dalam Https://Www. 

Idpengertian. Com/Pengertian-Tradisi-Menurut-Para-Ahli (16 oktober 2023). 
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menjadi bagian dari budaya akan berperan sebagai sumber nilai-nilai moral dan 

etika dalam perilaku serta tutur kata seseorang. Hal ini akan membantu individu 

untuk melihat realitas di sekitarnya sebagai upaya adaptasi, meskipun sejatinya 

motivasi perilaku seseorang dapat berasal dari dirinya sendiri.14 

2. Penyebab Perubahan Tradisi 

Perubahan dalam tradisi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik antara 

berbagai tradisi dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam tradisi dapat tercermin 

dalam jumlah orang yang mempraktikkan nya. Terkadang, suatu tradisi bisa 

menarik perhatian banyak orang dan mempengaruhi masyarakat di wilayah tertentu 

atau bahkan secara global. Selain itu, perubahan dalam tradisi juga terlihat dalam 

aspek kualitasnya seperti penambahan atau penghapusan unsur-unsur tradisi, 

konsep, simbol, dan nilai-nilai tertentu.    

3. Fungsi Tradisi 

Tradisi merujuk pada kebiasaan yang secara rutin dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat, baik dalam lingkup umum maupun khusus. Tradisi ini 

telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya masyarakat dan menjadi 

bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Oleh karena itu, masyarakat 

mematuhi dan berusaha menjaga kelestarian tradisi tersebut sebagai upaya untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Secara umum masyarakat seringkali menyamakan tradisi dengan adat, tetapi 

perlu dipahami bahwa tradisi dan adat sebenarnya memiliki perbedaan. Tradisi 

merupakan kebiasaan kuno yang diwariskan oleh leluhur dan dilakukan oleh 

masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi ini memiliki waktu 

tertentu dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan dampak positif atau 

negatif tergantung dari bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan. Di sisi lain, adat 

 
14 Kuntowijoyo, “Budaya Dan Masyarakat,” Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, h. 3. 
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merujuk pada aturan yang mengatur perilaku masyarakat, baik secara individu 

maupun secara kolektif. 

Fungsi tradisi, yaitu sebagai berikut: 

a. Mempererat ikatan silahturahmi dengan anggota keluarga 

Tradisi berperan dalam mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota 

keluarga, menciptakan momen yang mengingatkan mereka akan nilai-nilai keluarga 

yang penting. Melalui pelaksanaan tradisi, anggota keluarga dapat merasa lebih 

terhubung secara emosional dan memperdalam pemahaman satu sama lain. 

b. Keseimbangan hidup 

Dengan adanya tradisi, individu yang memiliki jadwal yang sibuk dan 

terikat dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari dapat terinspirasi untuk menyisihkan 

waktu dan mengalami pengalaman yang berbeda. Ini dapat membantu mencapai 

keseimbangan dalam kehidupan mereka. 

c. Menjadi pengikat 

Tradisi memainkan peran penting dalam mengingatkan setiap anggota 

keluarga secara berkelanjutan. Tradisi ini bertindak sebagai ikatan yang 

menghubungkan mereka dan juga menumbuhkan rasa kerinduan terhadap keluarga. 

C.  Upacara Kematian 

Upacara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. 

Upacara dapat diadakan untuk memperingati suatu peristiwa atau sebagai bentuk 

penyambutan. Menurut Koentjaraningrat, upacara adat mengacu pada sebuah acara 

yang dilakukan secara teratur dengan keterlibatan penuh dari masyarakat, sehingga 

dianggap dapat membangkitkan semangat dan kebanggaan dalam diri mereka.15 

Menurut pandangan Islam dan hadis mengenai kematian, dijelaskan bahwa 

semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Kematian merupakan suatu hal 

 
15 K Koentjaraningrat, Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia.[Humans and Culture in 

Indonesia],( Jakarta: Djambatan, 2010), h. 32. 
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yang tidak dapat dielakkan atau dihindari sesuai dengan ketentuan Allah SWT. 

Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa lama seseorang akan hidup. 

Kematian, atau disebut ajal, adalah berakhirnya kehidupan ketika 

meninggalkan suatu organisme biologis. Menurut Harun Nasution, kematian dapat 

dijelaskan sebagai terpisahnya antara tubuh halus (sering disebut tubuh astral atau 

tubuh Richam) dan tubuh kasar. Kedua badan tersebut dihubungkan dengan tali 

yang sangat tipis yang terletak di kepala orang tersebut. 

Dalam perspektif Islam, ajal dianggap sebagai perpindahan ataupun 

peralihan jiwa menuju kehidupan baru, lebih tinggi, dan abadi. Islam menekankan 

maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menemani atau membantu jiwa dalam 

perjalanannya menjalani kehidupan setelah kematian, kecuali akumulasi perbuatan 

pribadi.16 

Ritual kematian merupakan rangkaian ritual yang bertujuan untuk 

melepaskan jiwa orang yang meninggal agar dapat berpindah dari dunia ini ke 

akhirat. Pelaksanaan perbuatan dalam ritual ini mempunyai struktur yang teratur 

dan dianggap mempunyai makna spiritual. 

D. Akulturasi, Asimilasi, dan Defusi 

1. Akulturasi 

Sarjana antropologi memberikan berbagai definisi untuk istilah "akulturasi" 

(acculturation, atau culture contact), namun mereka sepakat bahwa istilah tersebut 

merujuk pada proses kemasyarakatan yang terjadi ketika sekelompok orang dari 

suatu budaya bersentuhan dengan komponen budaya asing.Proses ini terjadi dengan 

cara yang membuat unsur-unsur asing tersebut diterima dan diintegrasikan secara 

 
16 Amin Darori, Islam Dan Kebudayaan Jawa,(Yogyakarta: Gama Media, 2002), h.59. 
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perlahan ke dalam kebudayaan mereka sendiri, sehingga unsur-unsur tersebut tidak 

sepenuhnya hilang.17 

Akulturasi dalam kamus besar bahasa indonesia didefinisikan sebagai 

pencampuran dua atau lebih budaya yang saling mempengaruhi dan bertemu. 

Sebagian kelompok dapat memilih untuk menerima satu atau lebih elemen 

kebudayaan asing, sementara kelompok lain berusaha menolak pengaruh tersebut. 

Para ahli antropologi memberikan berbagai definisi untuk kata-kata 

"kulturisasi" dan "akulturasi." Namun, mereka setuju bahwa ini adalah proses sosial 

ketika suatu kelompok orang dengan kebudayaan tertentu menghadapi elemen dari 

kebudayaan lain. Proses ini memungkinkan elemen-elemen tersebut diterima dan 

diintegrasikan ke dalam kebudayaan kelompok tersebut tanpa menghilangkan 

kebudayaan asli mereka.18 Bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah 

beberapa contoh akulturasi. 19 

Dalam terbentuknya proses kulturasi, terdapat beberapa syarat lain yang 

perlu dipertimbangkan. Pertama, adanya keseragaman diperlukan, Misalnya saja 

munculnya nilai-nilai baru karena adanya kesamaan pada tataran model budaya. 

Kedua, diperlukan juga kondisi fungsional, yaitu nilai-nilai baru yang dianut hanya 

sebagai manfaat yang tidak penting atau sekedar penampilan. Hal ini 

memungkinkan proses akulturasi dapat berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, 

nilai-nilai yang sesuai secara fungsional dan bermanfaat bagi kebudayaan 

mempunyai ketahanan yang lebih lama dalam proses kebudayaan. 

 
17 Hilman Hadikusuma, “Hukum Pernikahan Adat” (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 

1995), h. 12. 

18 Abdurrahmat Fathoni, Antropologi Sosial Budaya: Suatu Pengantar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 30. 

19 Abdul Gafar Pringgodigdo, Franklin Books Program, Ensiklopedi Umum, 

Yogyakarta:Kanisius, 1973, h. 30. 
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Ciri utama dari proses akulturasi adalah menerima kebudayaan asing 

kemudian mengolahnya menjadi kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan 

keunikan kebudayaan sumbernya. Soerjono Soekanto menyatakan unsur bentuk 

kebudayaan asing yang mudah diterima meliputi unsur yang mudah beradaptasi dan 

bermanfaat. Sebaliknya, unsur-unsur wujud kebudayaan asing yang sulit diterima 

termasuk unsur-unsur yang memerlukan proses sosialisasi yang lebih kompleks, 

seperti ideologi, kepercayaan, dan falsafah.20 

2. Asimilasi 

Asimilasi didefinisikan di dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perpaduan 

atau penyesuaian ciri-ciri asli dengan sifat lingkungan. Asimilasi merupakan 

tahapan lebih lanjut dari proses sosial yang ditandai dengan upaya untuk 

mengurangi perbedaan antar individu atau kelompok. Hal ini juga melibatkan 

pertimbangan kepentingan dan tujuan bersama serta upaya untuk meningkatkan 

kesatuan dalam sikap, tindakan, dan proses mental. 

Setelah terjadinya asimilasi ke dalam suatu kelompok orang atau 

masyarakat, seseorang menjadi bagian dari kelompok tersebut dan tidak lagi 

membedakan dirinya dengannya. Selama proses asimilasi, individu tersebut 

mengidentifikasi dirinya dengan tujuan dan kebutuhan kelompok. Dalam proses 

asimilasi, Perbedaan yang membedakan dua kelompok masyarakat melebur 

menjadi satu. Singkatnya, asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap yang 

serupa, terkadang emosi, dengan tujuan mencapai kesatuan atau setidaknya 

integrasi dalam pemikiran, tindakan, dan organisasi.21 

Anda memberikan gambaran yang komprehensif tentang asimilasi. Dalam 

konteks ini, asimilasi sepenuhnya berfokus pada eliminasi perbedaan, yang 

 
20 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Rajawali pers, 2014), h. 112-121. 

21 Soerjono Soekanto “Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi),” Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013, h. 73. 
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kemudian digantikan oleh persamaan budaya, kesatuan pemikiran, perilaku, dan 

tindakan. Proses asimilasi menciptakan perubahan yang substansial dalam 

masyarakat. Situasi asimilasi terjadi ketika: 

a) Terdapat perbedaan budaya antar masyarakat manusia yang hidup di kawasan 

dan masa yang sama.  

b) Orang-orang dari berbagai kelompok berinteraksi secara intensif dan serta-

merta dalam waktu kurun yang lama.  

c) Masing-masing pihak menyelaraskan diri dengan budayanya masing-masing, 

sehingga terjadi proses saling pembiasaan antar kelompok tersebut 

Asimilasi adalah proses di mana perbedaan kebudayaan, interaksi intensif 

yang berlangsung lama, dan perubahan dan penyesuaian kebudayaan dari setiap 

kelompok menyebabkan upaya untuk mencapai kesatuan dalam tindakan, sikap, 

dan proses mental dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama. 

Faktor-faktor yang dapat memfasilitasi terjadinya asimilasi termasuk: 

a. Sikap toleransi (kemauan untuk beradaptasi). Jika toleransi antar kelompok 

manusia yang berbeda budaya dapat dipraktekkan, maka proses asimilasi dapat 

berjalan lebih mudah tanpa menemui banyak kendala yang berarti. 

b. Keseimbangan peluang ekonomi. Pemberian kesempatan yang seimbang 

dalam bidang perekonomian dapat memberikan kesempatan kepada semua 

pihak untuk mencapai jabatan tertentu berdasarkan kemampuannya.. Ini 

dapat mengimbangi perbedaan peluang yang muncul akibat kebudayaan yang 

beragam, memudahkan proses asimilasi. 

c. Sikap menghormati individu lain dan budayanya. Saling menghormati ini 

didukung oleh masyarakat yang mengakui kelebihan dan kelemahan masing-

masing, mempererat hubungan antar masyarakat yang mendukung 

kebudayaan-kebudayaan tersebut. 
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d. Kesamaan unsur-unsur kebudayaan. Keberadaan kesamaan ini dapat 

memfasilitasi penghapusan prasangka antar kelompok, membuat usaha 

asimilasi menjadi lebih mudah dijalankan. 

e. Gagasan tentang cara pandang yang terbuka dari para penguasa di masyarakat 

akan mempermudah proses asimilasi dengan mengurangi kemungkinan 

kelompok mayoritas melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.  

f. Perkawinan campuran Misalnya, perkawinan antara kelompok minoritas 

dengan kelompok mayoritas atau antara penjajah dengan masyarakat terjajah. 

Kelompok-kelompok ini dapat menjadi perantara penyebaran budaya 

kolonial. ke masyarakat yang terjajah. 

g. Adanya musuh eksternal bersama. Karena kesadaran akan ancaman dari 

musuh bersama membuat kelompok-kelompok dalam masyarakat sering 

melupakan perbedaan mereka, yang memudahkan asimilasi. Akibatnya, hal 

ini cenderung meningkatkan rasa persatuan dalam masyarakat.22 

Selain faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya asimilasi Beberapa 

faktor umum yang dapat menghambat asimilasi termasuk:  

a) kurangnya pemahaman terhadap budaya yang ditemui,, yang seringkali 

merupakan penyebab ketiga. 

b) Kehidupan suatu kelompok minoritas terisolasi dalam masyarakat, biasanya.  

c) Perasaan bahwa kebudayaan suatu kelompok atau golongan tertentu lebih 

penting daripada kebudayaan kelompok atau golongan lainnya.  

d) Rasa takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 

e) Dalam beberapa kasus, perbedaan warna kulit atau karakteristik fisik tertentu 

juga dapat menghambat asimilasi. 

 
22 J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, “Sosiologi Teks Pengantar & Terapan,” (Cet. III; 

Jakarta: Kencana  2007): h. 62. 
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f) Asimilasi dapat dihambat oleh sentimen in-group yang kuat, yaitu perasaan kuat 

bahwa seseorang terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok yang 

bersangkutan.  

g) Konflik pribadi dan perbedaan kepentingan juga dapat menghambat asimilasi. 

h) Gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap golongan minoritas lain dapat 

menjadi hambatan serius dalam kelancaran proses asimilasi. Hal ini disebabkan 

oleh gangguan yang diterima oleh golongan minoritas dari pihak yang memiliki 

kekuasaan..23 

Dalam proses asimilasi biasanya melibatkan golongan mayoritas dan 

sebagian golongan minoritas. Dalam situasi seperti ini, komponen kebudayaan 

minoritas mengalami perubahan dan secara bertahap menyesuaikannya dengan 

kebudayaan mayoritas. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan mereka kehilangan 

identitas kebudayaan asli mereka dan beralih ke kebudayaan mayoritas. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara kelompok yang berbeda 

cenderung menyebabkan perubahan identitas etnik dan kecenderungan asimilasi, 

dan bahwa masing-masing individu atau kelompok memiliki kesadaran tentang 

masalah ini..24 

3. Defusi  

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, difusi diartikan sebagai pengedaran 

atau perluasan sesuatu (misalnya budaya, teknologi, atau gagasan) dari satu 

 
23 Soerjono Soekanto, “Sosiologi: Suatu Pengantar,” Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

1986, h. 77-79. 

24 Koentjaraningrat, “Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi PT,”(Rineka Cipta: Jakarta, 

2009),  h. 255. 
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kelompok ke kelompok lain.25. Difusi merupakan peristiwa sejarah yang mengubah 

suatu budaya melewati transfer materi, perilaku, dan kepercayaan lintas budaya.26 

Difusi yaitu penyaluran unsur kebudayaan dari suatu tempat di muka bumi 

ke tempat lain. Proses ini dapat terjadi melalui pergerakan kelompok manusia atau 

bangsa, tetapi juga dapat terjadi tanpa perpindahan kelompok, hanya melalui 

individu tertentu yang membawa unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke 

tempat lain.. Para pedagang dan pelaut biasanya menjadi aktor utama dalam proses 

ini.27 

 

Penularan unsur budaya dari satu orang ke orang lain dapat dilakukan 

dengan berbagai cara: 

a. Hubungan simbiosis adalah hubungan yang bentuk dan budaya para kelompok 

jarang berubah. Misalnya saja sistem barter yang terjadi antara hasil pertanian 

dan perburuan di wilayah pedalaman Afrika Tengah dan Barat. Meskipun 

mereka saling membutuhkan, hubungan mereka hanya sebatas pertukaran 

barang-barang tersebut dan dampak dari prosesnya hampir tidak ada.  

b. Hubungan yang Disebabkan oleh Perdagangan: Para pedagang membawa 

elemen dari budaya lain ke dalam kebudayaan penerima, sehingga secara tidak 

sengaja memasuki kebudayaan penerima. Banyak orang menyebut hubungan 

ini sebagai "penetration pacifique", yang berarti pemasukan secara damai. 

c. stimulus diffusion yaitu Stimulus Diffusion: Ketika suatu unsur dari suatu 

kebudayaan masuk ke kebudayaan lain, unsur tersebut mendorong 

 
25 Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat 

Bahasa,” 2008, h. 163. 

26 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis 

Mengenai Paradigma (Cet. I; Jakarta: kencana, 2015), h. 63. 

27 Koentjaraningrat, “Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi PT,”(Rineka Cipta: Jakarta, 

2009) h. 199. 
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pembentukan unsur-unsur baru oleh masyarakat penerima. Meskipun konsep 

awal berasal dari unsur asing, konsep baru diciptakan oleh penduduk 

kebudayaan penerima. 

Difusi akan terjadi ketika penemuan baru, yang telah diterima oleh 

masyarakat, dapat disebarkan ke masyarakat umum. Proses ini terjadi saat 

masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan menjadi salah satu pendorong 

perkembangan kebudayaan. Ketika suatu lokasi dapat digunakan sebagai media 

untuk menyebarkan elemen-elemen kebudayaan, ini disebut penyebaran 

kebudayaan, atau proses difusi. 

Difusi juga dapat dipengaruhi oleh kontak dalam masyarakat, yaitu kontak 

antara budaya masyarakat yang saling berhadapan. Dalam kasus seperti ini, 

keberadaan unsur-unsur budaya masing-masing memengaruhi masyarakat 

pengguna budaya lainnya karena manfaat dan nilai guna yang terkandung dalam 

budaya masyarakat tersebut.28   

 
28 Yudistira K Garna, “Teori-Teori Perubahan Sosial,” (Program Pascasarjana, 

Universitas Padjadjaran, 1992), h. 75. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Peneliti memilih penelitian kualitatif untuk penelitian ini. Menurut Lodico, 

Spaulding, dan Voegtle, penelitian kualitatif (juga dikenal sebagai penelitian 

interpretatif atau penelitian lapangan) adalah metodologi yang berasal dari ilmu 

bidang seperti sosiologi. dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian di 

bidang pendidikan.1 

Menurut Craswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian deskriptif 

yang menekankan pemahaman proses dan makna dari perspektif subjek dan 

berfokus pada analisis kata-kata, penyajian rinci dari perspektif informan, dan 

penelitian pada situasi alami.2 

Jenis penelitian ini yakni dimana penulis melakukan penelitian langsung ke 

lokasi dan terlibat langsung dengan objek yang diteliti.  

2. Lokasi Penelitian 

Letak Geografis  

Kabupaten Enrekang, terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, 

merupakan sebuah entitas administratif Daerah Tingkat II yang menawarkan 

wawasan unik tentang keragaman geografis dan budaya di wilayah ini. Dengan 

ibu kotanya yang berada di Kota Enrekang, kabupaten ini membentang luas 

 
1 Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data,” (Jakarta: PT Raja Perguruan 

Tinggi, 2014), h. 2. 

2 Noor Juliansyah, “Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah,” 

Jakarta: Prenada Group, 2011, h. 35. 



 

 

sebesar 1.786,01 kilometer persegi, mencakup beragam topografi dan ekosistem 

yang menandai identitas geografisnya yang khas2. 

Pembagian administratif Kabupaten Enrekang menjadi 12 kecamatan 

menunjukkan struktur pemerintahan yang terorganisir, yang lebih lanjut dibagi 

menjadi satuan wilayah yang lebih kecil, yaitu 129 desa dan kelurahan. Struktur 

ini tidak hanya merefleksikan sistem administrasi yang efektif tetapi juga 

menyoroti keragaman sosial dan budaya yang ada di dalamnya. Setiap kecamatan 

dan desa/kelurahan memiliki karakteristik unik yang berkontribusi pada mozaik 

budaya dan sosial Kabupaten Enrekang. 

Wilayah ini, dengan luas dan pembagian administratifnya, menjadi rumah 

bagi berbagai komunitas yang hidup berdampingan, masing-masing dengan adat, 

tradisi, dan bahasa yang khas. Keragaman ini merupakan cerminan dari kekayaan 

budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Enrekang, menjadikannya 

sebuah daerah yang kaya akan potensi untuk dipelajari dan dijelajahi baik dari aspek 

sosial, budaya, maupun alaminya.  

Wilayah Kabupaten Enrekang dikelilingi oleh berbagai kabupaten, dengan 

Kabupaten Tanah Toraja di utara, Kabupaten Luwu di timur, Kabupaten Sidrap di 

selatan, dan Kabupaten Pinrang di barat. Kabupaten Enrekang memiliki topografi 

yang sebagian besar terdiri dari area perbukitan kapur yang membentang dari utara 

ke tengah, dengan elevasi yang variatif dari 47 hingga 3.293 meter di atas 

permukaan laut. Daerah ini termasuk juga dalamnya lembah-lembah yang terjal, 

berbagai sungai, dan tidak termasuk daerah pesisir. 

Keragaman geografis yang mencolok di Kabupaten Enrekang, yang 

terletak di wilayah Massenrempulu, telah membentuk kondisi sosial dan budaya 

yang unik, termasuk pembentukan kelompok-kelompok etnik yang berbeda 



 

 

dengan variasi linguistik yang signifikan. Dalam konteks ini, observasi mendalam 

mengungkapkan bahwa keragaman linguistik ini termanifestasi dalam 

penggunaan tiga bahasa utama oleh masyarakat setempat, yaitu bahasa Duri, 

Enrekang, dan Maiwa, yang masing-masing diucapkan oleh kelompok etnik yang 

berbeda. 

Penggunaan bahasa Duri terutama dapat ditemui di antara penduduk di 

wilayah Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio, dan sebagian 

besar wilayah Anggeraja. Bahasa ini, sebagai alat komunikasi utama, 

mencerminkan identitas sosial dan kebudayaan mereka, serta memfasilitasi 

interaksi sehari-hari dan pemertahanan tradisi lisan. 

Di sisi lain, bahasa Enrekang dipertuturkan oleh masyarakat di kota 

Enrekang itu sendiri, Cendana, dan oleh sebagian penduduk di Anggeraja, 

menandakan adanya variasi linguistik internal yang juga merefleksikan diversitas 

etnik dan budaya dalam wilayah tersebut. Bahasa ini, sama halnya dengan bahasa 

Duri, tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi tetapi juga sebagai simbol 

identitas komunal yang kuat 

Desa Pekalobean di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi 

Selatan, menunjukkan kehidupan pedesaan yang unik dengan luas 9,92 km persegi 

dan lokasi strategis 31 km dari ibukota kabupaten. Desa ini terkenal karena 

pertanian produktifnya, seperti perkebunan bawang merah dan sayur-sayuran, yang 

menjadi sumber penghasilan utama penduduknya. Berbatasan dengan Desa Salu 

Dewata, Kelurahan Mataram, Bubun Lamba, dan Desa Singki, Pekalobean 

menikmati hubungan sosial dan ekonomi erat antarwilayah, mencerminkan 

keterkaitan komunitas yang kuat dan kontribusi pada ekonomi lokal sambil 

memelihara tradisi dan sumber daya alam. 



 

 

Keadaan iklim di desa Pekalobean terdiri dari musim hujan, kemarau, dan 

musim pancaroba. Dimana musim hujan berlangsung antara bulan januari sampai 

dengan april, musim kemarau berlangsung antara bulan juli sampai dengan bulan 

november, sedangkan musim pancaroba antara bulan mei sampai dengan bulan 

juni.  

Desa Pekalobean, sebuah entitas geografis dan sosial, dibentuk melalui 

penggabungan lima dusun: Marena, Pasang, Malimongan, Kota, dan Sipate. Proses 

integrasi ini menghasilkan sebuah komunitas terpadu yang mencerminkan sinergi 

sosial dan kultural antar dusun, berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif 

desa. Dari perspektif demografis, Desa Pekalobean dihuni oleh total 2.380 jiwa, 

dengan distribusi gender yang relatif seimbang, yakni 1.208 laki-laki dan 1.172 

perempuan, serta terdapat 573 unit kepala keluarga (KK). 

Desa Pekalobean di Kabupaten Enrekang adalah contoh desa adat yang 

mengutamakan pelestarian nilai budaya dan tradisi dari nenek moyang, dengan 

mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki lima tempat ibadah. 

Masyarakat desa ini mengalami transisi pendidikan yang signifikan, dari 

sebelumnya hanya menempuh pendidikan dasar, kini ada dorongan kuat bagi anak-

anak untuk mengejar pendidikan lebih tinggi meskipun terdapat keterbatasan 

fasilitas dengan hanya tiga sekolah dasar tersedia. Kendala infrastruktur ini 

menunjukkan perlunya investasi dalam pendidikan untuk mendukung kemajuan 

sosial ekonomi desa dan memberikan generasi muda akses ke pendidikan 

berkualitas, meskipun harus menempuh perjalanan jauh untuk pendidikan 

menengah. 

Masyarakat desa Pekalobean pada umumnya mempunyai mata pencarian 

sebagai petani, wiraswasta, pedagang, PNS, karyawan swasta, sopir, buruh, dan 

Honorer. Keadaan ekonomi masyarakat desa Pekalobean lebih banyak yang 



 

 

berprofesi sebagai petani karena didukung oleh kondisi geografis yang ada di desa 

Pekalobean. Tanaman yang di taman seperti cengkeh, kopi, bawang merah, jagung, 

ubi jalar, cabe, tomat dan sayur-sayuran yang lain.  

B. Pendekatan penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Historis  

Peneliti memilih pendekatan sejarah untuk mengungkap peristiwa masa lalu 

dengan tujuan merekonstruksi peristiwa tersebut secara objektif dan sistematis. 

Pendekatan sejarah digunakan sebagai metode kajian yang memungkinkan 

pemahaman manusia serta tindakan mereka yang selalu berubah seiring berjalannya 

waktu dan ruang.3 Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari pemahaman 

tentang apa yang terjadi dalam tradisi mangpapellao. 

2. Pendekatan Antropologi 

Peneliti melihat nilai dan konsep yang ada dalam kehidupan masyarakat 

yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat, dan dapat memahami tradisi 

mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Pendekatan antropologi dan sejarah berfokus pada manusia, yang 

merupakan subjek yang sama, terutama dalam konteks peradaban manusia. Kajian 

antropologi budaya dan sejarah peradaban saling berhubungan. Dalam studi 

antropologi budaya, elemen seperti norma-norma, adat-istiadat, tingkat peradaban, 

dan gaya hidup dibahas dalam sejarah peradaban. Diharapkan bahwa metode 

antropologi ini akan membantu kita memahami prinsip dan aturan Islam yang ada 

dalam budaya tersebut.4   

 
3 Abd Rahman Hamid, Rahman Dan Muhammad Saleh Madjid, "Pengantar Ilmu Sejarah". 

(Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 10. 

4 Samsul Munir Amir, “Sejarah Peradaban Islam Dalam H. Abdurrahman Mas’ud Kata 

Pengantar,” (Cet.IV; Jakarta: Amzah Jl. Sawo Raya, 2014), h. 10-11. 



 

 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk memahami bagaimana 

hubungan sosial antara masyarakat di Desa Pekalobean terjalin dalam pelaksanaan 

tradisi mangpellao sebagai objek penelitian. Sosiologi sebagai ilmu sosial 

mengambil masyarakat sebagai fokus penelitiannya. Interaksi sosial merupakan 

elemen krusial dalam kehidupan bermasyarakat, yang mencakup hubungan antara 

individu dengan individu, serta antara individu dan kelompok.5  

Agama dari pengertian hakiki nya, sering dipahami sebagai bentuk 

kepercayaan atau keyakinan terhadap zat yang dianggap sebagai tuhan. Oleh karena 

itu. Interpretasi sosial terhadap keyakinan agama didasarkan pada ketaatan pada 

hukum Syariah dan ritual keagamaan, dan lebih berpusat pada bentuk agama 

tradisional. Melalui pendekatan keagamaan ini akan menjadi landasan dalam 

membandingkan budaya pra Islam dan Islam untuk melihat bagaimana nilai-nilai 

agamanya tetap terjaga dan dikembangkan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal 

ini, dengan melihat tradisi mangpapellao dengan pendekatan keagamaan (dalam hal 

ini Islam), dapat membantu memperbedakan hukum syariah dengan adat yang ada 

pada tradisi kematian desa Pekalobean. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari dua jenis utama, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

dari informan oleh penelit di lapangan dari informan yang memberikan informasi 

langsung kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data utama yang digunakan yaitu 

 
5 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet, XXXIV, Jakarta: PT. Raja Grapin-

Do Persada, 2002), h.55. 



 

 

informasi yang diberikan oleh informan yang telah dipilih. Informan adalah 

individu yang memberikan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang diajukan.6  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari 

dokumen atau literatur yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data 

sekunder ini bisa berupa berbagai bentuk data tertulis, seperti buku, tesis, artikel, 

dan arsip yang menjadi sumber informasi penting dalam penelitian. Data sekunder 

digunakan untuk memberikan konteks, mendukung temuan, atau memberikan 

wawasan tambahan dalam analisis penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang di teliti.7 Hal itu dilakukan peneliti dengan mengamati langsung 

kegiatan masyarakat, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang 

disampaikan, dan menanyakan hal yang menarik dari pelaksanaan tradisi desa 

Mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana informasi 

dikumpulkan secara langsung melalui percakapan atau diskusi dengan informan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang 

sangat memahami kebudayaan tersebutserta proses pelaksanaannya. Interaksi yang 

 
6 Ruslan Abidin, “Peran Murid Dalam Mengembangkan Ajaran KH Muhammad Thahir 

(Imam Lapeo) Di Campalagiang” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h.25. 

7 Husaini Usman, “Metodologi Penelitian Sosial,(Cet. II; Jakarta Bumi Karsa, 2009), h. 52. 



 

 

terjadi antara pewawancara dan informan selama proses wawancara memiliki 

dampak yang signifikan pada proses pemahaman objek penelitian..8 

3. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan 

data berupa catatan, surat, arsip, foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. 

Sehingga data yang diperoleh diharapkan dapat mendukung penelitian.  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan 

pengambilan informasi dari dokumen-dokumen yang sudah ada dan relevan dengan 

penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil atau menyalin data dari berbagai jenis 

dokumen, tidak terbatas pada dokumen resmi, melainkan juga mencakup buku-

buku, catatan harian, dan sebagainya.9 Keberhasilan hasil penelitian dari observasi 

dan wawancara dapat lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh 

data yang ter dokumentasi dengan baik.10 

  

 
8 Muhammad Arif Tiro, “Instrumen Penelitian Sosial-Keagamaan” (Andira Publisher, 

Makassar, Januari, 2005), 114. 

9 Soehartono Irawan, “Metode Penelitian Sosial,” (Cet. VIII; Bandung: Pt Remaja, 

Rosdakarya, 2011), h. 70. 

10 S Nasution, “Metode Research Penilitian Ilmiah, (Jakarta: PT,” Bumi Aksara, 2003), h. 

117. 



 

 

E. Instrumen Penelitian.  

Peran peneliti dalam sebuah penelitian sangat penting, di mana mereka 

menjadi instrumen utama. Peneliti berfungsi sebagai perencana yang menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan yang sesuai, serta bertindak sebagai pelaksana 

dalam proses pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga bertugas untuk 

menafsirkan data yang terkumpul, membuat kesimpulan sementara di lapangan, dan 

menganalisis data empiris dengan objektivitas tanpa mengada-ada. Peneliti 

memainkan peran sentral dalam semua aspek penelitian, memastikan 

keberlangsungan yang tepat dan akurat dari seluruh proses penelitian. Alat yang 

digunakan dalam observasi adalah: (1) panduan penelitian, (2) alat tulis sebagai alat 

untuk menulis informasi yang diperoleh saat mengamati, (3) kamera dan alat 

perekam untuk memotret dan merekam suara informan saat mengamati objek 

penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah tindakan penting dalam penelitian. Analisis data 

merupakan suatu cara mengolah dan menganalisis hasil penelitian, kemudian 

mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.11oleh karena itu penelitian 

ini menggunakan analisis data: 

1. Reduksi data merupakan satu jenis kajian yang memusatkan, 

mengkategorikan, mengarahkan, menciptakan data yang inefisien dan tidak 

perlu, serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

dan diverifikasi kesimpulan akhir 

2. Representasi data diartikan sebagai rangkaian informasi terstruktur yang 

menghasilkan kesimpulan dan deskripsi tindakan. Sejauh ini, bentuk 

 
11 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan 

NVIVO/,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.40.  



 

 

pemodelan kualitatif yang paling umum adalah teks naratif (dalam wujud 

catatan lapangan). 

3. Setelah menganalisis data kualitatif, kesimpulan dibuat dan validasi 

dilakukan. Setiap kesimpulan awal yang disampaikan hanyalah permulaan, 

dan jika ada bukti yang kuat yang mendukung selama proses Kesimpulan 

ini dapat berubah pada pengumpulan data selanjutnya. Ketika peneliti 

kembali ke lapangan untuk mengambil lebih banyak data, kesimpulan yang 

diambil hanya akan dianggap kredibel jika didukung oleh fakta yang 

kredibel dan konsisten.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Sejarah Tradisi Mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang 

Tradisi mangpapellao merupakan ritual penurunan arwah orang yang telah 

meninggal dari rumah duka pada hari ke 40 setelah meninggal. Tradisi 

mangpapellao dilakukan dengan tujuan untuk mengantarkan dan mendoakan arwah 

orang yang meninggal, malam mangpapellao merupakan acara yang terpenting dari 

beberapa acara yang lain. 

Kata mangpapellao dalam bahasa Duri berasal dari dua kata, yaitu mang 

dan papellao atau mellao. Kata mang merujuk pada kata kerja yaitu melakukan atau 

mengerjakan. Sedangkan kata papellao atau mellao artinya turun atau menurunkan. 

Jadi dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi mangpapellao adalah 

tradisi menurunkan atau penurunan, adapun subjek yang diturunkan disini adalah 

arwah dari almarhum yang diyakini masih berada di dalam rumah duka. 

Semua tradisi pasti memiliki sejarah yang melibatkan penciptaannya, 

karena peristiwa tertentu dapat diketahui melalui catatan sejarah atau asal usul 

pelaksanaan tradisi tersebut. Di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, 

Kabupaten Enrekang, tradisi mangpapellao sudah ada sejak lama. Tradisi ini 

diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang mereka. Meskipun 

masyarakat setempat terus melakukan tradisi ini, tidak ada yang tahu siapa yang 

pertama kali melakukannya atau kapan dimulai. Masyarakat hanya tahu bahwa 

tradisi ini diturunkan dari nenek moyang mereka, dan mereka berusaha menjaga 

agar tradisi ini terus dibawa dari generasi ke generasi. 



 

 

Sejarah lahirnya tradisi mangpapellao menurut salah satu informan 

Hasanuddin salah satu tokoh budaya di Desa Pekalobean mengatakan bahwa:  

“Iya te tradisi mamula mi iya deen desa pekalobean kan iya to adat turun 

temurun, kan iya jolo te daerah na tanah toraja iya nasang to deen kuburan 

batuna daerah na nasang tanah toraja termasuk mi te desa pekalobean.”1 

Artinya:  

“Tradisi ini sudah ada sejak adanya Desa Pekalobean, karana dulu daerah 

ini menjadi bagian dari tanah toraja semua daerah yang ada kuburan batu 

dulu adalah daerah tanah toraja termasuk desa pekalobean.” 

Hal ini juga dikatakan oleh salah satu informan Ambe Basir yang 

merupakan  salah satu pemangku adat desa Pekalobean bahwa:  

“Iya te Tradisi mangpapellao mangmula mi iya dari sia nene, pangmulai 

mi deen nenek moyang jo sebelum deen penjajah deen memang mi iya te 

tradisi.”2 

Artinya:  

“Tradisi mangpapellao ini sudah ada sejak nenek moyang, jauh sebelum 

datang nya penjajah tradisi ini sudah ada” 

Sedangkan menurut wawancara yang di lakukan dengan informan Ambe 

piter salah satu pemangku adat Desa Pekalobean mengatakan bahwa: 

“Yamo na deen te tradisi mangmulami iya deen disanga Aluk atau aturan 

laan desa pekalobean, jadi iya te mangpapellao mangmulanna iya deen 

adat ka iya tonna te jolo to eda pa tau,eda to pa adat, edapa topa pamali 

artinya larangan capai ka edapa tau mane mesa, iya tonna ke beine mo 

mane mi deen pamali deen tomi adat karna deen mi bati na. iya ke sesuai 

sejarah eda iya tau issen ni ka pira ratu mi iya taunna kan iya ke inde 

marena termasuk orang ke 11 mora aku di reken mangmula deen pemangku 

adat to pertama. Ka iya jo watktu eda pa iya agama jadi sebelum deen Islam 

mentama deen mo iya te tradisi.”3 

Artinya:  

 
1 Hasanuddin (70 Tahun), Tokoh Budaya di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 30 

juli 2023 di rumah informan. 

2  Ambe Basir (68 Tahun), Tomatua di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 28 juli 

2023 di rumah informan 

3  Ambr Piter (65 Tahun), Tomatua di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 23 juli 

2023 di rumah informan. 



 

 

“Adanya tradisi ini bermula saat adanya Aluk atau aturan di dalam Desa 

Pekalobean, jadi mangpapellao bermula saat ada adat, karena dulu belum 

ada manusia maka juga tidak ada adat, tidak ada pamali atau larangan karna 

baru satu orang yang waktu itu di desa pekalobean. Ketika sudah mempunya 

istri maka muncul lah pamali dan juga adat yang mengatur karna sudah 

mempunya anak. Jika sesuai dengan sejarah maka tidak diketahui sudah 

berapa ratus tahun yang lalu karena di Marena pemangku adat sudah 

terhitung menjadi pemangku adat yang ke 11 di mulai dari pemangku adat 

yang pertama. Pada saat itu belum ada agama, jadi sebelum adanya Islam 

tradisi ini sudah ada.” 

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa awal mula 

dilakukannya tradisi mangpapellao sejak telah adanya kehidupan masyarakat yang 

bermukin dan menetap di Desa Pekalobean. Jika menelisik lebih jauh Desa 

Pekalobean kecamatan Anggeraja dulunya merupakan salah satu wilayah dari 

Kerajaan Duri yang beridiri sekitar Abad ke 14 M.4 yang merupakan kelanjutan dari 

kerajaan Torongkong (Saat ini Toraja) dibawah pimpinan Patta La Bantan. Hingga 

saat ini tradisi mangpapellao masih dilaksanakan dan diajarkan secara turun 

temurun. 

B. Proses pelaksanaan Tradisi Mangpapellao di Desa Pekalobean Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Selalu ada sesuatu yang menarik untuk dibicarakan tentang bagaimana 

tradisi kematian dilakukan di setiap tempat dari perspektif latar belakang budaya 

kematian dan cara pelaksanaannya. Nilai-nilai yang berkaitan dengan status sosial, 

ekonomi, dan budaya dapat ditemukan dalam tradisi. Salah satu contohnya adalah 

tradisi kematian masyarakat Pekalobean yang mampu menyatukan keluarga yang 

terpisah. 

Adapun tahap-tahap atau proses tradisi mangpapellao di Desa Pekalobean 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

 
4 Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Makassar: De La Macca, 2013), h. 34. 



 

 

1. Proses Pra Pelaksanaan Tradisi Mangpapellao 

Waktu pelaksana tradisi Mangpapellao hanya berlangsung dalam beberapa 

jam saja yang dilakukan di malam hari. Akan tetapi sebelum pelaksana acara tradisi 

dilakukan terlebih dahulu harus dilakukan beberapa persiapan yang biasa dilakukan 

dari siang hingga sore hari. Seperti: 

a. Penyembelihan Hewan Ayam dan Kambing 

Penyembelihan hewan ini dilakukan pada sore hari setelah asar dan 

mengenai jumlah hewan yang akan disembelih tergantung kemampuan dari 

keluarga almarhum. Penyembelihan ini dilakukan oleh Indo guru, dibantu dengan 

warga untuk masing-masing memegang ayam dan sebelum penyembelihan 

dilakukan hewan yang di sembelih terlebih dahulu di berikan makan berupa beras 

dan akan di je’ne (berwudu) dengan cara kepala dan kakinya di siram dengan air. 

Setelah itu indo guru akan mulai untuk menyembelih ayam dan kambing. 

Adapun proses selanjutnya yaitu pembersihan pada hewan yang telah 

disembelih akan dibakar secara utuh sampai kulit nya sedikit gosong, ayam dan 

kambing yang telah dibakar akan potong menjadi enam bagian. Dilanjutkan 

pengambilan bagian tubuh hewan yang hanya enam bagian tubuh seperti Ayam 

yang diambil yaitu pani (sayap), dada, bola-bola (tulang rusuk yg melindungi hati), 

palo (bagian dekat ekor), ulu (kepala) sepak (bagian di atas paha). Sedangkan 

Kambing dan bagian yang di ambil yaitu dada, palo (bagian yang dekat dengan 

pinggul), hati, koran-koran (bagian jeroan yang menyerupai lembaran), musu-musu 

(usus), dan sepak (bagian atas paha belakang sebelah kanan).  Dan ditusuk 

menggunakan tulang daun aren, setelah itu barulah bagian tersebut dimasak. 

Setelah di masak ayam dan kambing yang telah di masak akan di tiriskan, 

dilanjurkan dengan meletakan ayam dan kambing tadi ke dalam tetuk (daun pisang 



 

 

yang dibentuk seperti mangkuk) bersama dengan sokko dan di letakkan ke dalam 

keranjang. 

Selain itu ada juga beberapa hal-hal yang harus disiapkan seperti: bara api 

yang di letakkan ke dalam mangkuk yang terbuat dari tanah liat, Tetuk (daun pisang 

yang dibentuk seperti mangkok), pisang empat sisir, Tebu tujuh ruas, Nangka tujuh 

Biji, Ketupat, Kelapa Muda, Gula Aren, dan repe’ (Berondong Jagung), Telur 

masak dan telur mentah masing satu, Daun sirih, Kapur, dan Pinang yang dibagi 

tujuh. Bahan-bahan yang di siapkan tersebut adalah Kande Canik (makanan manis) 

karena semua makanan yang disediakan memiliki rasa manis. Kande canik harus 

selalu ada di setiap tahapan acara karena kande canik merupakan salah satu tanda 

bahwa adanya sebuah acara. Setiap bahan yang disediakan memiliki arti khusus, 

hal ini disampaikan oleh Ambe Piter Kadang, bahwa: 

“Eda iya di sangan mangpapellao ke eda tanda-tanda susi manggere 

manuk, beke, sia kande canik. iya te karua rupanna kande canik deen nasa 

iya arti na susi to panggan kan iya te panngan dari baulu, kalosi sola kapuh 

iya to baulu artina garisi lima, iya to kalosi artina hati, iya to kapuh artina 

kuli’, baru iya to punti artina rangka-rangka, kaluku artina ulu, panasa 

artina bulu-bulu, katupa artina daging, baru iya to tabu artina buku.”5 

Artinya:  

“Tidak bisa dikatakan mangpapellao jika tidak ada tanda-tanda seperti 

potong ayam, kambing dan kande canik (makanan manis). Delapan macam 

makanan manis masing-masing mempunya arti seperti pang’ngan yang 

terdiri dari daun srih, buah pinang, dan kapur. Daun sirih artinya garis 

tangan, buah pinang artinya hati, kapur artinya kulit, pisang artinya tulang 

rusuk, kelapa artinya kepala, Nangka artinya bulu, ketupat artinya daging, 

dan tebu artinya tulang.” 

Dalam proses pra pelaksanaan perlu dipersiapkan beberapa bahan yang 

menjadi simbol bagian tubuh manusia, seperti daun sirih yang berarti garis tangan, 

buah pinang artinya hati, kapur artinya kulit, pisang artinya tulang rusuk, kelapa 

 
5 Ambe Piter (65 Tahun), Tomatua di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 23 Juli 

2023 di rumah informan. 



 

 

artinya kepala, Nangka artinya bulu, ketupat artinya daging, dan tebu artinya tulang. 

Pisang yang digunakan itu terdiri dari dua jenis yaitu pisang raja dan pisang 

manurun. Penggunaan pisang raja karena menurut masyarakat desa Pekalobean 

pisang raja merupakan raja dari semua pisang.   

b. Proses mabaca-baca 

Setelah semua persiapan telah selesai seperti hewan yang sudah di masak di 

letak kan di tetuk bersama dengan sokko dan kande canik yang sudah diletak kan 

dibaki, selanjutnya proses mabaca-baca dilakukan oleh Indo Guru dan para 

tomatua yang di ikuti oleh keluarga yang dari orang yang sudah meninggal. Proses 

mabaca-baca di awali dengan membakar gula merah ke aras bara api sehingga 

membuat aroma bakaran yang menyengat, dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa 

sepetri surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ihkals, dan An-Nas.   Proses mabaca-baca 

ini dilakukan guna meminta keselamatan untuk arwah orang yang sudah meninggal. 

Dan setelah proses mabaca-baca dilakukan adalah makan bersama.  

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Mangpapellao 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penyembelihan hewan dan mabaca-

baca proses selanjutnya adalah penurunan arwah dari atas rumah yang dilakuakan 

pada malam hari sekitar jam 3 sampai 4 subuh. Tahapan mangpapello ini dilakukan 

karena masyarakat masih percaya bahwa roh orang yang telah meninggal masih 

berada di dalam rumah, sehingga pelaksanaan ritual ini bermaksud untuk 

mangpapellao (menurunkan) roh tersebut dan mengantar nya ke tempat semestinya. 

Keluarga dekat dari orang yang meninggal diharuskan menginap. Seperti yang 

dikatakan oleh Ambe Piter bahwa: 

“Yamo na di papellao sang iya ke jao bang i bola, iya jo arwah na atau 

allusuna jao bang I bola. Yamo na hantu maki yamo jo na di kita-kita 

bang jio bola ke ed ana di papelao.”6 

 
6 Ambe Piter (65 Tahun), Tomatua di Desa Pekalobean, wawancara Pada Tanggal 23 Juli 

2023 di rumah informan  



 

 

Artinya: 

“Dilakukannya mangpapellao ini karena jika terus berada di rumah arwah 

atau halusnya akan terus berada di atas rumah. Itulah yang akan terus 

menghantui dan terus di lihat di dalam rumah jika tidak di papellao.” 

Dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa jika tidak di lakukan 

nya tradisi mangpapellao ini maka arwah almarhum akan terus berada di atas rumah 

dan akan menghantui atau mengganggu, maka tradisi mangpapellao ini harus 

dilakukan guna menurunkan arwah tersebut agar tidak mengganggu. Tujuan lain 

dilakukannya tradisi ini adalah untuk mendoakan keselamatan almarhum dan 

mendapatkan tempat yang terbaik. 

Hal yang harus disiapkan sebelum penurunan arwah adalah kande canik dan 

bungkusan putih/nande salama yang akan di bawa ke rumah Indo Guru oleh 

keluarga orang meninggal. Isi dari nande papellao/ bungkusan putih adalah barang-

barang yang digunakan oleh almarhum atau almarhumah semasa hidup. Seperti 

yang di katakan oleh Ambe Tiar selaku Indo Guru Bahwa isi dari bungkusan 

putih/nande salama ialah  

Iya to dipatama laan bukkutan kaci/nande salama iya mo jo na pake 
selamanna tuo susi to piring, sendok, mangkok, gelas, peci, dodo, baji, 
celana, rido, golla lea, sokko, manuk manasu, panggan, Al-Qur’an, bobong, 
baru iya to salanan bukkutan iya mo jo tabu pitu sampe kasera ruas sola 
kaluku. Na iya mo te bukkutan eda mi iya na kulle teda sang ladi bawa ra 
lako guru kampong.7 

Artinya:  

Barang yang di masukkan ke dalam bungkusan kafan/nande salama adalah 
piring, sendok, mangkok, gelas, peci, sarung, baju, celana, beras, gula aren, 
sokko, ayam masak, pang’gan (daun sirih, buah pinang, kapur), Al-qur’an, 
mukena, dan yang di luar bungkusan ada tebu tujuh sampai sembilan ruas 
dan kelapa. Bungkusan ini tidak pernah tidak ada karena akan di bawa ke 
guru kampung atau Indo Guru. 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bungkusan putih atau 

nande salama harus selalu ada dan akan di bawa ke rumah Indo guru. Isi dari 

bungkusan tersebut adalah barang-barang yang digunakan semasa hidup oleh 

 
 

7 Ambe Tiar (67 Tahun), Indo Guru di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 28 Juli 

2023 di rumah informan. 



 

 

almaruhum seperti piring, sendok, gelas, peci sarung, baju, celana, beras, gula aren, 

mukena, Al-Qur’an dan lain-lain.  

Kain yang menjadi pembungkus bukan sembarangan kain melainkan kain 

kafan yang digunakan sebagai penutup saat proses memandikan mayat sebelum 

dipakaikan kain kafan seperti yang dikatakan Ambe Piter selaku tomatua bahwa: 

Iya ke dipapellao termasuk mora jo tampak pebalunna, iya di sanga tampak 
pebalunna iya mo jo di pake samboan ni ke di jio i to tomate, iya ke mangka 
mi di jio deen mo dibukkutan ni di sangan pengkamaranna iya mo dibukkutan 
ni nande sokko iya mo jo di papellao mane di bawa lako indo guru. Na 
baccani doa jolo indo guru mane di pang bilang- bilangan ni.”8 

Artinya:  

“Ketika penurunan dilakukan yang dipake untuk membungkus adalah tampak 
pebalunna atau kain yang digunaka sebagai penutup ketika orang meninggal 
dimadikan, pembungkus yang akan di gunakan dinamakan pengkamaranna 
itu lah yang akan dibungkuskan nasi sokko dan dibawa ke indo guru. Sebelum 
di bawa ke rumah Indo Guru, Indo Guru akan membacakan doa dan memakai 
tasbih.” 

Setelah beberapa persiapan telah selesai dan barang yang sudah disiapkan 

sudah dibungkus maka bungkusan tersebut dibawa ke tengah-tengah bersama 

dengan kande canik, Indo Guru bersama dengan tomatua dan keluarga orang 

meninggal akan duduk melingkar mengelilingi bungkusan tersebut. Kemudian Indo 

guru dan tomatua akan mulai membacakan doa-doa. Setelah pembacaan doa Indo 

Guru akan mulai berzikir menggunakan tasbih.  

Proses pembacaan doa dipimpin oleh Indo Guru dan dikelilingi keluarga 

almarhum. Pembacaan doa dimulai dengan membakar dupa yang diletakkan di 

depan Indo guru bersamaan dengan kande canik, dan bungkusan putih (nande 

papellao). Setelah itu di mulailah pembacaan doa. Mengenai doa yang dibaca 

dijelaskan oleh Ambe Tiar selaku indo guru: 

 
8 Ambe Piter (65 Tahun), Tomatua di Desa Pekalobean, wawancara Pada Tanggal 23 Juli 

2023 di rumah informan  



 

 

“Iya ke di baca bacai ka di bacanni al fatiha, iya jo baca-baca na di ala 
nasang lan alquran, kan di baca to qil hualahu di baca 3 kali. Di doakan 
tomi jo tomate di papaleao di doakan mi keselamatan na”9 

artinya: 

“Dalam proses pembacaan doa dibacakan surah Al-Fatiha, itu bacaan-
bacaan diambil dalam al-qur’an, juga dibacakan surah tiga qul sebanyak 3 
kali. Juga di bacakan doa keselamatan untuk orang meninggal” 

Hal ini menjelaskan bahwa dalam proses pembacaan doa dibacakan 

beberapa surah seperti Al-Fatihah, tri qul (al-Ikhlas, Al-falaq, dan An-nas), dan doa 

untuk keselamatan bagi orang meninggal, setelah proses pembacaan doa 

dilanjutkan pembacaan zikir. 

Setelah pembacaan doa oleh Indo Guru selesai tahap selanjutnya adalah 

membawa bungkusan putih tersebut ke rumah Indo Guru, yang akan membawa 

bungkusan tersebut adalah keluarga almarhum yang meninggal jika mempunyai 

anak maka yang akan membawa bungkusan tersebut adalah anaknya dan jika tidak 

ada maka yang akan membawa bungkusan tersebut adalah keluarga terdekat dari 

orang yang meninggal. Pada saat diturunkan juga memiliki aturan, tomatua akan 

memberi tahu tata cara berjalan kepada orang yang akan membawa bungkusan 

tersebut. Seperti yang di katakana oleh Burhan salah satu tomatua bahwa:  

“Cara na dipapellao jo nande papellao, iya te nande papellao dibawa anak 
na tetomate, iya ke ladi papellaomi iya teanak na ke mane la mengkede iyato 
aje kirina pentallun melangkah ditutu aje kanan eda ana dipasi bulewan. 
Mane iya ke jio mi pintu aje kiri unna direken mentengka messun lammai 
bola, mellao ki jio pelalan aje kiri unna dipajolo, ratu ki jio lotak aje kiri 
unna di pajolo lese litak, mendek ki jio bolana indo guru to di nibawa nande 
salama aje kiri unna mentama ki bolana. Iya dauke pole miki mangka bawa 
nande salama aje kanan mi direken messun jio pintu, mellao ki jio pelalan 
aje kanan unna, sampe ki kio litak aje kanan unna jolo lese litah sampena jio 
bola duka aje kanan unna iya”.10 

Artinya:  

 
9  Ambe Tiar (67 Tahun), Indo Guru di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 28 Juli 

2023 di rumah informan. 

10 Burhan (56 Tahun), Tomatua di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 25 Juli 2023 

di rumah informan. 



 

 

“Cara penurunannya adalah, nasi papellao atau bungkusan putih dibawah oleh 
anak dari orang yang meninggal atau kerabat orang yang meninggal. Ketika 
akan di turunkan orang yang membawa bungkusan tersebut akan melangkah 
tiga kali menggunakan kaki kiri di tutup dengan kaki kanan dan tidak saling 
mendahului, ketika di pintu kaki kiri juga yang melagkah keluar, dan saat di 
tangga kaki kiri juga yang melangkah terlebih dahulu, dan ketika sampai ke 
tanah kaki kiri juga yang pertama menginjak tanah, pada saat sampai di rumah 
indo guru kaki kiri juga yang melangkah masuk, dan ketika kembali 
membawa nasi papellao maka kaki kanan yang di dahulukan, dari keluar 
rumah indo guru sampai ke rumah duka kaki kanan yang terus melangkah 
ditutup dengan kaki kiri.” 

Untuk penurunan bungkus putih yang dibawah oleh keluarga almarhum 

memiliki tata cara atau aturan sendiri yaitu ketika ingin melangkah dimulai dengan 

pembacaan bismilah dan didahulukan kaki kiri dan ditutup dengan kaki kanan, tidak 

saling mendahului begitu seterusnya hingga ke rumah Indo Guru. Begitu pula 

ketika kembali dari rumah indo guru maka dilakukan sebaliknya, didahulukan kaki 

kanan dan ditutup dengan kaki kiri hingga sampai rumah duka.  

Setelah bungkusan tersebut berada di rumah indo guru, barang-barang yang 

berada di dalam bungkusan tersebut akan dibagikan oleh indo guru ke tetangga atau 

orang yang membutuhkan. Seperti yang di jelaskan oleh Ambe Tiar selaku Indo 

Guru bahwa: 

“Iya nasang iya jo barang to laan bukkutan ke mangka mi di bacai tapa ku 

bage mi iya lako tetangga atau tau to parallu”.11 

Artinya:  

“Semua barang-barang yang ada di ladam bungkusan akan di bagikan ke 

tetangga atau orang yang memerlukan”. 

Jadi dapat di simpulkan bahwa barang-barang yang ada di dalam bungkusan 

yang di bawa ke rumah Indo Guru, akan di bagi-bagikan ke tetangga atau orang 

yang membutuhkan oleh Indo Guru. Dan di desa Pekalobean, orang-orang yang 

melakukan proses pemandian jenazah melakukan dengan sukarela, dengan didasari 

oleh semangat kemanusiaan dan saling tolong menolong. Mereka melakukan hal 

 
11 Ambe Tiar (67 Tahun), Indo Guru di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 28 Juli 

2023 di rumah informan. 



 

 

itu dengan penuh keikhlasan, menunjukan bertapa pentingnya nilai-nilai 

kebersamaan dan saling membantu dalam suatu masyarakat. Seperti yang di 

katakan oleh Hasanuddin, tokoh Budaya desa Pekalobean bahwa: 

“Iya to tau jio tomate eda iya na metada imbalan ka iya to kita lan kampong 
harus memang ki iya tolong menolong” 

Artinya:  

“orang yang memandikan jenazah tidak meminta imbalan karena kiya yang 
ada di kampung itu memang harus saling tolong menolong”12 

Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang-orang 

yang membantu proses memandikan jenazah di desa Pekalobean tidak meminta 

imbalan karena mereka melakukan hal itu karena rasa tolong menolong antar 

sesama. 

 

3. Pasca proses mangpapellao  

Setelah proses penurunan arwah yang dilakukan pada saat subuh tahap 

selanjutnya adalah penyembelihan tedong yang dilakukan pada pagi hari. 

Penyembelihan tedong merupakan salah satu rangkaian acara dari tradisi 

mangpapellao. Penyembelihan tedong sebenarnya bukan acara wajib yang harus 

selalu ada pada saat melakukan tradisi mangpapellao. Seperti yang dikatakan oleh 

Ambe Tiar selaku Indo Guru yaitu: 

“Iya jo manggere tedong eda na mentama hukum na di reken, sang iya ke 
deen ni di gerei iya ke teda eda to na capa tergantung kemampuanna to 
keluarga to mate”.13 

Artinya:  

“Pelaksanaan penyembelihan tedong tidak termasuk hukum wajib, jika ada 
makan akan disembelih dan jika tidak ada juga tidak menjadi masalah 
tergantung dari kemampuan dari keluarga orang yang meninggal.” 

 
12 Hasanuddin (70 Tahun), Tokoh Budaya di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 

30 juli 2023 di rumah informan 

13 Ambe Tiar (67 Tahun), Indo Guru di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 28 Juli 

2023 di rumah informan.  



 

 

Dalam tradisi mangpapellao dilakukan penyembelihan tedong yang 

dilakukan oleh keluarga almarhum, penyembelihan ini dilakukan sesuai 

kemampuan keluarga jenazah, jika mampu mereka akan menyembelih tedong 

(kerbau) dan jika tidak mampu pelaksanaan ini tidak dilakukan. 

Penyembelihan tedong dilakukan dengan harapan memberikan keselamatan 

untuk orang yang meninggal seperti yang di katakana oleh Ambe Basir bahwa: 

“Iya jo manggere tedong. Iya ke mangka ki mangpapellao ke subuh tapa 
manggere tedong miki ke makale. Na sanga sia nene ka basei wain a di kande 
lan batu ariri, jadi manggere ki artina di petadaan ni kesalamatan te tomate 
di sanga doa sapu lima susi unna ke masumbajang kin a di doakan to tomate 
susi unna ke mangere tedong ki, di sanga di doakan te tomate di sanga doa 
na kita mata na sapu lima”14. 

Artinya:  

“Penyembelihan tedong. Setelah mangpapellao saat subuh maka 
penyembelihan tedong di lakukan pada pagi hari. Seperti yang di katakan oleh 
nenek bahwa penyembelihan tedong artinya meminta keselamatan untuk 
orang meninggal yang di namakan doa sapu lima seperti saat sholat kita 
mendoakan orang yang meninggal seperti juga ketika penyembelihan tedong, 
dinamakan doa na kita mata na sapu lima.” 

Ritual ini dilakukan dengan maksud untuk meminta keselamatan untuk 

almarhum, doa na kita mata sapu lima, apapun yang kita lihat (makanan yang 

disiapkan) dikirimkan ke jenazah dengan mengusap muka dengan kedua telapak 

tangan yang telah dipenuhi doa dan harapan apa yang di doakan dapat terkabulkan 

sambil mengucapkan amiin,  

Penyembelihan tedong terdapat beberapa tahapan: 

a. Penyembelihan Tedong  

Proses penyembelihan tedong ini akan dilakukan oleh Indo Guru, 

penyembelihan di lakukan dengan menyiramkan air terlebih dahulu ke leher tedong, 

penyembelihan juga dilakukan dengan menghadap ke barat dan membaca 

 
14 Ambe Basir (68 Tahun), Tomatua di Desa pekalobeaan, wawancara pada tanggal 26 juli 

2023 di rumah informan.  



 

 

Bismillah. Setelah penyembelihan tedong akan dikuliti dan dibagi-bagi menjadi 

beberapa bagian yang terdiri dari kepala, kaki, dada yang mencangkup tulang rusuk, 

dan bagian punggung. 

b. Ce’do  

Setelah tahap penyembelihan tedong dan pembagian bagian tubuh tahap 

selanjutnya adalah di Ce’do (menetesi tuak dan air di atas kepala tedong). Ce’do 

dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama adalah merangkai kembali bagian-

bagian tubuh tedong tadi menjadi satu sesuai susuan tubuh saat masih utuh, 

kemudian kepala kerbau diantara tanduk akan diletakkan daun pisang yang di 

atasnya terdapat 8 buah pang’ngan (daun sirih, kapur dan buah pinang). Setelah 

pang’ngan diletakkan maka akan ditetesi tuak, tuak di simpan di dalam sebuah 

kalobe (labu air yang sudah dikeringkan dan bisa dijadikan tempat air) tuak akan 

dituangkan kan ke sebuah daun pisang yang dibentuk menyerupai kerucut setelah 

itu akan ditetesi ke atas 8 buah pang’gan tersebut setelah ditetesi dengan tuak 

selanjutnya akan ditetesi air putih dengan cara yang sama. Yang melakukan proses 

cedo ini adalah orang yang dapat di percaya dan mengerti tata cara ce’do.  

Ce’do yang kedua dilakukan dengan mulai dari pembakaran bagian-bagian 

tedong seperti hati, usus, babat handuk, dan daging dari tedong. Cara membakarnya 

adalah dengan memotong-motong bagian tedong tersebut menjadi kecil dan ditusuk 

menyerupai sate dan dibakar. Setelah matang bagian sapi tersebut akan diletakkan 

di atas daun pisang bersama dengan sokko dan pang’gan. Setelah semuanya telah 

di letakkan di atas daun pisang, selanjutnya akan di Ce’do yang akan dilakukan oleh 

salah satu dari tomatua dan dilakukan meghadap kearah timur. Proses di ce’do sama 

dengan yang pertama dengan meneteskan tuak dan air putih ke atas pang’gan. 

c. Proses ma’baca-baca  



 

 

Tahap selanjutnya adalah ma’baca-baca, tahapan ini dilakukan setelah 

semua rangkaian telah selesai dan daging kerbau yang di masak telah matang. 

Daging kerbau yang digunakan pada ritual ini hanya beberapa bagian yaitu palo 

(bagian pinggul sapi sebelah kanan), dada kanan, hati, koran-koran (babat sapi yang 

berbentuk lembaran buku), usus dan sepak (bagian atas paha), semua bagian-bagian 

tersebut dipotong-potong menjadi kecil dan ditusuk menggunakan tulang daun aren 

dan dimasak. Setelah bagian-bagian tersebut matang maka diletakkan di tetuk 

(mangkuk yang terbuat dari daun pisang) bersama dengan nasi ketan (sokko). 

Kemudian tedong tersebut akan di letakkan bersama dengan kande canik di tengah-

tengat tempat dilakukannya mabaca-baca. Setelah itu dilakukan mabaca-baca yang 

dipimpin oleh Indo Guru dan Tomatua di rumah duka. Proses mabaca-baca di awali 

dengan pembakaran gula aren di atas bara api sehingga menghasilkan bau terbakar 

yang menyengat di lanjutkan dengan pembacaan doa-doa, setelah proses mabaca-

baca di lakukan, di lanjutkan dengan makan bersama.  

C. Unsur-unsur Budaya Islam dalam Tradisi Mangpapellao di Desa Pekalobean 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Ada beberapa komponen yang mendukung agar budaya atau kebudayaan 

tetap hidup. Pertama dan terpenting, keberlanjutan budaya tergantung pada 

fungsinya dan seberapa kuat ikatannya dengan masyarakat. Komponen budaya 

diperoleh dari proses sosialisasi sejak lahir, memastikan bahwa nilai-nilai budaya 

tersebut diteruskan dari generasi ke generasi. Unsur-unsur kebudayaan, seperti 

agama dan kepercayaan keagamaan yang dianut oleh suatu masyarakat, sangat 

penting untuk menjaga keberlanjutan budaya.15  

 
15 Sunaryo, Sosiologi Untuk Keperawatan (Cet. I; Jakarta: Bumi Medika, 2015), h. 38. 



 

 

Setiap daerah, tanpa memandang lokasinya atau jenis kebudayaannya, akan 

selalu dibangun oleh unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur ini termasuk religi atau 

kepercayaan, yang menunjukkan sifat umum masyarakat yang tinggal di sana.16 

Dari perspektif Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup memberikan 

penjelasan tentang kedudukan tradisi atau adat-istiadat dalam agama. Nilai-nilai 

yang terkandung dalam tradisi diyakini dapat membawa keberuntungan, 

kesuksesan, kelimpahan, dan keberhasilan bagi masyarakat yang menerapkannya. 

Al-Qur'an memandang tradisi dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang sesuai 

dengan ajaran Islam, dan jika tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip agama, 

maka dianggap dapat membawa berkah dan kebaikan bagi masyarakat. 

Setelah melakukan wawancara serta melihat prosesi-prosesi dari prosesi 

mangpapellao di Desa Pekalobean penulis mengetahui bahwasanya di dalam 

prosesi tradisi mangpapellao ini terdapat beberapa unsur-unsur budaya Islam yaitu:  

1. Pada saat penyembelihan hewan seperti ayam, kambing, dan kerbau akan 

dibaringkan ke sebelah kiri dan menghadap ke arah kiblat (barat) kemudian 

membaca bismillah.  

2. Setiap tahapan acara pasti selalu dimulai dengan bacaan bismilah. 

3. Pada saat proses ma’baca-baca, bacaan yang dipakai adalah surah-surah yang 

ada di dalam Al-Qur’an seperti Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas.  

4. Penggunaan tasbih pada saat ma’baca-baca, dan yang di lafal kan pada saat 

menggunakan tasbih adalah zikir-zikir Allah SWT.  

5. Pada saat masuk ke rumah Indo Guru saat membawa bungkusan orang yang 

membawa bungkusan tersebut mengucapkan salam. 

 
16 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Penerbit Ombak, 2012), h.9. 



 

 

Selain terdapat unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi mangpapellao 

terdapat juga nilai-nilai Islam dalam tradisi tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Nilai Agama 

Nilai agama adalah kumpulan nilai yang ada dalam tradisi, terutama yang 

berkaitan dengan aturan yang berasal dari ajaran agama. Seperti dalam tradisi ini 

Indo Guru membaca bismillah sangat penting saat menyembelih hewan. Sebelum 

melakukan setiap langkah acara, diucapkan Bismillah, yang artinya menyebut nama 

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa 

membaca bismillah dan memohon kepada Allah SWT adalah langkah pertama. 

 

2. Nilai kebersamaan  

Manusia merupakan mahluk sosial yang hidup berkelompok dan 

membutuhkan bantuan dari sesama manusia. Allah SWT menciptakan manusia 

dalam berbagai suku dan kelompok etnis. Adanya tradisi menunjukkan hubungan 

kebersamaan di antara penganutnya. Setiap langkah dilakukan secara bersamaan 

dari persiapan awal hingga tahap akhir. Tradisi ini meningkatkan persaudaraan 

mereka, menciptakan rasa kebersamaan yang erat. 

Nilai Kebersamaan dapat dilihat dari sebelum maupun selama proses 

pelaksanaan tradisi mangpapellao. Seperti persiapan tradisi akan dilakukan secara 

bersama-sama atau gotong royong seperti yang di katakana oleh landing salah satu 

warga di Desa Pekalobean bahwa: 

“Iya ke dilaksanakan omi te tradisi mangpapellao iya to masyarakat tapa 
ratu mi jio bola duka, pasadia nasang apa to dibutuhkan ke di laksanakan 
mi te tradisi. Susi ke mannasu ki sola manggere manuk, beke sia tedong kan 
eda ta bisa ke mesa mesa riki jadi jio mi te pelaksanaan tradisi di kita to 
saling tolong menolong dikita tomi mitumba to kebersamaan.”17 

 
17  Landing (47 Tahun), Masyarakat setempat di Desa Pekalobean), wawancara pada 

tanggal 27 Juli 2023 di rumah informan  



 

 

Artinya: 

“Ketika tradisi mangpapellao dilaksanakan maka masyarakat setempat akan 
datang ke rumah duka membantu mempersiap kan sega sesuatu yang di 
butuhkan saat pelaksanaan tradisi mangpapellao. Seperti ketika masak atau 
ketika penyembelihan ayam, kambing dan tedong kita tidak bisa 
melakukannya sendiri. Jadi di pelaksanaan tradisi inilah kita saling tolong 
menolong dan kita lihat apaitu kebersamaan”.  

Pada pelaksanaan tradisi mangpapellao masyarakat setempat akan saling 

membatu, bergotong royong menyiapkan segala keperluan selama pelaksanaan 

tradisi mangpapellao tersebut.  

3. Nilai Silahturahmi 

Budaya atau tradisi lokal merupakan bentuk hasil cipta yang di dalamnya 

ada nilai silahturahmi, tradisi mangpapellao dapat mempererat tali kekeluargaan 

dan persaudaraan. Sebagaimana yang di sampaikan Burhan selaku tomatua Desa 

Pekalobean bahwa:  

“Iya tonna jolo ke deen ni rambu tuka sia rambu solo kan bisa ki kita 
sikumpulu jadi bisa ki iya si tammu sola ta jadi faedah na dilakukan te adat 
istiadat untuk mempererat silahturahmi dan memepererat keluarga.”18 

Artinya: 

“Dulu saat ada rambu tuka dan rambu solo kita bisa saling berkumpul dan 
bisa bertemu jadi faedah dilakukan nya adat istiadat adalah untuk mempererat 
tali silatuhrahmi dan mempererat kekeluargaan.”  

Dengan dilakukannya tradisi mangpapellao, dapt mempererat tali 

silahturahmi. Kegiatan semacam ini memiliki peran penting dalam mempererat tali 

persaudaraan dan ikatan sosial di antara mereka dalam masyarakat. Bagi mereka 

yang jarang bertemu, melibatkan diri dalam kegiatan tradisional atau budaya dapat 

menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan menjalin kembali ikatan 

yang mungkin kendur. Seperti yang dikatakan oleh Juliati salah satu masyarakat 

Desa Pekalobean yaitu: 

 
18 Burhan (56 Tahun), Tomatua di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 25 juli 2023 

di rumah informan 



 

 

“Iya ke dilaksanakan I te tradisi mangpapellao iya to keluaga mabela ratu 
hadiri ki. Jio mi te pelaksanaan tradisi, masyarakat na manfaat kan untuk 
sibincang-bincang untuk mempererat tali silatuhrahmi dan kekeluargaan” 
19 

Artinya: 

“Ketika pelaksanaan tradisi mangpapellao keluarga jauh akan datang. Di 
pelaksanaan tradisi ini lah masyarakat me manfaat kan untuk berbincang-
bincang untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan” 

Melalui Tradisi Mangpapellao ini, keluarga diingatkan untuk terus menjalin 

hubungan persaudaraan, anggota keluarga yang terpisah karena jarak dan kesibukan 

dapat dipertemukan. Allah Swt berfirman dalam Qur’an surah An-Nisa ayat 1: 

ٰٓأيَُّهَا  ـ ن خَلقَكَ م ٱلَّذِى رَبَّك م   ٱتَّق وا   ٱلنَّاس   يَ حِدةَ    نَّفْس    م ِ ا رِجَالًۭ  مِنْه مَا وَبثََّ  زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَ  كَثيِرًۭ  

َ  وَٱتَّق وا    ۚوَنسَِآٰءًۭ  َ  إِنَّ   ۚوَٱلْْرَْحَامَ  بِهۦِ تسََآٰءَل ونَ  ٱلَّذِى ٱللَّّ ا عَليَْك مْ  كَانَ  ٱللَّّ ١ رَقيِبًۭ  

Terjemahnya:  

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 

(Hawa) dan (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 

laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 

dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan 

silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”20 

  

 
19  Juliati (44 Tahun, Masyarakat setempat di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 

27 Juli 2023 di rumah informan  

20 “Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Bandung: 

PT,” h. 77. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi 

ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tradisi mangpapellao merupakan tradisi yang dilakukan di hari ke 40 setelah 

meninggalnya seseorang. Tradisi mangpapellao merupakan salah satu tradisi 

yang masih dilakukan sampai sekarang di Desa Pekalobean. Tidak ada yang 

mengetahui kapan pertama kali dilaksanakan atau dilakukannya dan siapa 

yang pertama kali melaksanakan tradisi mangpapellao ini. Mereka hanya 

mengetahui bahwa tradisi mangpapellao ini dilakukan oleh manusia pertama 

yang ada di Desa Pekalobean, setelah menikah dan mempunyai anak maka 

aturan dan pamali juga sudah diterapkan. Kemudian tradisi ini diwariskan 

kepada keturunan-keturunannya yaitu dengan cara turun temurun dari satu 

generasi ke generasi. 

2. Prosesi tradisi mangpapellao terdiri dari beberapa rangkaian yaitu: pertama, 

penyembelihan hewan seperti ayam dan kambing, setelah penyembelihan 

akan dilanjutkan dengan proses mabaca-baca dengan mempersiapkan kande 

canik atau makanan manis. Kedua, malam mangpapellao, yaitu inti dari 

tradisi mangpapellao ini dimana arwah orang yang telah meninggal akan 

diturunkan dari rumah. Proses penurunan arwah akan dipimpin oleh Indo 

guru yang dimulai dengan menyiapkan nande papellao atau bungkusan 

putih, selanjutnya dilakukannya mabaca-baca kemudian penurunan nande 



 

 

papellao yang dilakukan oleh keluarga almarhum yang akan dibawa ke 

rumah Indo Guru. Ketiga, penyembelihan tedong, proses penyembelihan 

tedong dilakukan di pagi hari setalah penuruan arwah pada malam hari. 

3. Unsur-unsur budaya Islam yang ada di dalam tradisi mangpapellao ini 

adalah pembacaan bismilah di setiap tahapan acara, penyembelihan hewan 

dilakukan dengan menghadap ke kiblat, pada proses mabaca-baca bacaan 

yang dipakai adalah surah-surah yang ada di dalam Al-Qur’an seperti Al-

Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Penggunaan tasbih dan yang 

dilafalkan adalah zikir-zikir Allah Swt. Selain unsur-unsur budaya Islam 

terdapat juga nilai-nilai Islam yaitu Nilai Agama, Nilai Kebersamaan, dan 

Nilai silahturahmi.  

B. Implikasi  

Sebagai masyarakat yang berbudaya, penting bagi kita untuk menghargai 

dan mempertahankan tradisi yang ada di daerah kita. Kita perlu melestarikan 

praktik-praktik yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Penulis memberikan 

saran bahwa generasi berikutnya memiliki peran krusial dalam menjaga dan 

mempertahankan tradisi di setiap daerahnya. Tujuannya adalah agar tradisi tersebut 

tidak mudah punah atau tergeser oleh kebudayaan baru yang mungkin muncul. 

Contohnya, seperti tradisi mangpapellao di Desa Pekalobean, yang telah ada sejak 

lama dan diwariskan sebagai kebiasaan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, 

sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan 

mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari warisan leluhur. 

Dalam penelitian ini, telah disajikan gambaran yang cukup jelas mengenai 

tradisi mangpapellao di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten 



 

 

Enrekang. Oleh karena itu, diharapkan bahwa skripsi ini dapat menjadi referensi 

bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa terdapat kekurangan, 

baik dari segi teori maupun narasi. Oleh karena itu, diharapkan peneliti yang akan 

meneliti objek serupa di daerah lain dapat menambahkan informasi dan 

memberikan saran untuk penulis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memicu minat peneliti untuk mengkaji tradisi mangpapellao dengan sudut pandang 

yang berbeda. 
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Hasil Wawancara 

Ambe Basir (68 tahun), Tomatua di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 26 
Juli 2023  

Ambe Piter (65 tahun), tomatua di Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 23 
Juli 2023 

Ambe Tiar (67 Tahun), Indo Guru di desa Pekalobean, wawancara Pada tanggal 28 
Juli 2023 

Burhan (56 Tahun), Tomatua di desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 25 Juli 
2023 

Hasanuddin (70 Tahun), Tokoh budaya di Desa Pekalobean, wawancara pada 
tanggal 30 Juli 2023 

Indo Nara (62 Tahun), Masyarakat Desa pekalobean, wawancara pda tanggal 26 
Juli 2023 

Juliati (44 tahun), Masyarakat Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 27 Juli 
2023 

Landing (47 tahun), Masyarakat Desa Pekalobean, wawancara pada tanggal 27 Juli 
2023  

 

  



 

 

DAFTAR INFORMAN 

No Nama Informan Jenis Kelamin Umur ket 

1 Ambe Tiar Laki-laki 67 Tahun Indo Guru di desa 

Pekalobean 

2 Ambe Piter Laki-laki 65 Tahun Tomatua di desa 

Pekalobean 

3 Ambe Basir Laki-laki 68 Tahun Tomatua di desa 

Pekalobean 

4 Burhan Laki-laki 56 Tahun Tomatua di desa 

Pekalobean 

5 Hasanuddin Laki-laki 70 Tahun Tokoh Budaya di 

desa Pekalobean 

6 Landing Laki-laki 47 Tahun Masyarakat desa 

Pekalobean 

7 Julianti Perempuan 44 Tahun Masyarakat desa 

Pekalobean 

8 Indo Nara Perempuan 62 Tahun Masyarakat desa 

Pekalobean 

  



 

 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Wawancara dengan Ambe Piter, Tomatua di Desa Pekalobean, tentang 

tradisi mangpapellao  

Gambar: Wawancara dengan Ambe Tiar, Indo Guru di Desa Pekalobean, tentang 

tradisi mangpapellao. 

 

  



 

 

Gambar: Wawancara dengan Burhan, Tomatua di Desa Pekalobean tentang tradisi 

mangpapellao. 

Gambar: Wawancara dengan Ambe Basir, Tomatua di Desa Pekalobean, tentang 

tradisi mangpapellao  

  



 

 

Gambar: Wawancara dengan Hasanuddin, Tokoh Budaya di Desa Pekalobean, 

tentang asal usul tradisi mangpapellao  

 

Gambar: Wawancara dengan Landing, Masyarakat di Desa Pekalobean, tentang 

bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi mangpapellao  

  



 

 

Gambar: Wawancara dengan Juliati, Masyarakat di Desa Pekalobean, tentang 

bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi mangpapellao  

 

Gambar: Wawancara dengan Nara, Masyarakat di Desa Pekalobean, tentang 

bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi mangpapellao 

  



 

 

 

Gambar: Penyembelihan ayam yang dilakukan oleh Indo Guru dan Tomatua di 

bantu dengan masyarakat setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:  Persiapan mabaca-baca seperti meletakkan ayam ke dalam tetuk 

bersama dengan sokko yang di lakukan oleh masyarakat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Tetuk (tempat untuk meletakkan sokko dengan ayam dan juga menampung 

darah dari hewan yang disembelih 

 

 

Gambar: kande Canik (makanan manis) yang terdidi dari pisang, tebu, nangka, 

ketupat, re’pe (berondong jagung), ketupat, telur, kelapa muda, gula aren. 

Bara Api yang di letakkan di dalam mangkuk yang terbuat dari tanah liat, 

dan juga ayam yang di letakkan di dalam tetuk bersama dengan sokko. 



 

 

 

 

Gambar: Proses mabaca-baca yang di lakukan oleh Indo Guru dan Tomatua, di 

ikuti oleh keluarga dari almarhum yang di lakukan di rumah duka. 

 

 

 

 

Gambar: Proses Penyembelihan Tedong yang dilakukan oleh Indo Guru dibantu 

oleh masyarakat setempat.  

  



 

 

 

Gambar: Proses di ce’do pada tedong dengan cara menetesi tuak dan air bisa ke 

atas pang’gan yang ada di kepala teodng yang di lakukan oleh 

masyarakat yang mengerti tata cara ce’do dan di pantau oleh salah satu 

tomatua. 

 

 

Gambar: Proses di ce’do kedua yang dilakukan oleh salah satu tomatua dengan 

proses yang sama dengan proses ce’do pertama 
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