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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 ṡa ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 jim j Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 kha kh Ka dan ha خ

 dal d De د

 żal ż Zet (dengan titik diatas) ذ

 ra r er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 ṭa ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f ef ف

 qaf q Qi ق
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 kaf k Ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w We و

ھ   ha h Ha 

 hamza ‘ Apostrof ء

 ya y ye ى

 

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan u ـ ىَ 

 fatḥah dan wau iu i dan u ـ وَ 
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Contoh: 

ـي ـفَ   kaifa :        ك 

َلَ   haula :       ه ـو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى...َ َََا ...َ   fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ỉ i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ــُـو

Contoh: 
 māta :        ما ت  

 ramā :        ر م ى
 qỉla :        قِيْل  

وْت    yamūtu :        يَ 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk  tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

 rauḍah al-aṭfá : ر وْض ة الأ طْف الِ 

 al-madỉnah al-fāiḍilah : ا لْم دِيْ ن ة ا لْفاضِل ة  

 al- ḥikmah :  ا لِحكْم ة  

5. Syaddah (Tasydỉd ) 

Syaddah atau tasydỉd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 
 rabbanā :            ر بنّا    

 najjainā :            نَ َّيْنا 

َََا لح قّ             : al-ḥaqq 

 nu“ima :            ن  عّم   

 aduwwun‘ :            ع د وٌّ 

Jika huruf ى ber- tasydỉd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ỉ..  

Contoh: 

  Alỉ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :ََََََََ ع لِىٌّ 

 Arabỉ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :         ع ر بى 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ  ال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْس   ّّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  :      ا لشّ

 al-zalzalah (az-zalzalah)  :      ا لزَّلز لة   

 al-falsafah  :      ا لف لْسف ة   

 al-bilādu  :      ا لبلا د   

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna :            تأم ر وْن  

لنّ وْء   ا            : al-nau’ 

 syai’un :             ش يْءٌ  

 umirtu :             أ مِرْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan Munaqasyah. 
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Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fỉَ Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwỉn 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudāf  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 

Contoh: 

   billāh   ب ا اللَ     dỉnullāh     دِين  اللِ  

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fỉ rahmatillāh     ه مْ فِْ ر حم ةِ اللِ  

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital  (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:  

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓỉ bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lażỉ unzila fỉh al-Qur’ān 

Naṣỉr al-Dỉn al-Tūsỉ 

Abū Naṣr al-Farābỉ 

Al-Gazālỉ 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama remi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh:  
 
 

Abū al-Walỉd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walỉd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walỉd Muḥammad Ibnu) 

 
Naṣỉr  Ḥāmid Abū  Zaỉd, ditulis menjadi: Abū  Zaỉd, Naṣỉr  Ḥāmid Bukan: Zaỉd, 

Naṣỉr  Ḥāmid Abū) 
 

 
A. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s.  =’alaihi al-salām 

H  = Hijrah 
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M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

Pen. = Penerbit  

      h.  = Halaman 

QS.../...4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

UUD  = Undang-undang Dasar  

RI   = Republik Indonesia 

Hj  = Hajja 

Dg.   = Daeng 

SD   = Sekolah Dasar 
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ABSTRAK 

Nama : Khadijah Tahir 

Nim : 80100217050 

Judul : Tradisi  addinging – dinging  di Tambung Batua  Mastarakat  Desa  

               Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa (Tinjauan  

               Sosio-kultural) 

 
Penelitian ini akan menjawab pertanyaan 1) Bagaimana eksistensi tradisi 

addinging-diging di Tambung Batua Masyarakat Romangloe Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa?. 2) Bagaimana prosesi tradisi addinging-dinging?. 
3) Mengapa tradisi addinging-dinging bertahan dalam konteks masyarakat modern? 

Jenis penelitian ini adalah peneltian kualitiatif deskriptif-analisis, penulis 
berusaha mengemukakan objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
Melalui pendekatan penelitian yang digunanakan adalah pendekatan histori (sejarah), 
pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi, dan pendekatan agama. Sumber yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data 
penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah 
yang digunakan dalam pengolahan atau analisis data adalah reduksi data, penyajian 
data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini dikemukakan bahwa tradisi addinging-dinging di 
Tambang Batua masyarakat Desa Romangloe kecamatan Bontomarannu Kabupaten 
Gowa merupakan tradisi nenek moyang yang telah bertahan dari generai ke-generasi 
Tradisi addinging-dinging lahir secara spontan dari  individu kalangan bawah yang 
menemukannya lalu disebar luaskan dengan berbagai cara agar memberi pengaruh 
terhadap kelompok masyarakat. Tradisi addinging-dinging dilakukan untuk 
menunaikan nazar diucapkan jauh sebelum tradisi dilaksanakan sebagai wujud 
menolak bala terhadap hal-hal yang ditakutkan. Dalam tradisi addinging-dinging  
terdiri dari tiga tahapan, yaitu : tahap pra tradisi, pelaksanaan tradisi dan pasca tradisi. 
Tradisi addinging-dinging  bertahan dalam konteks modern saat ini karena 
dipengaruhi oleh adanya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi addinging-dinging 
yaitu : nilai religious, nilai kesadaran spiritual, nilai sosial (gotong royong) dan nilai 
budaya. 

Implikasi pada penelitian ini pada pemahaman terhadap nilai-nilai yang 
terkandung dalam tradisi addinging-dinging sehingga masyarakat tetap 
mempertahankannya sebagai suatu hal yang sukar untuk ditinggalkan. Nilai-nilai 
inilah yang perlu dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat dan dilestarikan baik 
ada tidaknya tradisi maka nilai-nilai ini harus ada dalam pribadi manusia. Nilai-nilai 
dalam tradisi addinging-dinging berupa nilai religius, nilai kesadaran spiritual, nilai 
sosial (gotong royong), nilai budaya dan hiburan dan nilai ekonomi.  



ABSTRACT 

Name  : Khadijah Tahir 

Reg. Number : 80100217050 

Tittle  : The Addinging - dinging tradition among Tambung Batua Society in 

Romangloe Village, Bontomarannu District of Gowa Regency (A Socio-

cultural Study) 

 
The major objectives of this research were to answer the following research questions: 1) 

How is the existence of Addinging-dinging tradition among Tambung Batua society in 
Romangloe village, Bontomarannu District of Gowa Regency? 2) How is the procession of the 
Addinging-dinging tradition? 3) How does the Addinging-dinging tradition continue to be 
implemented in the context of modern society? 

The methodological approach taken in this research was descriptive analysis by using 
qualitative approach. Therefore, the object of the research was discussed in accordance with the 
reality found in the research field. In terms of the scientific approaches, the researcher in this 
research employed various approaches such as the historical, the anthropological, the 
sociological, and the religious approaches. The data of the research consisted of both primary 
and secondary data sources. The data collections methods used were observation, interviews, and 
documentation. In terms of the data analysis, the stages of data analysis in this research consisted 
of data reduction, data presentation, and data conclusions drawing or verification. 

The findings of this research indicated that the addinging-dinging tradition implemented 
among Tambung Batua society has been considered to be the tradition adopted from Tambung 
Batua ancestors that has been continuously practiced from generation to generation. The root of 
the tradition was from the low-level society who practiced the tradition in their everyday life. 
The tradition was further replicated and spread among societal communities. The Addinging-
dinging tradition was practiced as the sign of gratitude to patanna pa'rasangan for the bountiful 
harvest. The tradition was also carried out to avoid various kinds of disasters among the society. 
In addition, the Addinging-dinging tradition was also practiced in order to carry out the vows 
(nazar) as has been believed by the society. In terms of the practices, there are three stages in the 
practices of the Addinging-dinging tradition. Those stages are the pre-tradition stage, the 
process, and the post-tradition stage. From this research, it was apparent that the Addinging-
dinging tradition could be maintained in today’s modern context because it was influenced by 
various values such as the religious values, the spiritual awareness values, the social values 
(mutual cooperation), and the cultural values. Therefore, the tradition could be continuously 
practiced as the values from the tradition were in line with the culture of the society.  

As an implication from this research, it is expected that the understanding of the society 
related to the values contained in the practices of the Addinging-dinging tradition is expected to 
be maintained. Therefore, the tradition could be preserved together with the decent values 
implemented in the tradition.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara dengan masyarakat majemuk jika dilihat 

dari berbagai sudut dan tingkat perkembangan kebudayaan.1 Keanekaragaman suku 

bangsa, agama, kebudayaan, ras, status sosial, bahasa, kesenian, dan berbagai ragam 

kebiasaan lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini menyebabkan bangsa 

Indonesia sangat kaya akan berbagai hasil kebudayaan.2 

Semua keanekaragaman yang tumbuh dan berkembang di bumi nusantara ini 

harus diletakkan sebagai kekayaan perikehidupan berbangsa dan bukan 

menyempitkan diri dalam perkotak-kotak atau sektarianisme. selain keanekargaman 

yakni adanya kesenian dan budaya, ada hal yang lebih penting lagi yaitu cara 

pandang dan kesadaran mengenai dunia yang hendak dibentuk atau dicita-citakan.3 

 Manusia sebagai penggerak keanekaragaman budaya, merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan 

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

hasil kebudayaan itu sendiri. Hampir semua tindakan manusia merupakan produk 

kebudayaan. Tindakan yang berupa kebudayaan tersebut dibiasakan dengan cara 

belajar seperti melalui proses internalisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Karena itu, 

                                                           
1 Kusnanto Keanekaragaman suku dan Budaya Indonesia (Semarang; Alprin; 2009) h.8 
2 Indriana F Mengenal Masyarakat Indonesia (Tangerang; Loka Aksara; 2019) h.7 
3 Kusnanto Keanekaragaman suku dan Budaya Indonesia h.4  
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budaya bukanlah sesuatu yang statis dan kaku. tetapi senantiasa berubah sesuai 

perubahan sosial yang ada. 4 

 Selanjutnya hubungan antara manusia dengan kebudayaan juga dapat dilihat 

dari kedudukan manusia terhadap kebudayaan. manusia mempunyai empat 

kedudukan yaitu penganut kebudayaan, pembawa kebudayaan, manipulator 

kebudayaan dan pencipta kebudayaan.5 Secara umum keempat kedudukan diatas 

yang sangat dominan yakni manusia berkedudukan sebagai penganut kebudayaan 

dimana seseorang hanya menjadi pelaku tradisi dan kebiasaan yang dikembangakn 

dalam masyarakat.  

Kebiasaan  dalam suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun  

yang disebut tradisi. Sekalipun mahluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang 

dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan 

kebudayaan mahluk manusia, tidak selalu terjadi secara  teratur atau kepada anak-

cucu mereka, melainkan dapat pula secara horizontal yaitu manusia yang satu dapat 

belajar kebudayaan dari manusia yang lainnya.  

Seperti halnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 

2017 tentang pemajuan kebudayaan bahwa 

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 
dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa 
depan dan paradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional 

                                                           
4 Rusmin Tumanggor, dkk.,  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet I; Jakarta:Kencana, 2010) h. 

20-21 
5 Rusmin Tumanggor, dkk.,  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar h. 20-21 
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sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar Negara Republik 
Indonesia tahun1945.6  

 Pemajuan Kebudayaan sudah digunakan sejak dulu oleh pendiri bangsa pada 

UUD 1945 dalam pasal 32, yaitu “pemerintah memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia”. sebagai penegasan bahwa kebudayaan adalah pilar bangsa. olehnya itu 

segala aspek budaya tradisi dikembangkan dan dilestarikan.  Tradisi-tradisi tersebut 

mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan yang baik untuk 

menciptakan masyarakat berakhlak baik dan berperadaban.  

Allah swt. Berfirman dalam QS al-Hujurat/49:13 

                       

                          

Terjemahnya : 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. 
(TQS. al-Hujurat/49:13).7 

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika fathul Makkah Bilal naik ke 

atas Ka’bah untuk adzan. berkatalah beberapa orang “Apakah pantas budak hitam 

adzan di atas Ka’bah ?” maka berkata yang lainnya; “sekiranya Allah membenci 

                                                           
6 Kemendikbud, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2017, Tentang Pemajuan Kebudayaan 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/salinan-uu-pemajuan-kebudayaan-ri-nomor-5-tahun-2017/ (4 Mei 
2020) 

7 Depertemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahan  (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 
2005),  h.426 
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orang ini, pasti Allah akan menggantinya”. ayat ini turun sebagai penegasan bahwa 

dalam islam tidak ada diskriminasi, dan yang paling mulia adalah takwa.8 

Imam syafi’I menjelaskan pada ayat “Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal.” artinya kami jadikan kalian seperti 

itu bukan untuk membangga-kan nenek moyang kalian yang telah lalu, melainkan 

agar kalian saling mengenal, saling berdekatan dan saling “mewarisi” kekerabatan 

itu. Apalagi, dari perkenalan itu kalian bisa mengambil manfaat bagi kehidupan.9 

Berdasarkan tafsiran ayat diatas manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku bertujuan agar saling mengenal, terciptanya sebuah tradisi karena atas 

dasar manusia lahir dalam kondisi yang berbeda-beda, dengan begitu maka berbagai 

hal positif  bisa terwujud tergantung pada proses saling mengenal satu sama lain, 

sebab andai masing-masing orang menyendiri, tentu tidak akan tercapai tujuan saling 

mengenal satu sama lain dengan saling tolong menolong, bahu-membahu, saling 

mewarisi satu sama lain serta mencipkatan ribuan kebudayaan-kebudayaan yang 

berbeda. 

Istilah kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sanskerta 

buddhayah, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal) dan daya yang 

berarti cinta, karsa, dan rasa. Dalam bahasa inggris, kata budaya berasal dari kata 

culture, dalam bahasa belanda diistilahkan dengan kata cultur, sedang dalam bahasa 

                                                           
8 KH. Qamaruddin Shaleh, dkk, Asabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat 

Al-Quran (Bandung: CV. Diponegoro,1989), h.475 
9 Syekh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I surat al-Hijr- surah an-Nas (Cet 

I; Jakarta: Almahira, 2008), h.422 
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latin colera. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan 

tanah (bertani). Dan dikembangkan dalam arti culture, yaitu sebagai segala daya dan 

aktifitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.10 

Koentjaraningrat  menyebutkan ada tujuh unsur universal kebudayaan. Ia 
menyebut tujuh universal itu sebagai isi pokok kebudayaan yakni, (1) sistem 
religi, (2) sistem organisasi, (3) sistem pengetahuan, (4) sistem mata 
pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, (5) sistem teknologi dan 
peratan, (6) bahasa,dan (7) kesenian11.  

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam ketiga 

wujud kebudayaan  yang berupa sistem budaya, sistem sosial dan berupa unsur-unsur 

kebudayaan fisik, misalnya sistem religi, memiliki wujud sebagai sistem keyakinan, 

gagasan-gagasan, tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, surga, neraka, dan 

sebagainya. Selain itu, sistem religi juga mempunyai wujud berupa upacara-upacara, 

baik yang bersifat musiman, kadang-kadang, maupun rutinitas. Pada sistem religi 

juga mempunyai benda-benda suci dan benda-benda religious.12 

Sulawesi merupakan pulau keempat terbesar di Indonesia setelah Kalimantan, 

Papua, dan Sumatra. Pulau yang dicirikan dengan bentuknya yang unik, seperti huruf 

K. Ada yang mengatakan bentuknya mirip tangkai-tangkai anggrek. ada pula yang 

mengatakan bentuknya mirip tentakel-tetakel gurita.13 Pulau Sulawesi terbagi atas 

                                                           
10Hari Poerwanto, Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi (Cet.IV: 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), h.51 
11Kuntjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropolog  (cet 8; Jakarta: Aneka Cipta,1990), h.203-204 
12Wahyudin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (cet:I; Makassar:Alauddin University 

Press 2014), h. 9 
13 Iswanto, Selayang Pandang Sulawesi Selatan  (Klaten:PT Intan Pariwara 2008), h. 1 
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enam provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 

Sulawesi Tenggaran dan Sulawesi Selatan. 

Sulawesi-selatan khusunya sebuah propinsi yang berpenduduk kurang lebih 8 

juta jiwa dengan terdiri dari empat suku utama, yakni Bugis, Makassar, Mandar, dan 

Toraja, disetiap tempat memiliki bentuk kepercayaan dan budaya yang berbeda 

olehnya itu sebelum datangnya agama Islam berupa peraturan-peraturan Allah dalam 

kehidupan umat manusia, masyarakat sulawesi-selatan telah mengenal dan menganut 

agama wad’i berupa kepercayaan asli, yakni suatu kepercayaan yang terjalin dengan 

adat-istiadat. Pokok kepercayaan mereka merupakan jalinan dari adat kebiasaan 

hidup yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya. Kepercayaan asli tersebut 

umumnya bersifat animisme dan dinamisme.14 

Sebagian dari masyarakat Sulawesi selatan merayakan ritual adat pada waktu-

waktu tertentu. Upacara dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu berhubungan 

dengan daur hidup (lifecyle) dan dan yang bersifat umum. Upacara adat yang pertama 

contohnya, ritual saat kehamilan,kelahiran, dan kematian, sedangkan upacara yang 

kedua contohnya, ritual sebelum dan sehabis masa panen yang dilakukan secara 

bersama-sama.15 

Tradisi addingin-dinging.16 Merupakan tradisi yang sudah ada sejak sebelum 

masuknya Islam di Sulawesi-selatan tepatnya di Desa Romangloe Kecamatan 

                                                           
14 Wahyudin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h.3 
15 Iswanto, Selayang Pandang Sulawesi Selatan  (Klaten:PT Intan Pariwara 2008), h. 49 
16 arti kata “addinging-dinging berasal dari bahasa makassar “dinging”  artinya dingin. maka 

addinging-dinging berarti situasi yang sedang merasakan dingin karena berada di lingkungan terbuka  
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Bontomarannu, Kabupaten Gowa, tradisi ini dilakukan pada bulan september  setelah 

panen sawah dengan mengunjungi tempat yang diberi nama Tambung Batua dengan 

membawa sesajian, untuk dipersembahkan kepada patanna parrasangang (empunya 

benua)  tempat tersebut terdapat pohon kayu besar dan tumpukan batu yang 

dibawahnya dipercaya sebagai kuburan keramat, yang dibatasi dinding batu selama 

semalam. Ini sudah berlangsung sejak dahulu dan turun-temurun. Ritual ini dilakukan 

dengan dipimpin oleh seorang pinati (pemimpin upacara adat)  ia dipercayai oleh 

warga masyarakat sebagai orang yang menjaga tempat-tempat dianggap sakral serta 

melayani upacara sesajen.  

Kepercayaan demikian masih melekat pada masyarakat modern hari ini. 

Masyarakat bahkan menyiapkan waktu dan materi agar bisa mengikuti tradisi 

tersebut, maka kepercayaan pada tradisi addinging-dinging sudah menjadi bagian 

kegiatan yang penting yang tidak boleh di tinggalkan, ini juga dipengaruhi oleh 

adanya persinggungannya dengan budaya Islam. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap tradisi addinging-

dinging di Tambung Batua Masyarakat Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa tinjauan sosio-kultural. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, adapun pokok masalah yang akan dibahas yaitu 

“Bagaimana Tradisi Addinging-dinging di Tambung Batua Masyarakat Romangloe 
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Kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa Tinjauan Sosial-kultural? ” Pokok 

masalah tersebut dijabarkan menjadi sub-sub masalah : 

1. Bagaimana eksistensi tradisi addinging-dinging di Tambung Batua Masyarakat 

Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana prosesi tradisi addinging-dinging?  

3. Mengapa tradisi addinging-dinging bertahan dalam konteks masyarakat 

modern? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Judul tesis ini adalah “Tradisi addinging-dinging di Desa Romangloe 

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa (Tinjauan Sosio-Kultural). Dalam 

penelitian ini penulis membatasi fokus penelitian deskripsi fokus untuk menjaga agar 

tetap terarah, disamping itu untuk menyamakan istilah yang digunakan dalam judul 

tesis ini, sehingga para pembaca tidak keliru dalam memahami disetiap fokus dan 

deskripsi fokus, adapun fokus peneliatian adalah sebagai berikut: 

Pertama fokus penelitian ini adalah memaparkan eksistensi  tradisi addinging-

dinging. pada pembahasan ini peneliti akan gambaran awal ini menjelaskan latar 

belakang awal keberadaan tradisi tersebut. Kedua, peneliti juga fokus kepada prosesi 

tradisi addinging-dinging. Peneliti akan mengurai mulai dari persiapan malam hari 

hingga kepulangan esok harinya. Dikarenakan banyak hal dipersiapkan oleh 

masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut.  



9 
 

Ketiga, penelitian ini juga fokus kepada  tradisi bertahan dalam konteks 

masyarakat modern dan masih mempertahankan tradisi addinging-dinging dalam hal 

ini membahas dimensi-dimensi nilai yang terkandung dalam tradisi sehingga 

masyarakat masih mempertahan tradisi addinging-dinging Maka bisa ditemui 

masyarakat melakukan tradisi  yang beragam ini dengan tujuan yang berbeda-beda.  

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan pembahasan untuk menemukan tulisan yang 

berkaitan dengan judul tesis ini, atau lebih dikenal penelitian terdahulu  yang 

bertujuan untuk meninjau  hasil-hasil dari penelitian dahulu terkait masalah yang 

dipilih serta untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai bahan 

perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas. 

Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam 

menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun buku atau karya ilmiah yang penulis anggap 

relavan dengan objek penelitian ini di antaranya : 

Disertasi Hj.Mustakimah yang berjudul “Tradisi Molonthalo dalam 

Masyarakat Gorontalo (Suatu Kajian Sosial-Religius terhadap Akulturasi Islam 

dengan Budaya Lokal). Disertasi ini membahas akulturasi Islam dengan budaya lokal 

di Gorontalo. Ini membedakan dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini 

fokus kepada akulturasi Islam dan Budaya lokal di Gorontalo, sedangkan saya lebih 

fokus kepada sosio kultural dalam tradisi addinging-dinging.  
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Arikel jurnal Rihlah Vol.7 No.1/2019 dengan judul Islam Dan Pengaruhnya 

Dalam Ritual Pa’dinging-dinging Di Desa Adat Tenro Selayar  (Perspektif Sejarah 

Lisan), menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang ditulis oleh 

Misbahuddin hasilnya bahwa keberadaan tradisi Pa’dinging-dinging telah ada jauh 

sebelum terjadi islamisasi diselayar. Di sisi lain pada pelaksanaan terjadi ritual 

adatnya sendi-sendi keislaman; seperti pakaian Islami (penggunaan kopiah dan hijab) 

juga do’a yang dibacakan dalam manuskrip tua merupakan do’a yang ditujukan 

kepada Allah swt dengan iringan pujian kepada Nabi Muhammad saw. Perbedaan 

penelitian diatas dengan penelitian saya adalah tradisi addinging-dinging dilakukan 

dengan masyarakat datang membawa sesajen cara bermalam di Tambung Batua, 

mereka baru merasakan dingin pada kondisi ini juga perbedaan pada tempat 

penelitian. 

Arikel jurnal al-Ulum Vol.12 No.2/2012 dengan judul Religiusitas dan 

Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar, yang ditulis oleh Mustaqim Pabbajah, 

mengulas tentang kepercayaan lama orang Bugis dan Makassar. Kepercayaan yang 

bentuk dan manisfestasinya masih bisa ditelusuri keberadaanya sampai sekarang. 

Tulisan ini juga mengesplorasi keyakinan masyarakat di Sulawesi Selatan ini, baik 

sebelum maupun sesudah masuknya Islam. Begitu pula pengaruh agama lokal dan 

agama baru (Islam) dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian saya juga 

membahas tentang kepercayaan lama masyarakat makassar, perbedaanya lebih 

spesifik pada tempat penelitian. 
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Sripsi Emil Patra tahun 2017. Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi fakultas 

dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar judul : 

“Interaksi komunitas ke-ammatoaan pada alam melalui ritual andingingi” dalam 

skripsi menggambarkan ada tujuh prosesi ritual yang ada pada ritual Andingingi 

yaitu, Appalentenge ere, minum Tuak, A’bebbese, A’bacca atau A’barrak, Allabbiang 

Dedde (pemberkatan sesajen), penyampaian Pappasang sekaligus Assalama’ atau 

makan bersama. Ritual Andingingi juga memiliki empat makna yaitu, sebagai bentuk 

interaksi manusia dengan alam, sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan, untuk 

mengharmonisasikan alam dengan manusia, dan untuk melestarikan alam. Pada 

hakikatnya ritual Andingingi adalah ritual untuk mendinginkan alam berserta isisnya, 

agar manusia dan alam mampu bersahabat dan hidup berdampingan.  

Perbedaan penelitian diatas dan penelitian yang saya akan lakukan adalah 

terletak pada fokus penelitian dan tempat penelitian, pada penelitian saya akan 

menggunakan pertanyaan mengapa masyarakat mempertahankan tradisi addinging-

dinging dalam kondisi modern.  

E. Tujuan dan kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang eksistensi tradisi 

addinging-dinging di Tambung Batua masyarakat Romangloe Kecamatan 

Bontomarannu kabupaten Gowa 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Prosesi Tradisi addinging-

dinging  
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c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tradisi addinging-dinging dalam 

bisa bertahan dalam konteks masyarakat modern  

2. Kegunaan Penelitian  

a.  Kegunaan Akademis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan kepada peneliti selanjutnya khususnya 

jurusan sejarah peradaban Islam. 

b. Kegunaan Praktis  

Diharapkan bermanfaat untuk masyarakat luas dan perkembangan 

kebudayaan kepada masyarakat di Kabupaten Gowa khususnya, serta 

memperkenalkan kebudayaan lokal yang masih diperkenalkan sampai 

sekarang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Tradisi 

a. Definisi Tradisi 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni  kebiasaan 

yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-

nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan 

kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup 

segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau 

perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.1 

Kata “tradisi” dalam artian sederhana adalah sesuatu yang sejak lama telah 

dilakukan dan menjadi bagian dari kelompok masyarakat, dan diteruskan dari 

generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, dengan begitu tradisi bisa bertahan. 

sama halnya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah segala 

sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya), yang turun 

temurun dari nenek moyang.2 Tradisi ini dipahami sebagai suatu kebiasaan 

masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa 

tata kemasyarakat keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atas 

penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa 

                                                           
1 Ariyono  dan  Aminuddin  Sinegar,  Kamus  Antropologi (Jakarta: Akademika  Pressindo, 

1985), h.4. 
2 W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h.1088 
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dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal 

yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. memang 

tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi.3 

 Hubungan masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup 

kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa 

masa kini berasal dari masa lalu. keberlangsungan masa lalu di masa kini mempunyai 

dua bentuk yakni materi dan gagasan, atau objektif dan subjektif. menurut arti yang 

lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, 

atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar yang 

tersisa dari masa lalu. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit 

cakupan-cakupannya. Dalam pengertian yang kebih sempit ini tradisi hanya berarti 

bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni hanya tetap bertahan 

hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa lalu.4 Dilihat 

dari aspek benda materi berarti benda material yang menunjukkan dan mengingatkan 

kaitan khususnya dengan kehidupan masa lalu. Bangunan istana, tembok kota Abad 

pertengahan, candi, puing kuno, kereta kencana,dan sejumlah benda peninggalan 

lainnya, jelas termasuk kedalam pengertian tradisi.  

Dilihat dari aspek gagasan (termasuk kayakinan, kepercayaan, simbol, norma, 

nilai, aturan, dan ideologi) haruslah yang benar-benar memengaruhi pikiran dan 

                                                           
3 Hasan Shadily, Ensiklopedia Islam  (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve., t.t), h.3608 
4 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta; Kencana 2017), h.68 
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perilaku serta yang melukiskan makna khusus atau legitimasi masa lalunya. Gagasan 

kuno mengenai demokrasi, keadilan, kebebasan, dan juga mitos asal-usul kebangsaan, 

kenangan tentang keagungan dan kejayaan negara masa lalu, teknik perdukunan dan 

resep makanan kuno merupakan contoh tradisi pertama yang muncul dalam pikiran. 

Termasuk pula benda atau gagasan baru yang diyakini berasal dari masa lalu dan 

yang diperlakukan secara khidmat.5 

Tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui 

mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat 

banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang 

menarik. perhatikan, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian 

disebarkan melalui berbagai cara, memperngaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan 

kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan 

pemugaran peninggalan purbakala serta menafsirkan ulang keyakinan lama, 

Begitulah tradisi dilahirkan hanya saja dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan 

kembali sesuatu yang telah ada dimasa lalu. Cara kedua, muncul dari atas melalui 

mekanisme paksaaan. sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan 

perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. 

Misalnya raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya.6 

Dua jalan kelahiran tradisi itu tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya 

terdapat antara “tradisi asli” yakni sudah ada di masa lalu, dan “tradisi buatan” yakni 

                                                           
5 Piotr Sztompka, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2007), h.67-68 
6 Piotr Sztompka,   (Jakarta: Prenada Media Grub, 2007), h.70 
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murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang 

memahami impian masa lalu dan mampu menular impiannya itu kepada orang 

banyak. Yang terpenting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran 

tentang benda material atau gagasan yang barasal dari masa lalu yang dipungut orang 

kini. Sikap atau orientasi ini menempatkan bagian khusus dari keseluruhan warisan 

historis dan mengangkatnya menjadi tradisi.  

b. Fungsi Tradisi  

Lahirnya tradisi dimasa lalu berkembang dan bertahan dimasa kini melahirnya 

makna tersendiri, manusia tetap mempertahankan karena mengetahui fungsi-fungsi 

tradisi tersebut. berikut fungsi tradisi secara umum : 

1. Dalam klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di 

dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di 

dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Tradisi seperti kumpulan gagasan 

dan materi yang dapat digunakan  orang dalam tindakan kini dan untuk 

membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tradisi 

menyediakan “cetak biru” untuk bertindak (misalnya, tradisi kesenian, 

kerajian, pengobatan atau profesi) contoh peran yang harus diteladani 

(misalnya, tradisi kepahlawan), pandangan mengenai pranata sosial (misalnya, 

tradisi monarki), pola organisasi (misalnya, tradisi pasar). Orang tidak mampu 

menciptakan kehidupan sosial mereka sejak awal, merencanakan segala 

sesuatu serba baru. Tradisi menyediakan mereka blok bangunan yang sudah 

siap untuk membentu dunia mereka. 
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2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya.  salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan 

demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan 

tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama 

dimasa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah 

menerimanya sebelumnya  

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas simbol identias terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah 

contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan sengan sejarah, menggunakan 

masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.  

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan 

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila  masyarakat 

berada dalam kritis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu 

membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika berada dalam penjajahan. 

Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani 

atau kediktatoran yang berkuasa.7 

                                                           
7 Piotr Sztompka, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2007), h.73 
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c. Masyarakat dan tradisi 

Masyarakat berdasarkan dari akar katanya berasal dari bahasa Arab yaitu 

“musyarak”. Adapun jika di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah society yang 

berasal dari bahasa latin “societas” yang artinya adalah hubungan persahabatan 

dengan lain. jadi, yang dimaksud dengan masyarakat yaitu sekelompok manusia yang 

membentuk sebuah sistem, baik secara semi terbuka maupun tertutup dan diatara 

anggotanya terjadi interaksi sehingga menimbulkan ketergantungan antara satu 

dengan yang lain.8 Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki 

kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berintergsi dalam suatu hubungan sosial 

yang tertruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui : 

a. Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan 

antar individu salam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu 

masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat 

istiadat sebagai sarana meriskan masa lalu terkadang yang disamapaikan tidak 

sama persis denga yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai 

perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus 

berkembang dan dipengaruhi.  

b. Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut 

melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan 

secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

                                                           
8 Indriana F, Mengenal Masyarakat Indonesia  (Tangerang; Loka Aksara; 2019), h.6 
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c. Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki 

kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakt Contoh: 

Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa 

yang disukainya dalam bentu sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan 

secara lisan sebuah anjuran yang harus ditaati anggota kelompoknya.  

d. Membuat suatu peringgatan kepada semua anggota kelompok masyarakat 

berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu 

atau makan. semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya 

hanya dengan melihatnya. Contoh: Benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai 

peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman 

masyarakat penggunanya.  

e. Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk 

sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan 

bangunan yang mereka buat. 

Oleh karena itu di dalam  suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan 

dengan manusia lain, bagaiman manusia bertindak terhadap lingkungannya dan 

bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Dengan kata lain manusia 

mewariskan masa lalunya dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan 

bagaimana anggota masyarakat bertingka laku, baik dalam kehidupan dan bersifat 

duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagaamaan. 
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Berikut ini adalah macam-macam tradisi yang masih berkembang di tengah-

tengah masyarakat Indonesia dan masih  dijaga keberadaannya:  

1.) Tradisi Ritual Agama   

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu 

akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beranekaragam ritual 

keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing 

pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara 

melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.Perbedaan ini 

disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang 

diwariskan secara turun temurun. Agama-agama lokal atau agama primitif 

mempunyai ajaran ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak 

dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana 

terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara. Sistem ritual agama 

tersebut biasanya berlangsung secara berulang ulang baik setiap hari, setiap 

musim, atau kadang-kadang saja 

2.) Tradisi Ritual Budaya  

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara 

yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam 

perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiaanya, atau juga 

upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam 
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mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-

upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung 

untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah 

rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka 

untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidakdikehendaki 

yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara ritual 

tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam 

keadaan selamat.  

B. Konsep Budaya Lokal 

Budaya lokal bisa diartikan sebagai kegiatan manusia untuk mengolah dan 

mengubah kehidupan sosial manusia setempat  dari hasil olah daya pikir, pikiran-

akal dan budi dari manusia itu sendiri, sehingga menghasilkan kreatifitas yang diakui 

oleh manusia-manusia setempat dan sekitarnya. Budaya tersebut dapat diamati 

melalui adat atau kebiasaan masyarakat, mata pencaharian, hasil kesenian, ilmu 

pengetahuan dan bahasa masyarakat setempat.9 

Menurut Nawari Ismail, yang dimaksud dengan budaya lokal adalah semua 

ide, aktifitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi 

tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian 

sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil aktivitas 
                                                           

9 Joan Hesti Gita Purwasih, (dkk)., Sosiologi Kelas X Semester 1 Sesuai Kurikulum 2013 yang 
Disempurnakan  (Klaten: Intan Pariwara ,2016), h. 44 
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tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua 

komponen atau unsur budaya yang berlaku berkembang dalam masyarakat tertentu.10 

Jacobus Ranjabar dalam Abidin (2014) mengatakan bahwa dilihat dari sifat 

majemuk masyarakat Indonesia, ada 3 golongan kebudayaan yang masing-masing 

mempunyai corak sendiri, yaitu: kebudayaan suku bangsa/kebudayaan daerah, 

kebudayaan umum lokal dan kebudayaan nasional. Kebudayaan suku bangsa, artinya 

sama dengan budaya lokal atau budaya daerah, sedangkan kebudayaan umum lokal 

bergantung pada aspek ruang, biasanya pada ruang perkotaan ketika berbagai budaya 

lokal atau daerah yang dibawah oleh setiap pendatang. Akan tetapi, ada budaya 

dominan berkembang, yaitu budaya lokal yang ada di kota atau tempat tersebut, 

sedangkan kebudayaan nasional adalah akumulasi dari budaya daerah.11 

Seorang antropoogi, Ralh Linton mendefinisikan kebudayaan dalam 

kehiduapn sehari-hari bawah Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari 

masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagaian dari cara hidup itu 

yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan, 

Dalam arti cara hidup masyarakat itu kalau kebudayaan diterapkan pada cara hidup 

kita sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan membaca karya sastrawan 

terkenal. Untuk seorang ahli sosial, kegiatan seperti membaca itu merupakan 

elemen-elemen belaka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan ini 

                                                           
10 Narawi Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal  (Bandung: lubuk Agung, 2011) 

h.43 
11 Yusuf  Zaenal Abidin dan Beni Ahmad Saebani, Pengantar Sistem Sosial Budaya di 

Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.168 
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mencakup kegiatan-kegiatan duniawi seperti mencuci piring untuk tujuan 

mempelajari kebudayaan, karena itu bagi seseorang ahli ilmu sosial tidak ada 

masyarakat atau perorangan yang tidak berkebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai 

kebudayaan, bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah 

mahluk berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam suatu kebudayaan. 12  

Budaya lokal di Indonesia tercermin dari keragaman budaya dan adat istiadat 

dalam masyarakat. Berbagai suku bangsa di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Batak, 

Minang, Timor, Bali, Sasak, Papua, Maluku dan Bugis Makassar memiliki adat 

istiadat dan bahasa yang berbeda. Setiap suku bangsa tersebut tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. Keadaan geografis yang terisolir 

menyebabkan penduduk setiap pulau mengembangkan pola hidup dan adat istiadat 

yang berbeda-beda, serta bahasa daerah yang berbeda-beda pula. Akan tetapi, 

meskipun demikian adanya semua bahasa dan dialek itu sesungguhnya berasal dari 

sumber yang sama, yaitu bahasa dan budaya Melayu Austronesia.13 

Istilah budaya lokal, adalah adat istiadat yang berciri lokal, yakni kearifan 

lokal yang berlaku secara khusus dikalangan masyarakat makassar, membedakannya 

dengan masyarakat didaerah lain. Budaya lokal biasa pula diistilahkan kearifan lokal 

(local genius). Dengan kata lain kearifan lokal tidak terlepas dari kearifan budaya 

setempat yaitu sebagai jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politik, historis dan 

situasional yang bersifat lokal dan timbal balik antar manusia dan lingkungannya. 

                                                           
12 T.O Ihromi, Pokok-pokok Antropologi Budaya (Cet IV;Jakarta;2016) h. 22 
13 Ralph Linton, The Curtural Background Personality, terj. Fuad Hasan, Latar Belakang 

Kebudayaan dari pada Kepribadian (Cet. I; Jakarta: Jaya Sakti, 1962) h.29 
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karena manusia memiliki peran ganda, satu sisi sebagai subjek yang dipengaruhi 

oleh lingkungannya.14  

Budaya lokal memiliki enam dimensi, yaitu : 

1. Dimensi pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal jenis ini terkait dengan 

perubahan siklus iklim, kemarau dan penghujan. Kemampuan adaptasi ini 

menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menguasai alam. 

2. Dimensi nilai lokal. Untuk mengatur kehidupan manusia perlu adanya aturan-

aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati. Nilai-nilai ini biasanya 

mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dan manusia, dan 

antara manusia dan alam. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu berupa nilai 

masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.  

3. Dimensi keterampilan lokal. Kemampuan lokal bagi setiap masyarakat 

dipergunakan sebagai kemampuan bertahan hidup (surviva). 

4. Dimensi sumber daya lokal. Sumber daya lokal pada umumnya adalah sumber 

daya alam yang tak dapat diperbaharui dan dapat diperbarui.  

5. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Setiap masyarakat pada 

dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan 

kesukuan.  

6. Dimensi solidaritas kelompok lokal. Suatu masyarakat umumnya dipersatukan 

oleh ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal. 

                                                           
14 Muh. Ilham, Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Sarak 

Suatu Tinjauan Pemikiran Islam  (Makassar;UIN Press;2013), h. 17 
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Sebenarnya setiap suku bangsa mempunyai konsep ideal dalam 

kebudayaannya sesuai pandangan hidupnya. Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal 

hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh 

melaui proses belajar dari waktu-kewaktu. Nilai-nilai yang diperoleh tersebut 

menyebakan budaya lokal bisa bertahan lama. Konsep yang dimiliki manusia dibuat 

untuk menjawab tantangan alam. Sekurang- kurangnya ada enam nilai yang amat 

menentukan wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun 

sebagai masyarakat, yaitu: ekonomi, solidaritas, agama, seni, kuasa, dan teori  

1. Nilai teori. Ketika manusia menentukan dengan objektif identitas benda-

benda atau kejadian-kejadian, maka dalam prosesnya hingga menjadi 

pengetahuan, manudia mengenal adanya terori yang menjadi konsep 

dalam proses penilaian atas alam sekitar 

2. Nilai ekonomi. Ketika manusia bermaksud menggunakan benda-benda 

atau kejadian-kejadian, maka ada proses penilaian ekonomi atau 

kegunaan, yakni dengan logika efisiensi untuk memperbesar kesenangan 

hidup. Kombinasi antara nilai teori dan nilai ekonomi yang senantiasa 

maju disebut aspek progresif dari kebudayaan 

3. Nilai agama. Ketika manusia menilai suatu rahasia yang menakjubkan dan 

kebesaran yang menggetarkan di mana di dalamnya ada konsep kekudusan 

dan ketakziman kepada yang Mahagaib, maka manusia mengenal nilai 

agama 
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4. Nilai seni. Jika yang dialami itu keindahan di mana ada konsep estetika 

dalam menilai benda atau kejadian-kejadian, maka manusia mengenal  

nilai seni. Kombinasi dari agama dan seni yang sama-sama menekankan 

intuisi, perasaan, dan fantasi disebut aspek ekspresif dari kebudayaan.  

5. Nilai kuasa. Ketika manusia merasa puas jika orang lain mengikuti 

pikirannya, norma-normanya, dan kemauannya, maka ketika itu manudia 

mengenal nilai kuasa 

6. Nilai solidaritas. Tetapi ketika hubungan itu menjelma menjadi cinta, 

persahabatan, dan simpati sesama manudia, menghargai orang lain, dan 

merasakan kepuasan ketika membantu mereka maka manusia mengenal 

nilai solidaritas. 15 

Lebih spesifik dengan konsep nilai budaya yang ditawarkan oleh menurut 

Dr.Syamsan Syukur , setidaknya ada 5 nilai dalam budaya lokal yaitu:16 

a. Nilai religius,  menghormati leluhur, menghormati wali, dan orang yang 

berjasa termasuk nilai religius.  

b. Nilai kesadaran spiritual, sebagian orang mencari ketenangan batin 

melalui guru, ulama atau orang-orang yang dianggap sakti atau 

mendatangi orang-orang yang dianggap pintar. 

c. Nilai Sosial, setiap tradisi secara tidak langsung akan menjalin 

silaturrahmi bagi para pelaku tradisi. 

                                                           
15 Rusmin Tumanggor, dkk.,  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar h. 142 
16 Syamzan Syukur, Kontinuitas dan Diskontiunitas Tradisi Ziarah Makam Syekh Yusuf di 

Kobbang Gowa Sulawesi Selatan, El Harakah jurnal Budaya Islam, 18 no.1 Januari-juni 2016 
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d. Nilai Budaya, tradisi sebagai pelestarian budaya. 

e. Nilai ekonomi, setiap tradisi juga tidak terlepas dari peran masyarakat 

disekitar tempat pelaksanaan tradisi, karena mereka akan menciptakan 

situasi yang kondusif dan aman bagi pengunjung karena secara ekonomi 

akan mendatangkan manfaat bagi mereka. 

Budaya lokal yang sudah memiliki nilai-nilai akan dipertahankan oleh 

masyarakat setempat sejalan dengan hal demikian budaya lokal memiliki fungsi 

menurut Susanto yaitu:17 

a. Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai 

latar belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi, dan politik. Hal 

ini dapat dibuktikan dari berbagai upacara slametan yang harus terus 

berkembang ditengah modernisasi. 

b. Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai 

norma-norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur 

sikap dan perilaku masyarakat. 

c. Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. 

Misalnya tradisi bersih-bersih desa bukan sekedar sebagai kegiatan yang 

bersifat gotong royong dan lingkungan tetapi juga memiliki makna bersih 

dosa setiap anggota masyarakat. 

d. Budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, 

misalnya memiliki nilai sosial-ekonomi bagi anggotanya. 
                                                           

17 17 Narawi Ismail, (Bandung: lubuk Agung, 2011) h.13 
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Konsep budaya lokal meliputi beberapa hal yakni kebudayaan diperoleh dari 

belajar, bahasa, kebudayaan dimiliki bersama, kebudayaan sebagai pola. dan 

kebudayaan akan selalu berubah.  

a. Kebudayaan diperoleh dari belajar 

Manusia memperoleh budaya bisa dari belajar, tidak diturunkan secara 

biologis atau pewarisan secara genetik, melainkan budaya lahir dari ide pokok 

manusia yang disalurkan dalam aktifitas sehari-hari, ide tersebut datang dari buah 

pikir manusia. Manusia dikarunia akal dari Allah supaya menggunakan akalnya untuk 

berfikir, dengan itu bisa membantu manusia dalam menentukan kebudayaan dari 

prilaku buah pikir manusia dan instin.  

Pada prinsipya manusia dilahirkan dengan tingkah laku yang digerakkan oleh 

insting dan naluri. Keduanya bukan merupakan kebudayaan, tetapi sangat 

mempengaruhi budaya. Misalnya saat manusia membutuhkan energi, mereka harus 

makan, tanpa makan maka manusia bisa mati maka itu merupakan sebuah kebutuhan 

wajib dipenuhi, apa makanannya, cara makan itulah bagian dari kebudayaan. Jadi 

semua manusia makan, tetapi kebudayaan yang membuat berbeda dalam melakukan 

tindakan makan tadi dengan bentuk dan cara yang berbeda-beda juga. Orang 

berkumpul pada waktu makan, makanannya hanya diletakkan ditengah meja dalam 

panci-panci dan tiap orang mengambilnya sesukanya, dan makan dengan takan 

mereka dan beransur-ansur diiukuti dan dipelajari oleh orang disekeliling. Kita makan 



29 
 

karena kita harus makan: tetapi penggunaan alat-alat untuk makan adalah kebiasaan 

yang dipelajari dan dengan demikian menjadi bagian dari kebudayaan manusia.  

b. Bahasa  

Suatu kenyataan tidak dapat luput dari perhatian orang adalah pengalamannya 

bahwa dalam masyarakat manusia yang  bagaiamapun bentuknya, selalu terdapat 

suatu bahasa yang cukup rumit sususnannya. Bahasa bersifat simbolis. artinya suatu 

perkataan mampu melambangkan arti apa pun, walaupun hal atau barang yang 

dilambangkan artinya oleh kata itu tidak hadir. 

Hal itu menghadirkan implikasi yang hebat untuk pewarisan kebudayaan, Ini 

berarti bahwa orang tua  manusia misalnya dapat mengatakan kepada anaknya, 

setelah anak dapat memahami percakapan sederhana bahwa, ular berbahaya dan harus 

dihindari. Si orang tua itu dapat menjelaskan secara mendetail sekali mengenai sifat-

sifat ular, dia merinci bagaimana panjangnya, besarnya, warnanya, bentuknya dan 

cara-cara bergerak. Dia dapat menunjukkan tempat-tempat di mana anaknya mungkin 

menemukan ular dan menerangkan bagaimana menghindarinya. Jadi dalam 

ingatannya sekiranya dia menemukan ular, ia mungkin akan teringat kata yang 

menjadi pelambang untuk binatang itu, dan juga teringat pada ketarangan yang 

berhubungan dengan itu dengan demikian menjauhkan diri dari bahaya. 18 

                                                           
18 T.O Ihromi, Cet IV;Jakarta;2016) h. 25 
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Bahasa layaknya sebagai simbolis akan suatu hal, jika tidak maka orang tua akan 

menunggu saat ular bisa benar-benar dilihat dan memulai contoh-contohnya. dan 

kemudian barulah dijelaskan bahaya dari ular itu. Maka tanpa bahasa kebudayaan 

tidak bisa tetap ada dan diteruskan oleh generasi karena bahasa yang menjukkan 

keterangan-keterangan secara simbolis dan dapat menjadi pewarisan kebudayaan 

yang beraneka ragam. 

c. Kebudayaan dimiliki bersama 

Kebudayaan adalah milik bersama, kalau hanya satu itu orang saja maka itu 

termasuk kebiasaan pribadi, bukan suatu pola kebudayaan. Suatu kebudayaan adalah 

hasil pola pikir manusia yang dikembangkan secara bersama-sama. Kebudayaan haru 

dimiliki bersama oleh satu bangsa atau sekelompok orang-orang. Jadi jika suatu 

kelompok masyarakat telah memiliki kebudayaannya maka itu didapat melalui proses 

belajar.  

Luas dan jenis kelompok yang dimiliki bersama ciri-ciri ini sangat berbeda. 

Dalam keluarga kita, dan dengan kawan-kawan kita misalnya, kita memiliki bersama 

nilai-nilai, kepercayaan dan cara berlaku tertentu. Dengan bagian-bagian tertentu dari 

masyarakat kita yang mempunyai asal-usul etnis atau daerah atau agama atau 

mempunyai pekerjaan yang sama dengan kita, kita miliki ciri-ciri bersama tertentu. 

Sebagai warga dari suatu bangsa yang sama kita miliki hal-hal tertentu yang serupa 

sifatnya. Dan malahan melampaui batas-batas nasional kita, kita juga memiliki ciri-
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ciri tertentu yang sama sifatnya  dengan bangsa-bangsa luar negeri khususnya bangsa-

bangsa yang mempunyai kepentingan yang sama dengan kita.19  

d. Kebudayaan sebagai pola  

Adanya kebudayaan dalam masyarakat itu sudah pasti memiliki pola-pola budaya 

yang ideal. Biasanya yang dimaksud dengan pola-pola kebudayaan ada norma-norma 

menurut Lenard Siregar dalam jurnal antropologi dan konsep kebudayaan 

mengatakan  walaupun kita semua tahu bahwa tidak semua orang dalam 

kebudayaannya  selalu berbuat seperti apa yang telah mereka patokan bersama 

sebagai hal yang ideal tersebut. Sebab bila warga masayarakat selalu mematuhi dan 

mengikuti norma-norma yang ada pada masyarakat maka tidak akan ada apa yang 

disebut dengan pembatasan-pembatasan kebudayaan,. seabagian dari pola-pola yang 

ideal tersebut dalam kenyataan berbeda dengan perilaku sebenarnya karena pola-pola 

tersebut telah dikesampingkan oleh cara-cara yang dibiasakan oleh masyarakat.20 

Faktok utama pembatasan-pembatasan kebudayaan. kemungkinan variasi dalam 

cara berlaku perseorangan adalah kebudayaan itu sendiri. Ahli sosiologi Prancis yang 

terkenal, Enile Durkheim, menekankan bahwa kebudayaan adalah suatu yang berada 

diluar kemampuan kita, diluar kemampuan seseorang dan memaksakan kehendaknya 

pada para individu. Kita tidak selalu merasakan pembatasan-pembatasan kebudayaan 

itu, karena pada umumnya kita mengikuti cara-cara berlaku dan cara berfikir yang 

dituntutnya. Tetapi jika kita coba menentukan pembatasan-pembatasan kebudayaan 
                                                           

19 T.O Ihromi,  Cet IV;Jakarta;2016) h. 26 
20 Leonard SIregar, Antroplogi dan Konsep kebudayaan (volume 1.No.1, Agustus 2002) 
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itu, kekuatannya menjadi nyata. Ada 2 macam pembatasan kebudayaan yakni 

pembatasan langsung dan tidak langsung. Tentu saja pembatasan-pembatasan 

langsung yang paling jelas. Misalnya, jika anda mengenakan pakaian yang tidak biasa 

dalam kebudayaan anda, anda mungkin dijakian bahan ejekan. Tetapi jika anda 

sekedar kain tipis, anda akan mengalami tekanan lebih keras dan langsung misalnya 

ditangkap karena memperhatikan badan secara kurang sopan.21  Kenyataan ini bahwa 

kebudayaan bisa bertahan dan berkembang karena kebiasaan-kebiasaan tersebut 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkungan. Ini terjadi menjadi 

sautu strategi dari kebudayaan untuk dapat terus bertahan.  

e. Kebudayaan selalu berubah  

Walaupun benar bahwa unsur-unsur dari suatu kebudaan tidak dapat 

dimaksukkan ke dalam kebudaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah perubahan pada 

kebudayaan itu, kita harus mengingat, bahwa kebudayaan tidaklah bersifat statis ia 

selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur 

budaya asing sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu, pasti akan 

berubah dengan berlalunya waktu. Dalam setiap kebudayaan selalu ada suatu 

kebebasan tertentu pada para individu dan kebebasan invidu memperkenalkan variasi 

dalam cara-cara berlaku dan variasi itu yang pada akhirnya dapat menjadi milik  

bersama, dan dengan demikian di kemudian hari menjadi bagian dari kebudayaan. 

Atau mungkin beberapa aspek dari lingkungan akan berubah, dan memerlukan 

                                                           
21 T.O Ihromi,  Cet IV;Jakarta;2016) h. 33 
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adaptasi kebudayaan yang baru. Bahwa kebudayaan selalu berubah berubah, ternyata 

kalau orang memperhatikan sebagian besar dari adat kita. 22 

Maka sudah jelas, kebudayaan manusia bukanlah sesuatu yang sifatnya kekal, 

kebudayaan suatu saat nanti akan berubah sejalan berkembangnya zaman dan 

berjalannya waktu. Tiap masyarakat mempunyai suatu kebudayaan yang berbeda dari 

kebudayaan masyarakat lain dan kebudayaan itu merupakan suatu kumpulan yang 

berintegrasi dari cara-cara berlaku yang dimiliki bersama dan kebudayaan yang 

bersangkutan secara unik mencapai penyesuaian kepada lingkungan tertentu 

C. Sistem Kepercayaan 

a. Konsep Kepercayaan 

Teori Tylor mengenai asal-mula dan inti dari suatu unsur universal seperti 

religi umat agama, tegasnya mengapa manusia percaya kepada suatu kekuatan yang 

dianggap lebih tinggi dari dirinya, dan mengapa manusia melakukan berbagai 

macam cara untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi. Ada 

bermacam-macam pendirian dan teori yang berbeda-beda mengenai masalah 

tersebut, dan di antara teori-teori yang terpenting menyebutkan bahwa perilaku 

manusia yang bersifat religi itu terjadi dikarenakan : 

1. Manusia mulai sadar akan adanya konsep ruh; 
2. Manusia mengakui adanya berbagai gejala yang tak dapat dijelaskan dengan 

akal; 
3. Keinginan manusia untuk menghadapi berbagai krisis yang senantiasa 

dialami manusia dalam daur hidupnya; 
4. Kejadian-kejadian luar biasa yang dialami manusia di alam sekelilingnya; 

                                                           
22 T.O Ihromi,  Cet IV;Jakarta;2016) h. 41 
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5. Adanya getaran (yaitu emosi) berupa rasa kekuatan yang timbul dalam jiwa 
manusia sebagai warga dari masyarakat 

6. Manusia menerima suatu firman dari Tuhan23 

Sistem kepercayaan dimaksudkan adalah bayangan manusia terhadap berbagai 

perwujudan yang berada di luar jangkauan akal dan pikiran manusia. Wujud-wujud 

tersebut tidak terjangkau oleh kemampuan akal dan pikiran sehingga perwujudan 

tersebut harus dipercaya dan diterima sebagai dogma, yang berpangkal kepada 

keyakinan dan kepercayaan. Bayangan dan gambaran tersebut antara lain tentang 

alam gaib yang mencakup sejumlah perwujudan seperti dewa-dewa, mahkluk halus, 

roh-roh dan sejumlah perwujudan lainnya yang mengandung kesaktian. Termasuk 

rangkaian dari sistem kepercayaan tersebut adalah bayangan manusia tentang 

kejadiannya serangkaian peristiwa terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia 

dan peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi pada alam ini.24 Kepercayaan bisa berupa 

cerita anonim yang berakar dalam kebudayaan primitif, diartikan sebagai imajinasi 

yang sederhana untuk menyusun suatu cerita. 

Cerita-cerita rakyat dapat memberi indikasi kepada fakta sejarah dari suatu 

suku bangsa, ada yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan, dan bagi 

suku bangsa yang telah mengenal tulisan (tulisan tradisional), dapat juga diturunkan 

secara tertulis. Apalagi cerita-cerita itu diperoleh melalui wawancara (yaitu secara 

                                                           
23 Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi pokok-pokok etnograf (Cet I;Jakarta;1998), h.194 
24 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1997), h. 229-

230. 
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lisan), maka bahan cerita-cerita yang mereka peroleh dari para tokoh masyarakat 

tersebut.25 

Konsepsi pemikiran tentang Tuhan tunggal sebagai bentuk agama tertua, juga 

dikemukakan oleh Andrew Lang. Menurut A.Lang beberapa hal membuktikan bahwa 

kepercayaan pada suatu Tuhan bukan karena adanya pengaruh Kristen dan Islam. 

Malahan Lang berpendapat bahwa pada bangsa yang tingkat budayanya sudah maju 

ternyata kepercayaannya terhadap satu Tuhan tersesak oleh pengaruh kepercayaan 

kepada mahluk-mahluk halus, dewa-dewa alam, hantu-hantu dan sebagainya. Jadi 

kata Lang, sebenarnya kepercayaan terhadap dewa tertinggi itu sudah sangat tua dan 

mungkin merupakan bentul agama yang tertua. pendapat ini diramu oleh Lang dari 

folklore berbagai bangsa di dunia berupa dongeng yang melukiskan adanya tokoh 

Dewa Tunggal. Bahwa di berbagai suku bangsa bersangkutan sudah ada kepercayaan 

terhadap adanya satu Dewa yang dianggap dewa tertinggi yang mencipta alam 

semesta dan seluruh isinya, serta sebagai penjaga ketertiban alam dan kesusilaan.26  

Suku bangsa Makassar terhitung 97% lebih menganut agama Islam, sama 

halnya juga suku bangsa Bugis dan Mandar. Mereka menganut agam Islam secara 

taat dalam arti kepercayaan. Walaupun orang Makassar tidak melakukan sembahyang 

dan puasa secara penuh, namun mereka tidak mau dikatakan bukan Islam. Orang 

makassar seperti itu lebih banyak menjadikan Islam dalam hatinya dan dalam 

pikirannya. Mereka senantiasa memikirkan Islam, tetapi ibadat-ibadat dalam Rukun 

                                                           
25 Koentjaraningrat,  Pengantar Antropologi (Cet.I;Jakarta: PT Rineka Cipta; 2005), h.9 
26 Koentjaraningrat,  (Jakarta: Dian Rakyat, 1997), h. 278 
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Islam sukar dilakukannya secara sempurna. Jawaban atas pertanyaan kepada mereka, 

spontan marah bila dikatakan bukan Islam atau kafir dan mereka ingin dikuburkan 

diperkuburan Islam.27 Berbagai gejala tentang tanggapan mereka terhadap sekitar 

alam lingkungan dan sitem kepercayaan menunjukkan adanya campur-baur dalam 

praktek keagamaan dengan begitu bisa membantu kita untuk mengkajinya, komunitas 

dibentuk berdasarkan objek penyembahan tertentu oleh orang yang tinggal dalam 

suatu wilayah.  

Tradisi keagamaan yang ada pada umumnya berkembang dalam mayarakat 

makassar dapat dibagi menjadi dua azas seperti yang dikemukakan oleh Abu Hamid, 

yakni 1) kepercayaan lama yang bersumber dari tradisi keagamaan nenek moyang, 2) 

kepercayaan yang bersumber dari Islam. Kedua azas kepercayaan ini berbaur dalam 

praktek upacara-upacara. Kepercayaan lama yang bersumber dari tradisi nenek 

moyang terdiri atas tiga aspek, yaitu: 

a. Kepercayaan terhadap arwah nenek moyang; 
b. kepercayaan terhadap dewa-dewa Patuntung 
c. Kepercayaan terhadap pesona-pesona jahat;28  

Kepercayaan semacam ini oleh EB Tylor dinamakan animisme, yaitu berasal 

dari kata anima, berarti soul atau jiwa. Menurut Tylor, animisme adalah suatu 

kepercayaan tentang realitas jiwa. Menurut animisme seperti yang dikemukakan oleh 

Tylor, setelah manusia meninggal dunia, jiwa atau roh akan meninggalkan 

                                                           
27 Abu Hamid, Syeikh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2003) h.47 
28 Abu Hamid, Syeikh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2003) h.47 
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jasmaninya dan selanjutnya bisa berpindah dan menempati mahluk-mahluk hidup 

ataupun benda-benda material. Karena itu, agar roh tadi tidak mengganggu maka 

perlu dilakukan pemujaan pada arwah leluhur atau benda-benda yang dianggap 

memiliki kekuatan magis.  

Kepercayaan ini ialah anggapan mereka terhadap adanya roh pada batu atau 

pohon, gunung dan sebagainya yang melahirnya berbagai cara penyembahan yang 

dinamakan Attoriolong (agama leluhur). Kepercayaan animisme mengalami 

perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Menurut faham animisme, 

arwah leluhur juga mempunyai struktur sosial sebagaimana halnya masyarakat 

manusia. Para leluhur mempunyai kedudukan yang berstruktur, mulai dari yang 

terendah sampai kepada yang tertinggi. Arwah yang menempati lapisan atas memiliki 

pengaruh yang paling menentukan pada kehidupan manusia. Dengan demikian, 

pemujaan terhadapnya juga dilakukan lebih serius dibanding dengan yang lainnya. 

Arwah yang menempati lapisan teratas tadi, mereka menamakannya sebagai dewa.  

Kepercayaan orang Bugis-Makassar terhadap arwah nenek moyang, 

dinyatakan dalam bentuk pemujaan terhadap kuburan dan tempat-tempat tertentu. 

Pemujaan diberikan terhadap kuburan orang-orang tertentu yang mereka anggap 

berjasa pada masyarakat, baik karena mereka perna memberi sumbangan dalam 

pemukiman atau karena semasa hidup mereka dianggap sebagai tokoh rohaniawan 

dalam masyarakat. Kepercayaan semacam ini berlanjut pada masa-masa pasca-Islam 

dan masih dapat ditemukan dalam masyarakat Gowa sampai sekarang. Selain itu, 

mereka juga melaksanakan pemujaan terhadap tempat dan benda-benda tertentu yang 
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dianggap sakral, seperti: batu naparak (batu datar), pohon kayu besar, gunung, sungai 

dan posi butta (tiang tengah sebuah rumah). 

Ritual-ritual yang berkaitan dengan kepercayaan pada kuburan, tempat, dan 

benda-benda tertentu, dipimpin oleh seorang pinati, Fungsi pinati adalah untuk 

menjaga tempat-tempat sakral serta melayani upacara sesajen. Upacara sosial yang 

dilakukan oleh masyarakat setelah panen disebut upacara saukang. Tempat upacara 

biasa dilaksanakan di posi butta di kayuara (jenis pohon kayu besar). Dalam rumah 

tangga bangsawan atau kepala-kepala adat, disimpan suatu benda sakral, seperti keris, 

Kelewang, dan Panji. Benda-benda itu disebut pantasak dan merupakan simbol status 

keluarga dalam masyarakat. Mereka juga mempercayai terhadap fenomena-fenomena 

alam yang dianggap bisa mempengaruhi kehidupan manusia. seperti contoh, dapat 

dilihat dalam kepercayaan mereka terhadap gerhana bulan atau gerhana matahari.29 

Dalam kepercayaan terhadap dewa-dewa agama Patuntung dipahami bahwa 

dewa tertinggi disebut Tokammaya Kanana, dewa yang menciptakan sarwa dan 

sekalian alam dan segala isinya. Dewa pengawas dan pemelihara ciptaan itu disebut 

Ampatana, sedangkan dewa yang menjaga bumi ini, terutama manusia, ialah Patanna 

Lino, Dalam kepercayaan ini terdapat pandangan kosmogoni, yaitu adanya 3 lapisan 

benua. Benua atas ialah botinglangik, benua tengah (kale lino) dan benua bawah 

disebu paratiki (pertiwi). Berdasarkan pandangan kosmonologi ini, semua struktur 

                                                           
29 Mustaqim Pabbajah, “Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar” Jurnal 

al-Ulum 12, no. 2 Desember (2012): H.402 
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sosial harus mengikuti struktur dan tata tertib sarwa alam atau makrokosmos.30 

Upacara-upacara yang berkaitan dengan dewa-dewa agama Patuntung dipimpin oleh 

seorang tokoh yang disebut Anronguru. Dipercaya bahwa pusat Patuntung ada di 

puncak Gunung Bawakaraeng, namun upacara biasa dilakukan di kampung sendiri. 

Dalam Patuntung dipercayai adanya Puang Loheta, yakni dewa-dewa bawahan yang 

berada di semua tempat, bertugas menggerakkan peristiwa alam dan gejala-gejala 

alam.  

Demikian sistem kepercayaan yang ada di suku Makassar berdasarkan 

kepercayaan animisme, dinamisme, dan kepercayaan kepada dewa-dewa. 

Kepercayaan ini lahir sebelum datangnya Islam ke Sulawesi-selatan dan masih 

berlangsung sampai hingga kini dalam bentuk religi/agama sistem kepercayaan lokal. 

Walaupun masyatakat suku Makassar beragam Islam dan melaksanakan syariat tetapi 

masih ditemui hal-hal yang demikian dengan dinyatakan dalam bentuk upacara-

upacara. 

b. Fungsi Kepercayaan 

Fungsi-fungsi kepercayaan dijelaskan untuk memberikan daya kekuatan 

kepada manusia untuk mengambil bagian dengan proses alam sekitarnya. 

Kepercayaan juga memberikan kesempatan guna menyambung hidupnya dan 

menjamin kesuburan segala hal yang bertepatan dengan aneka macam peristiwa. 

Kepercayaan juga mmberikan pengetahuan tentang dunia, memberikan dukungan 

                                                           
30 Abu Hamid, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) h.47 
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dengan memberikan landasan dari kepercayaan tradisional dan tingkah laku. Selain 

itu, kepercayaan juga berfungsi sebagai sistem cara penyampaian pesan atau 

menginformasikan berita. Serta, kepercayaan juga dapat digunakan juga sebagai 

sarana pendidikan yang paling efektif terutama untuk menanamkan norma-norma 

sosial.31 

Menurut Van-Peursen32 Fungsi kepercayaan terbagi menjadi 3 macam, 

meliputi  

1. Menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan ajaib 

Kepercayaan yang cenderung tidak logis namun kehadirannya dianggap 

sebagai kebenaran ataupun pembenaran pada masyarakat atau wilayah 

tertentu. Kekuatan-kekuatan ajaib atau yang bersifat gaib, mistis, ataupun 

memiliki daya magis, disakralkan oleh manusia, sebab dapat dirasakan 

kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata, namun kekuatannya dapat 

dirasakan secara nyata. 

2. Memberikan jaminan pada masa kini 

Menghadirkan kembali peristiwa-peristiwa yang dulu pernah terjadi dengan 

sedemikian rupa, sehingga memberikan perlindungan dan jaminan pada masa 

kini.  

3. Menjelaskan tentang alam semestacerita mengenai asal-usul bumi dan langit 

                                                           
31 Herusatoto Budiono, Banyumas: sejarah, budaya, Bahasa, dan Watak ( LKiS Yogyakartass 

; 2008) h.9 
32 Van-Peursen, Strategi Kebudayaan. (cet II;Yogyakarta : Penerbit Kanisius;2010) h,34-41 
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Kejadian atau peristiwa alam ataupun cerita mengenai asal usul terjadinya 

alam raya, langit, bumi, hubungan antara dewa-dewa, serta asal mula 

kejahatan, dijelaskan melalui kepercayaan yang berkembang dan menjadi 

kebudayaan masyarakat atau wilayah setempat. 

D. Sosio-kultural Suku Makassar 

Setiap manusia hidup dalam suatu lingkungan sosial budaya tertentu. Setiap 

lingkungan sosial budaya itu senantiasa memberlakukan adanya nilai-nilai sosial 

budaya yang diacu oleh warga masyarakat penghuninya. Melalui suatu proses belajar 

secara berkesinambungan setiap manusia akan menganut suatu nilai yang diperoleh 

dari lingkungannya. Nilai-nilai itu diadopsi dan kemudian diimplementasikan dalam 

suatu bentuk “kebiasaan” ialah pola sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian 

pola perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, akan dipengaruhi oleh 

nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan sosial budayanya. 33 

Sosial berarti dari kata latin “Socius” artinya kawan atau berteman, cara-cara 

hidup berkawan di dalam masyarakat. Budaya berasal dari kata majemuk “budi-daya” 

artinya daya dari budi, kekuatan dan akal. Jadi kebudyaan itu dapat diartikan dengan 

hal-hal yang bersangkutan, dengan budi dan akal. sedangkan sosial budaya 

mengandung pengertian hal-hal tentang hidup berkawan di dalam masyarakat yang 

menghasilkan mata kebudayaan.34 Sosial budaya adalah segala aspek kehidupan 

manusia di dalam masyarakat yang kompleks yang di dalamnya terkandung nilai ilmu 

                                                           
33 Suranto Aw, Komunikasi Sosial Budaya (Yogyakarta;Graha Ilmu:2010) h.27 
34 Muslimin, Perilaku Antropologi Sosial Budaya dan Kesehatan (Yogyakarta:CV Budi 

Utama; 2012) h. 27 
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pengetahuan dan teknologi, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan 

kepandaian lain serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

 Kekuatan nilai-nilai maupun segala sumberdaya sosial budaya membentuk 

dan mempengaruhi pola tingka laku individu. Oleh karena setiap individu memiliki 

lingkungan sosial budaya yang saling berbeda dengan yang lain, maka situasi ini 

menghasilakan karakter sosial budaya setiap individu bersifat unik, khusus, dan 

berbeda dengan orang lain. Para ahli antropologi memiliki kesamaan pendapat 

mengenail tiga karakteristik budaya : 

1. Budaya bukan pembawaan sejak lahir melainkan dipelajari 
2. Berbagai bentuk budaya saling berhubungan- kalau salah satu aspek budaya 

tersentuh, yang lain ikut berpengaruh. 
3. Dimiliki bersama oleh anggota kelompok dan menjadi pembatas antara 

kelompok yang berbeda.35 

Jumlah penduduk lima kabupaten yang merupakan daerah pemukiman suku 

bangsa Makassar, sebanyak 1.195.247 jiwa. Hal ini berarti 5,48% dara jumlah 

penduduk Sulawesi selatan yang terhitung menurut Statistik Tahun 1986 sebanyak 

6.544.885 jiwa. Kepadatan penduduk secara rata-rata setiap kabupaten sebanyak 230 

jiwa/km2, sedangkan kepadatan agraris relatif sebanyak 400 orang/km2 area pertanian. 

Melihat tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah ini 

termasukbpadat dibanding dengan daerah-daerah dibagian utara. Penduduk yang 

mengelompok dibagian selatan Jazirah Sulawesi-selatan kebanyakan adalah orang 

Makassar yang tidak mau meninggalkan kampungnya berpindah ke bagian utara, 

                                                           
35 Suranto Aw  (Yogyakarta;Graha Ilmu, 2010), h.27 



43 
 

misalnya ke Kabupaten Mamuju dan Luwu. Kecenderungan ini dipertahankan, 

walaupun hidup dengan lahan pertanian yang sempit. 36 

Lapangan kerja utama ialah pajama barak (pertani) dan pakaja (nelayan), 

kemudian industri batubata, kerajinan tangan, industri garam, pertukangan, usaha 

dagang, serta jual-jualan. Penduduk pantai yang memilih lapangan pasombala 

(pelaut-pedagang) seperti sediakala yang memperdaganglan berbagai komoditi 

antarpulau, tampak kurang dilakukan terutama oleh orang Makassar di Takalar dan 

Gowa. Usaha pertanian pada umumnya masih dilakukan dengan cara-cara tradisional 

yang bertumpu pada petani keluarga. 

Pemukiman penduduk berbentuk mengelompok, mendekati jalanan, sungai, 

dan sumber-sumber air. Bentuk pemukiman penduduk yang bermukim di 

pegunungan terpencar mendekati lahan pertaniannya. Pada tahun 1961 terjadi 

gerakan penataan desa, sehingga rumah-rumah tinggal yang terpencil digabungkan 

dalam sebuah kelompok. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah bagi aparat desa 

untuk mengawasi dan memberikan informasi-informasi pembangunan. Arah letak 

rumah tinggal, kebanyakn rumah panggung yang senantiasa memilik arah empat 

penjuru mata angin, seperti arah batar, utara, timur, karena timur sumber 

penghidupan, sedangkan batar terhormat, karena Kabah berada di sebelah barat, 

Kecenderungan ini rupanya berpedoman dari pandangan kosmogoni mereka yang 

telah diwarisi dari leluhurnya. Ini sama halnya dengan setiap pemukiman yang 

                                                           
36 Abu Hamid, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) h.24 
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disebyt patanna Parrasangan (yang empunya benua). Ia berda di posi butta (pusat 

tanah) setiao kegiatan berpola dan menyangkut kepentingan umum sehingga semua 

penghuni kampung harus memberikan sajian di posi butta itu. Letak posi butta tidak 

semestinya berda ditengah kamoung, tetapi di mana saja pernah muncul atau yang 

dianggap selalu muncul kejadian-kejadian luar biasa.37 

Kaitan penduduk dengan lingkungan alam pedesaan terpaut sangan eratnya 

melalui kepercayaan terhadap posi butta. Pandangan kosmogoni menganggap bahwa 

alam raya ini terdiri atas tida benua, yakni benua bawah, benua tengah, dan benua 

atas. Setiap penghuni desa (kampung) yang sudah diakui oleh paatanna 

parrasangang di posi butta itu, sudah terhitung warga pendukung kampung tersebut. 

Orang makassar lebih banyak cenderung terkait emosinya pada parrangang-nya 

sehingga waspada merencanakan untuk pindag ke lain kampung. 

Suku bangsa Makassar dikenal sebagai suku bangsa yang mempunyai watak 

berani dan cenderung membunuh atau mengamuk, khususnya jika dirasakan ada 

tekanan emosi harga diri dan martabat diri serta yang menyangkut keluarganya. 

Dikatakan pula, orang Makassar itu tinggi hati (tinggi langga), benci terhadap orang 

sombong dan mudah tersinggung, namun semuanya ini sudah berubah dikarenankan 

kemajuan pendidikan dan perkembangan cara hidup dan berkemajuan dan telah 

berbaur dengan suku bangsa lainnya.  

                                                           
37 Abu Hamid, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) h.26 
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Dilihat dari cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Makassar, 

erat kaitannya dengan kelompok masyarakat yang ada di Bantaeng, Jeneponto, 

Takalar dengan di Gowa pada masa mula adanya Tumanurung di Takak Bassia 

(Gowa). Diceritrakan bahwa Lakipadada bersama Karaeng Bajo mulai muncul di 

daerah selatan (Bantaeng) dari laut, kemudian berjalan ke utara melewati 

pemukiman-pemukiman yang orang-orang memintanya untuk bermukim di 

b=negerinya, tetapi Lakipadada bertekad untuk tetap jalan ke barat. Akhirnya sampai 

suatu kerumunan orang yang sangat mengharapkan tinggal dikampunya. Karaeng 

Bajo mengawini rajanya, seorang ratu yang belum bersuami, yaitu Tumanurung. Dari 

sinilah perkawinan mereka menurunkan anak cucu yang menjadi raja di Gowa. 

Komunitas itupun berwujud menjadi kerajaan kecil di Bantaeng muncul di 

daerah Onto sekarang yang penduduknya menganut kepercayaan Patuntung. 

Demikian komunitas di Jeneponto yang akhirnya menjadi sebuah kerajaan kecil dan 

kuat. Mereka bermula di daerah Binamu sekarang, sampai akhirnya menurunkan raja-

raja Binamu, juga di Takalar terdapat kerajaan Bajeng sebagai kerajaan pegunungan 

yang menguasai lereng-lereng Gunung Bawakareng. 

Kerajaan Gowa, yang peletakan dasar-dasar pemerintahannya dilakukan oleh 

Tumanurung bersama suaminya Karaeng Bajo sekitar abad ke-13, akhinya 

berkembang menjadi besar. Raja Gowa ke-9, Tumapa’risi Kallonna, berhasil 

mengikan persekutuan dengan Raja Onto, Raja Binamu, Raja Bajeng, dan Raja 

Marusu dalam suatu ikatan yang lebih besar diabwah perlindungan Gowa. Gowa 
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yang menjadi besar lambat-laun dapat menguasai dan mempengaruhi seluruh 

kerajaan di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, yakni sekitar abad ke-16.38 

Demikian Kerajaan Gowa dianggap simbol orang-orang Makassar. kerajaaan 

ini menggambarkan bola-pola bagi pembentukan struktur sosial dan budaya yang 

digunakan dalam berinteraksi sosial. Setiap masyarakat memiliki ciri khas dan watak 

yang berbeda. Namun dilihat dari segi kebudayaannya, terdapat kesamaan nilai-nilai 

yang dihormati.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

38 Abu Hamid, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) h.18 
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 Adapun kerangka pemikiran penelitian ini diilustrasikan pada gambar berikut 

ini: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) di mana peneliti 

turun langsung mengadakan penelitian di dalam masyarakat. Juga biasa disebut 

dengan penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miler, penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang secara umum digunanakan meneliti tentang kehidupan masyarakat, 

tingkah laku, dan aktivitas sosial Selanjutnya Lexy J Moloeng mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dll. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.1 

Secara spesifik penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskripsi-

analisis, karena memungkinkan penulis melakukan pemaknaan terhadap fenomena 

tradisi addinging-dinging di Tambung Batua, menganalisa awal keberadaan tradisi, 

prosesi tradisi dan alasan masyarakat Desa Romangloe masih mempertahankan tradisi 

addinging-dinging. 

 

                                                           
1 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Calpulis; 

2015) h. 9 
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B. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Historis 

Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai 

peristiwa masa lampau dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar 

belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut.2 Dengan pendekatan historis ini, 

akan mampu menggambarkan sejarah masa lalu tentang awal keberadaan tradisi 

addinging-dinging. 

b. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan Antropologi adalah disiplin ilmu yang sangat menarik tentang 

kehidupan manusia di masa lalu dan sekarang.3 peneliti akan mendeskripsikan 

cara berfikir dan cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau 

masyarakat tertentu, maka pendekatan ini sangat berguna dalam memahami 

masyarakat dan sistem penyesuaian kepribadian. 

c. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan Sosiologi, adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama 

dalam masyaratkat dan menyelidi ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya itu. Pendekatan ini berupaya memahami hubungan masyarakat  dengan 

tradisi addinging-dinging. 

 

 

                                                           
2 Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987 h.105 
3 Paul A. Erickson & Liam D. Murphy, Sejarah Teori Antropologi penjelasan Komprehensif 

(Cet I:Jakarta: Prenadamedia Group.. 2018). h.1 
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d. Pendekatan Agama  

Pendekatan Agama dilihat dari defenisinya secara substantif bererati dilihat 

dari esensinya yang seringkali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga 

menjelaskan religius masyarakat adalah bersadarkan tingkat ortodoksi dan ritual 

keagamaan, bahwan lebih berpusat pada bentuk tradisional suatu agama.4 Pendekatan 

ini sangat memiliki kaitan erat dengan keprcayaan pada tradisi addinging-dinging. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini ditentukan,  kepada kemampuan peneliti dalam 

mencoba mengungkap suatu peristiwa subjektif mungkin dan menetapkan informan 

yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang didapat peneliti benar-benar 

sesuai dan alamiah dengan fakta yang konkrit. Penentuan sumber data dalam 

penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif 

mungkin dan data dalam penelitian tersebut adalah hasil wawancara yang memiliki 

kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Tradisi addinging-

dinging di Tambung Batua Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

a. Data Primer  

Data yang diambil langsung dari subjek yang akan diwawancarai yakni 

para masyarakat Desa Romangloe yang melakukan tradisi addinging-dinging dan 

pemerintah setempat. 

 

                                                           
4  Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 2011),h. 

48. 
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b. Data sekunder 

Data yang diambil berupa dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian 

teori, kajian ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.  

D. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Metode penelitian adalah cara memperoleh data dengan  kegunaan dan tujuan 

tertentu.5 Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, adalah : 

a. Metode Observasi 

Metode pengamatan atau observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra, dengan melakukan 

pencatatan terhadap fenomena yang terjadi secara langsung dengan melihat, 

mengamati, ditempat yang dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan 

turun langsung mengamati kondisi lapangan secara nyata yakni segala kegiatan 

yang dilakukan oleh para pelaku tradisi addinging-dinging dari awal pelaksaaan 

sampai selesai. 

b. Metode Wawancara   

Wawacara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan dialog 

dengan informan, namun sesungguhnya ketika sudah melakukan dialog dengan 

narasumber saat observasi dan kemudian kita mengingat, mencatat atau 

merekamnya, itu sudah termasuk proses wawancara secara tidak langsung. 

Penulis akan mewawancarai informan yang sudah ditentukan sebagai informan 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1. 
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kunci atau informan yang diaggap sangat mengetahui tradisi addinging-dinging 

untuk memberikan data-data yang dibutuhkan.  

Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling yang sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah purposive sampling yakni 

teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini 

orang yang dianggap sangat mengetahui tentang apa yang diteliti. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai informan kunci, dan 

informan kunci adalah Ibu Hj. Asseng selaku seorang pinati (orang yang 

dipercaya memimpin upacara tradisi addinging-dinging). 

Disamping itu, peneliti juga menggunakan tehnik Probability sampling 

(metode acak) adalah metode pemilihan sampel dimana setiap anggota populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, pada penelitian ini peneliti 

memilih simple random samplin yaitu teknik pengambilan sampel sederhana yang 

dilakukan secara acak, dikatakan sederhana karena pemilihan sampel dilakukan tanpa 

harus memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut. Teknik ini dapat 

dianggap representative hanya bila dilakukan pada anggota populasi yang diasumsikan 

homogen.. Maka peneliti akan secara acak melakukan wawancara dengan tokoh 

masyarakat yang ikut serta dalam tradisi addinging-dinging dan aparat 

pemerintah setempat sebagai bahan pendukung dalam menganalisis tradisi 

addinging-dinging di Tambung Batua. 
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c. Metode Dokumentasi   

Metode Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan dan mencari 

data-data yang dapat menjadi alat penjelas dalam penelitian, data tersebut 

termasuk juga data sekunder berupa sumber tertulis seperti buku, jurnal, belletin, 

tesis, disertasi, surat kabar, dokumen negara berupa peraturan-peraturan 

kebijakan, gambar hasil foto koleksi pribadi dan lain-lain.  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian kualitatif memiliki 3 (tiga) komponen utama yang harus dipahami. 

Ketiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan 

maupun verifikasi.6 ketika komponen sebagai teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Reduksi Data   

Reduksi data diartikan sebagai proses pemusatan perhatian, analisis, 

membuang hal-hal yang tidak penting pada trasformasi data kasar yang mucul 

pada hasil penelitian lapangan berupa catatan-catatan. Proses reduksi data ini 

dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung, 

selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menulis memo, memusatkan tema, 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan terakhir dapat 

dilakukan.  

 

                                                           
6 Miles dan huberman, Analisis Data Kualititatif  (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 

h.16 
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b. Penyajian Data  

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian-penyajian yang lebih baik merupkana suatu cara yang utama bagi 

analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan 

bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk kesimpulan. Olehnya itu peneliti dari awal mampu memahami 

makna dari berbagai hal yang ditemui dilapangan dan menentukan menarik 

kesimpulan.  

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan akan diverifikasi  selama penelitian 

berlangsung. dalam mengambil kesimpulan penelitian ini menggunakan 

pendekatan induktif bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian 

mengambil kesimpulan yang bersifat umum.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Desa Romangloe 

Sebelum tahun 1964 Desa Romangloe termasuk wilayah distrik Desa 

Borongloe. Setelah adanya undang-undang tahun 1965, Desa Borongloe dimekarkan 

menjadi beberapa desa, termasuk Desa Romangloe dengan kepala desa pertama yang 

bernama Rahimi. Secara administratif, Desa Romangloe merupakan bagian dari 

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 

wilayah 1628 Ha. 

Secara histori kata Romangloe berasal dari bahasa Makassar yakni 

mengandung dua arti bahasa yaitu romang artinya hutan dan loe artinya lebat. 

Pemberian nama Romangloe sebagai Desa, dihubungkan dengan kondisi dan ciri 

geografis wilayahnya yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai Je’neberang.
1 

b. Letak Geografis 

Desa Romangloe secara geografis berada di ketinggian antara 5-50 m (diatas 

permukaan laut). dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 135 

hari s/d 160 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 28 s/d 35oC. secara administrasi 

Desa Romangloe terletak di wilayah kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa. 

 

                                                           
1 Irtar Abidin, Ramadan,  Laporan studi intensif perencanaan pariwisata desa Romangloe kec. 

Bontomarannu gowa (LML sul-sel; 2001)  
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a. Demografis/Batas Desa 

 Disebelah utara  : Berbatasan dengan Desa Nirannuang 

 Disebelah Selatan : Berbatasan dengan sungai Jene’berang/  

   Kab.Takalar 

 Disebelah barat  :Berbatasan dengan Desa Sokkolia/ Desa Mata Allo 

 Disebelah timur   : Berbatasan dengan desa Bili-bili 

b. Luas wilayah Desa Romangloe 1628 Ha terdiri dari  

1. Sawah   : 75,58 ha 

2. Lahan kering  : 876, 74 ha 

3. Tambang Gol C  : 8,00 ha 

4. Pemukiman  : 667,68 ha 

c. Wilayah Desa Romangloe terdiri Dri 2 (dua) Dusun yaitu :  

1. Wilayah Dusun Samaya terdiri dari 3 (tiga) Rukun Warga dan 7 

(tujuh) Rukun tetangga 

1. RK 01 samaya 3 (tiga) RT 

2. RK 02 samaya 2 (dua) RT 

3. RK 03 sama 2 (dua) RT 

2. Wilayah Dusun Bonto-bonto terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga dan 4 

(empat) Rukun Tetangga 

a. RK 01 Bonto-bonto 2(dua) RT 

b. RK 02 Bonto-bonto 2(dua) RT 
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3. Wilayah Batu Alang terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga dan 2 (dua) 

Rukun Tetangga 

a. RK 01 Batu Alang 2 (dua) RT 

b. RK 02 Batu Alang 2 (dua) RT 

c. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Romangloe 

Tabel I 
Jumlah Sekolah di Desa Romangloe 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan adalah program yang tidak kalah pentingnya bagi kebijakan 

pengaturan masalah kependudukan. Pendidikan merupakan  upaya untuk 

mencerdaskan  kehidupan bangsa melalui peningkatan sumber daya manusia, faktor 

pendidikan merupakan salah satu modal yang memberikan manfaatnya dimasa yang 

akan datang, dengan pendidikan aset bangsa dimasa yang akan datang semakain 

hebat dan jauh lebih bermanfaat, mengenai tingkat pendidikan di Desa Romangloe 

setiap tahunnya mengalami kemajuan, namun budaya-budaya yang sudah ada sejak 

No Dusun TK SD 
SMP/MTS/ 

PESANTREN 
SMA/MA 

1 Samaya 2 1 2 - 

2 Bonto-bonto - 1 - - 

3 Batu Alang - 1 - - 

Jumlah 2 3 2 - 
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dulu tetap dilestarikan meski pendidikan telah membawa banyak pemikiran yang 

modern. 

Tabel II 
Agama di Desa Romangloe 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 

Wilayah Desa Romangloe secara umum mempunyai letak geologis yang 

wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan, engan kondisi kemiringam tanah secara 

umum diperkirakan sekitar 0o s/d 45o. Desa Romangloe juga di kelilingi oleh sungai 

antara lain dr sebelah selatan dengan sungai Je’neberang, sehingga Desa Romangloe 

sangat cocok dengan pembudayaan ikan air tawar. 

Di Dusun Samaya terdapat bendungan irigasi Bissua, yang mensuplay air 

untuk persawahan desa-desa lain sampai Kabupaten Takalar. Namun sangat 

disayangkan karena sampau saat ini justru persawahan di Desa Roamngloe belum ada 

jaringan irigasi sehingga petani Cuma bisa panen sekali setahun. Hal ini sangat ironis 

No AGAMA ISLAM KRISTEN HINDU BUDHA 

1 Samaya 100% - - - 

2 Bonto-bonto 100% - - - 

3 Batu Alang 95% 5% - - 

Jumlah 95% 5% - - 
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dengan keberadaan bendungan itu sendiri, dan masyarakat marasa bahwa air yang 

ditampung di Romangloe hanya lewat dibawah telapal kaki masyarakat Romangloe. 

Tambung Batua terletak di Desa Romangloe dusun Batu Alang, lokasi ini 

mudah dijangkau bisa menggunakan alat trasportasi mobil dan motor namun jalannya 

tidak beraspal karena berada dalam hutan. Tambung Batua merupakan salah satu dari 

dua tempat yang diyakini masyarakat sebagai tempat dilakukannya proses tradisi 

addinging-dinging, di Dusun Bonto-bonto juga mempunyai tempat dengan nama 

irateang (di atas) sebagai tempat tradisi addinging-dinging.   

B. Eksistensi Tradisi Addinging-Dinging 

a. Sejarah Tradisi Addinging-dinging 

Tradisi merupakan kebiasaan masa lalu yang dilakukan secara turun-temurun 

dari nenek moyang dan menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang telah 

bertahan dari generasi ke-generasi. Pewarisan tradisi biasanya dalam bentuk 

kesyukuran, keselamatan, perayaan dan segala macam tradisi masa lalu yang menjadi 

sebuah kepercayaan sehingga masih bisa bertahan.  

Menurut Piotr sztompla dalam bukunya Sosiologi Perubahan Sosial, Tradisi 

lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan 

secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu 

alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, 

ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai 

cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi 
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perilaku dalam bentuk upacara. Cara kedua, muncul dari atas melalui mekanisme 

paksaaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian 

umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Misalnya raja 

mungkin memaksakan tradisi dinasti kepada rakyatnya.2 

Tradisi addinging-dinging lahir secara spontan karena berawal dari 

masyarakat kalangan bawah yang memulai atau menemukannya. Ini bisa dilihat pada 

cerita-cerita nenek moyang masa lalu, cerita tersebut diperoleh dari sejarah lisan yang 

disampaikan dari generasi kegenerasi. Ibu hj. Rannu selaku warga masyarakat 

misalnya, mendapatkan cerita itu dari alm. Ibunya, ia mengatakan bahwa konon 

katanya dahulu ada seorang laki-laki yang mempunyai sebidang tanah, tanah tersebut 

di tanami sawah, berselang waktu yang lama sawah yang ditanam tersebut tidak 

kunjung berhasil dan selalu mengalami kegagalan, maka dari itu terlontarlah ucapan 

sang laki-laki tadi bahwa jika suatu saat tanah ini menghasilkan sawah yang sangat 

banyak dan melimpah maka saya akan datang ketempat ini untuk merayakan dengan 

membawa makanan hasil panen. Sampai akhirnya panennya berhasil dan laki-laki 

tersebut menunaikan nazarnya, ia percaya bahwa yang membantunya yakni patanna 

parrasangang (yang empunya benua). 3 

Kepercayaan masyarakat pada  patanna parrasangang (yang empunya 

benua), sudah ada jauh sebelum datangnya Islam di Gowa-tallo . Begitu pula setelah 

Islam masuk pada awal abad ke-17 tahun 1605 M, yang di bawah oleh Datu 

                                                           
2 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta; Kencana 2017), h.68 
3 Hj. Rannu (58 tahun), Wawancara Desa Romangloe 4 Agustus 2020 
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Ribandang. Menurut catatan lontara yang mengislamkan kedua raja Gowa-tallo. Raja 

Tallo, I Malingkana Daeng Mannyori dan Raja Gowa, I Manga’rangi Daeng 

Manrabbiah atau yang digelar Sultan Alauddin adalah Katte Tunggala (katib tunggal) 

Abdul Ma’mur yang digelari Datu Ribandang. Dua tahun kemudian paska masuk 

Islamnya kedua Raja Gowa-tallo (1607 M) seluruh rakyat Tallo dan Gowa sudah 

berhasil di Islamkan. Awal-awal perkembangan Islam, pemerintahan Gowa-tallo 

sangat disibukkan pada penyebaran Islam, proses Islamisasi di Gowa-tallo 

berlangsung secara damai dimulai dari kalangan kerajaan sampai ke rakyat (top 

down). Namun kepercayaan lama (pra Islam)  belum berubah secara total. Inilah sifat 

penyebaran Islam sehingga Islam dengan mudah diterima oleh rakyat pribumi.  

Menurut Abdul Hamid suasana kepercayaan lama (pra-Islam) belum 

seluruhnya diubah dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempercayai tempat dan 

benda-benda keramat, mempercayai kekuatan sakti yang ada di air, gunung, dan di 

posi butta. Demikian pula kebiasaan penduduk seperti minum ballo (arak), berjudi 

dan bertahan dalam area sabung ayam, belum seluruhnya dapat dihapuskan. Upacara 

pantasak (menghormati benda pusaka) dalam lingkungan keluarga bangsawan, 

upacara saukang (menghormati penguasa tanah) dalam lingkungan sosial, kampung, 

atau parrasangang, dan upacara arajang (menghormati alat-alat kebesaran) dalam 

lingkungan kerajaan, masih tetap dibesar-besarkan.4 

                                                           
4 Abu Hamid, Syeikh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2003) h.78-79 
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Lanjut Abdul hamid mengatakan Setiap pemukiman selalu terdapat yang 

dinamakan dengan patanna parrasangang (yang empunya benua). Ia berada di posi 

butta (pusat tanah). Setiap kegiatan berpola dan menyangkut kepentingan umum 

sehingga semua penghuni kampung harus memberikan sajian di posi butta itu. Letak 

posi butta tidak semestinya berada di tengah kampung, tetapi di mana saja pernah 

muncul atau yang dianggap selalu muncul kejadian-kejadian luar biasa. Kaitan 

penduduk dengan lingkungan alam pedesaan terpaut sangat eratnya melalui 

kepercayaan terhadap posi butta. Pandangan kosmogoni mengganggap bahwa alam 

raya ini terdiri atas tiga benua, yakni benua bawah, benua tengah, dan benua atas. 

Benua bawah berhubungan dengan benua tengah dan  benua atas lewat posi butta. 

Setiap penghuni desa (kampung) yang sudah diakui oleh patanna parrasangang di 

posi butta itu, sudah terhitung warga pendukung kampung tersebut. Orang Makassar 

lebih cenderung terkait emosinya pada parrasangang-nya sehingga waspada 

merencanakan untuk pindah ke lain kampung.5 

Pada hakikatnya sistem kepercayaan adalah bayangan manusia terhadap 

wujud-wujud yang berada di luar batas jangkauan akal dan pikiran manusia. 

akibatnya wujud-wujud tersebut harus diterima dan dipercayai oleh akal manusia itu 

sendiri. Bayangan-bayangan ini berupa alam gaib seperti dewa-dewa, mahkluk halus, 

roh-roh dan lain sebagainya yang memiliki kekuatan magis. Mustaqim Pabbajah 

mengatakan dalam jurnal Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar 

                                                           
5 Abu Hamid, Syeikh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2003) h.26 
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bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama sejarah kepercayaan manusia tidak 

menyebutkan nama Tuhan swt. Tuhan pencipta lalu dianggap oleh mereka 

tersembunyi jauh di atas ciptaanya, Dia telah menjadi serba gaib dan menghayalkan 

sebagai penjelma kepada leluhur (animisme) mereka, penghuni pohon/benda-benda 

tertentu (dinamisme).6  Penyebab lahirnya bayangan-bayangan wujud dewa tersebut 

disebabkan oleh tangan-tangan manusia, dengan berbagai bentuk pemujaan kepada 

mahkluk-mahkluk halus, kepada roh-roh dan dewa-dewa, yang diciptakan oleh akal 

pikiran manusia sendiri. Oleh karena itu lahirlah pemujaan kepada dewa-dewa salah 

satu diantanya adalah Tokammaya Kanana yang dianggap sebagai dewa tertinggi. 

Dialah yang menciptakan sekalian alam dan segala isinya. Sedang dewa pengawas 

dan pemelihara ciptaan, mereka sebut Ampatana. Dewa khusus yang menjaga 

manusia disebut Patanna Lino (patanna parrasangan). 

Pandangan kosmogoni tersebut telah diwarisi oleh para leluhur, Mereka 

beranggapan bahwa terdapat dawa-dewa yang memiliki kekuatan gaib di luar kontrol 

manusia,  apabila alam raya memberikan manfaat melimpah untuk manusia  maka 

yang membantunya adalah para dewa-dewa yang bersemayam di batu-batu, pohon 

kayu besar atau gunung. Dewa-dewa tersebut menjadi tempat sasaran pemujaan, 

sesajen dan permohonan. Pelaksanaan tradisi addinging-dinging salah satu bentuk 

memberikan penghargaan terhadap alam dan lingkungan sekitar, dengan membawa 

sesajen di Tambung Batua tempat yang dianggap terdapat dewa-dewa yang 

                                                           
6
 Mustaqim Pabbajah, “Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar” Jurnal al-

Ulum 12, no. 2 Desember (2012) 
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bersemayam. Perlakuan khusus ini merupakan cara agar dewa-dewa yang 

bersemayam selalu memberi keberkahan pada alam raya. 

Patanna parrasangang berada di posi butta (pusat tanah) berada di Tambung 

Batua. Inilah yang dipercayai masyarakat dewa Patanna parrasangang sebagai 

tempat pernah muncul kejadian-kejadian luar biasa, mereka menganggap tepat 

tersebut sangat sakral. Menurut Hj Asseng selaku pinati tradisi addinging-dinging: 

 ”kabusu’ lino pammantanggang di se’rea pa’rasangang nia nikana patana’ 

parrasangang, iami anjo di pa’mole-mole ni battui sikali sitaung, barang ka 
na bajiji anne linoa  

artinya : 

“Semua tempat di dunia dimana manusia tinggal setiap kampung selalu ada 

yang dinamakan patanna parrasangang (yang empunya benua). inilah yang 
dihargai keberadaannya dengan mengunjunginya setiap sekali dalam setahun 
tujuan agar dunia ini semakin baik”

7 

Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk mengeramatkan tempat yang 

dinamakan Tambung Batua yang berada dalam hutan, dan berlanjut terus menerus 

melalui pewarisan generasi ke-generasi. Tradisi addinging-dinging berupa rangkaian 

ritual upacara dengan membawa sesajen ke Tambung Batua dengan tujuan 

menunaikan nazar.  

  Dalam pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh seorang perempuan bernama 

Ibu hj. Asseng selaku pemangku adat yang disebut pinati atau sanro. Pada umumnya 

dalam perlaksanaan tradisi selalu di pimpin oleh seorang laki-laki tetapi berbeda 

dalam tradisi addinging-dinging, ini membuktikan sudah adanya kesetaraan gendar 

yang sangat baik di Desa Romangloe, terlepas dari beliau adalah keturunan dari 

                                                           
7Hj. Asseng  (62 Tahun),  wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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pemimpin sebelumnya. Pinati adalah orang yang diberi kepercayaan dalam 

menjalankan rangkaian ritual adat. Syarat menjadi seorang pinati, apabila memiliki 

silsilah keturunan seorang pinati. Misalnya seorang pinati memiliki anak, maka anak 

itulah yang menggantikan Ibunya menjadi seorang pinati, ataupun dari keluarga 

terdekat. Dahulu Ibu dari hj. Asseng adalah seorang pinati, dan kemudian 

melanjutkan amanah dari Ibunya untuk menjadi seorang pinati. Hj. Asseng selaku 

pemangku adat (pinati) mengatakan : 

“nakke anne pinatia, riolo ammakku pinati na tenamo nakkulle ammakku 
mange ri saribattang bura’neku hj, lawa. Matei sari’battangku mangemi 

rinakke, nasaba nia so’na le’ba kugappa na suroa a’jari pinati. 

artinya : 

“saya adalah seorang pinati, dahulu Ibu saya seorang pinati, pada saat Ibu 
saya sudah tidak bisa lagi maka digantikan oleh saudara laki-laki saya 
bernama h. Lawa. Kemudian beliau wafat dan berpindah ke saya. Ini juga 
diperkuat dengan adanya mimpi tentang saya meneruskan amanah Ibu saya.  

Hj. Asseng adalah pinati di Desa Romangloe, Fungsi pinati dalam tradisi 

addinging-dinging sebagai orang yang menjaga tempat sakral serta melayani 

rangkaian ritual-ritual dalam tradisi.  Masyarakat yang ikut dalam tradisi addinging-

dinging menyediakan sesajen untuk dibawah ke Tambung Batua. Sesajen ini di 

serahkan kepada pinati, Bagi masyarakat setempat peranan pinati di setiap desa 

sangat penting karena dapat memimpin jalannya sebuah ritual, amalan yang wajib 

bagi pinati adalah mengamalkan dan menghafal baca-baca (doa-doa). 

Istilah penamaan addinging-dinging dalam masyarakat Romangloe 

mengandung makna sederhana saja. dari arti kata bahasa makassar addinging-dinging 

artinya dingin, sejuk, damai, yang berarti addinging-dinging sedang berada di kondisi 



66 
 

yang dingin. Dalam bahasa Indonesia dingin berarti bersuhu rendah apabila 

dibandingkan dengan suhu tubuh manusia; tidak panas; sejuk. Pada kondisi yang 

demikian perasaan dan pikiran manusia akan lebih positif, segala sesuatu akan 

mendatangkan kebaikan. Maka diberilah istilah addinging-dinging. seperti yang 

dijelaskan oleh Hj. Asseng selaku pinati dalam tradisi addinging-dinging:  

“injo maksu’na addinging-dinging ka mangengi a’banggi ri tambung batua’ 

battuangna dingingki ka jorengki naung di tenaya rinring, tena seng, tena 
nipake attongko kale kamma balla’ jari tinrojaki naung a’lapara nampa 

tinroki sanggena subuh. injomi nadinging’ addinging-dingingmi istilana” 

artinya:  

“Maksud dari addinging-dinging adalah masyarakat datang ke Tambung 
Batua dengan bermalam tanpa menggunakan pelindung seperti tidak ada 
tembok, tidak ada atap dipakai untuk melindungi diri hanya menggunakan 
tikar untuk dipakai duduk, istirahat. maka lahirlah istilah addinging-
dinging.”

8 

Begitu pula yang diucapkan oleh dg Kamma selaku tokoh masyarakat pelaku 

tradisi : 

“dikana addinging-dinging ka saika dinging mentongki tena nipake kamma 
balla’ kana niaja lindungi kalennta anne tena. subaka allaparajaki naung 

nampa jorengmki attingro” 

artinya : 

 “Diberi istilah addinging-dinging karena kita berada pada kondisi yang 
dingin. tidak menggunakan pelindung misalnya rumah, hanya yang digunakan 
adalaha tikar untuk tidur”.

9 

Sama juga pendapat Hj. Murni selaku tokoh masyarakat pelaku tradisi: 

“Addinging-dinging antu ni pasialle kalea na alanga, ditarimai pa’mai linoa 
siagang kalena, na sigappa lalangna pa’kasiaka, sannang pa’mai, dinging-
dinging nyawaya saba’ tenamo batas kalea siagang alanga. 

                                                           
8 Hj. Asseng  (62 Tahun),  Wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
9 Dg. Kamma (36 tahun),  Wawancara Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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artinya : 

“tradisi Addinging-dinging adalah penyatuan diri dengan alam sekitar, rela 
menerima dengan hati yang lapang sehingga ketenangan jiwa, dan 
merasakan kondisi alam yang menyatu dengan jiwa tanpa ada batasan antara 
diri dengan alam sekitar”.

10 

Maka dapat disimpulkan bahwa tradisi addinging-dinging merupakan 

menyatunya manusia dengan alam sekitar dikarena mereka berada dalam satu kondisi 

yang terasa dinging, sejuk, damai. Dinging dalam bahasa Makassar artinya dingin 

jadi addinging-dinging artinya menyengaja merasakan dingin, berperasaan dingin, 

sejuk dan damai, serta berfikir positif. Oleh karena itu disebut tradisi addinging-

dinging. 

b. Perkembangan tradisi addinging-dinging dari waktu ke waktu 

Seiring perjalaanan waktu tradisi addinging-dinging tidak pernah ditinggalkan 

oleh pelaku tradisi dan bahkan mereka sudah menganggap sebagai hal yang tidak 

boleh ditinggalkan, kepercayaan yang besar ini dipengaruhi oleh pola pikir tradisional 

masyarakat yang masih dipertahankan, kekhawatiran dan ketakutan masyarakat masih 

melekat pada masing-masing individu, gagasan-gagasan kekhawatiran diatas sangat 

memberi pengaruh pada anak-anak mereka. Mereka memberi gambaran hal-hal yang 

menakutkan apabila sampai meninggalkan tradisi addinging-dinging. Misalnya bisa 

menimbulkan malapetaka, sakit, sampai menyebabkan kematian. Masyarakat yang 

ikut dalam tradisi addinging-dinging mulai dari kalangan anak-anak berusia 7-15 

tahun dan rata-rata oang dewasa berusia 20-60 tahun. Anak-anak ikut dalam tradisi 

sekitar 20% tujuannya memperkenalkan tradisi addinging-dinging, sedang jumlah 

                                                           
10 Hj. Murni (37 tahun), Wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 



68 
 

orang tua  sekitar 80% banyak dan berusia lanjut, mereka yang memiliki nazar yang 

harus ditunaikan.  

Peneliti menemukan masyarakat yang ikut dalam tradisi addinging-dinging 

yang berusia lanjut sekitar 50-an tahun adalah mereka yang lulusan SD, bahkan ada 

yang tidak bersekolah, merekalah yang berpemahaman tradisional dengan memiliki 

rasa kekhawatiran  dan ketakutan jika suatu hal bisa terjadi. Adapun juga beberapa 

orang dari kaum terpelajar misalnya guru, pejabat desa yang memiliki gelar namun 

mereka tetap mengikuti tradisi addinging-dinging, yang mereka percayai tradisi 

tersebut telah menjadi kebiasaan turun-temurun sehingga tidak bisa meninggalkannya 

dalam kehidupan sosial-budaya. 

Jika dilihat dari kondisi lingkungan di Desa Romangloe aspek ilmu 

pengetahuan sangat mendukung, terdapat SD, SMP juga pesantren, para mahasiswa 

lulusan universitas terbaik juga ada di desa tersebut, namun pengaruh terhadap tradisi 

addinging-dinging sekitar 50% karena rata-rata yang ikut adalah orang tua-orang tua 

mereka yang berusia lanjut. Sekalipun ada yang sudah sarjana tetapi tidak 

mengurungkan niat orang tua mereka meninggalkan tradisi addinging-dinging.  

Kekhawatiran macam ini masih sangat dominan dalam masyarakat, ini 

menunjukkan kepercayaan pada hal diluar nalar masih tinggi, anggapan adanya 

kekuatan magis disuatu tempat mendorong manusia melakukan rangkaian ritual-ritual 

untuk tetap dalam kondisi aman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Masyarakat percaya bahwa setiap tempat memiliki penjaga disuatu kampung, yang 
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akan mampu mewujudkan harapan-harapan dan cita-cita atau keinginan para pelaku 

tradisi.  

Sejalan dengan kepercayaan yang melekat dalam masyarakat tentang kekuatan 

magis tersebut, tidak terlepas pada kepercayaan pada Tuhan semesta alam yang lebih 

tinggi dan kuat. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat juga tidak melupakan 

adanya kekuatan Allah swt. Mereka juga melaksanakan ibadah-ibadah syariat Islam 

seperti sholat, puasa, zakat bahkan naik haji. Menurut K.H. Maksum berpendapat 

bahwa hanya Allah-lah yang mampu menyembuhkan, memberi rizki, jodoh, dan 

mampu dalam hal apapun yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain sekalipun. 

Namun di samping itu masyarakat tetap melaksanakan tradisi addinging-dinging 

sebagai bentuk penghormatan pada hal yang dipercaya dan seabagi wujud 

menunaikan nazar.  

Tradisi addinging-dinging dilaksanakan setelah panen sawah disetiap bulan 

september. menurut hj. Asseng selaku pinati dalam tradisi addinging-dinging ; 

“wattu a’lampa mange a’dinging-dinging antu punna singara-singaramo 
bulanga’ ri bulang sagantuju’ kammajo tanggala sampulo ngappa, sampulo 

lima atau sampulo ngannang”ebara’ singaramo bulanga mukona mangemki 
joeng” 

artinya: 

“Waktu pelaksanaan tradisi addinging-dinging adalah pada saat posisi bulan 
sudah bersinar,tepat pada bulan september (bulan 9) diambil tanggal 14,15 
atau 16. Jadi jika posisi bulan sudah bersinar terang maka esok sudah 
berangkat”

11 

                                                           
11 Hj. Asseng  (62 Tahun),  wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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Bulan september merupakan bulan dilaksanakannya tradisi addinging-

dinging. Memilih bulan september karena bertepatan setelah panen sawah, 

masyarakat Desa Romangloe panen dalam waktu dua kali dalam setahun dibulan 

maret dan agustus. Disamping untuk menunaikan nazar, pelaksanaan tradisi 

addinging-dinging juga sebagai bentuk syukur atas panen sawah yang melimpah, 

menyatunya masyarakat dengan alam menandakan adanya kedamaian dan alam akan 

semakin baik.12 Masyarakat berusaha memanfaatkan alam, serta menjaganya agar 

tetap memberikan penghidupan untuk manusia, Usaha menghargai alam ini dikarena 

alam sebagai tempat mengantungkan hidup manusia sebagai mata pencaharian. 

Pelaksanaan tradisi addinging-dinging yang diawali karena menunaikan nazar 

yang telah diucapkan sebelum ikut dalam tradisi addinging-dinging sekalin begitu 

banyak hal-hal yang telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. 

Perubahan terlihat pada pada lingkungan tempat tradisi addinging-dinging dahulu 

masyarakat menggunakan lampu sumbu pada kaleng yang diisi minyak tanah untuk  

menerangi tempat pemujaan, dan sekarang sudah lebih modern dengan menggunakan 

mesin untuk penerangan. Melihat perubahan tersebut peneliti beranggapan bahwa 

tradisi addinging-dinging tidak menutup diri pada perkembangan teknologi zaman 

modern. 

Perubahan juga terlihat pada kelompok masyarakat yang sudah tidak memiliki 

kepercayaan dalam tradisi addinging-dinging. Ini bisa dilihat pada jumlah pendatang 

atau pelaku tradisi, menurut Dg. kenna selaku tokoh masyarakat mengatakan : 
                                                           

12 Hj. Murni (37 tahun), Wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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“rioloo sanna jaina tauu, massa sereki kampong mange kabusu addinging-
dinging. mingka sekarang tenapo na sanna dudu ka jai tommi niisseng 
riagamaya, ni pappilajari baji kodina.” 

artinya : 

“Dahulu para pelaku tradisi sangat banyak, mengampiri satu kampung 
datang melaksanakan tradisi addinging-dinging, namun semenjak sudah ada 
kajian agama tentang baik buruknya tradisi maka perlahan banyak yang suda 
meninggalkannya.13 

Maka dari pengaruh adanya pengajian agama dan perkembangan ilmu 

pengetahuan menyebabkan sebagian yang lain dalam masyarakat Romangloe sudah 

meninggalkan tradisi addinging-dinging. 

Demikian perubahan-perubahan yang ada dalam perkembangan tradisi 

addinging-dinging. Tetapi perubahan diatas tidak mempengaruhi masyarakat yang 

sudah terlanjur percaya. mereka tetap melaksanakan tradisi, juga tidak memaksakan 

orang lain untuk wajib ikut. Hj. Asseng selaku pinati dalam tradisi addinging-dinging 

mengatakan :  

“Nakke tena kupassai tawwa amminawang, tena tong kubattu ballana na 
kupaksa amminawang, mingka manna tong ku cakko-cakkoi pa’lampang 

tataji tawwa amminawang, akkutannangi kana siapannapi na lapa tawwa 
addinging-dinging”     

artinya : 

“Saya tidak memaksakan seseorang ikut, tidak juga mendatangi rumahnya 

untuk memaksa ikut’ tetapi walaupun saya mencoba untuk secara diam-diam 
akan melaksanakan tradisi, tetap masyarakat masih bertanya kapan 
pelaksanaan tradisi addinging-dinging dan kemudian mereka juga ikut tanpa 
paksaan.” 

Maka peneliti menyimpulkan kepercayaan pada tradisi addinging-dinging 

sudah menjadi hal yang sangat penting bagi sekelompok masyarakat atau masyarakat 

                                                           
13 Dg.Kenna  (62 Tahun),  Wawancara, Desa Romangloe- 5 Agustus 2020 
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pendukungnya. Walaupun mereka masih tersisa satu dua keluarga saja yang ikut, 

tetap masih melaksanakannya. Karena mereka sudah menanamkannya dalam hati dan 

juga telah bernazar atau berjanji.  

Tradisi addinging-dinging dilaksanakan dengan maksud dan tujuan berbeda-

beda. Namun yang paling utama masyarakat ikut dalam tradisi addinging-dinging 

adalah untuk menunaikan nazar. Setiap warga yang hendak mengunjungi tempat 

Tambung Batua berarti telah bernasar atau berjanji, Nazar tersebut diucapkan secara 

lisan dan diperdengarkan kepada siapa saja yang ingin mendengarnya.14 Nazar-nazar 

itu berupa hal-hal berikut ini : 

a. Kelimpahan panen  

Sebagian besar masyarakat Desa Romangloe yang mengunjungi tempat 

tersebut menunaikan nazar agar apa yang mereka tanam selalu berhasil dan melimpah 

di tahun berikutnya. Kelimpahan panen yang sangat diharapkan tetap berhasil adalah 

sawah, mereka tidak mengharapkan kegagalan panen, karena akan berdampak pada 

kehidupan sehari-hari. 

Bukan hanya pada sektor persawahan saja, namun hasil-hasil panen yang 

melimpah juga dilihat pada tanaman-tanaman lain, misalnya buah (taipa) mangga, 

(unti) pisang dan rambutan, terkhusus pada tanaman rambutan secara umum 

masyarakat desa Romangloe rata-rata memiliki kebun rambutan dan biasanya mulai 

berbunga dibulan agustus, kemudian akan matang tiga bulan setelahnya, juga sayur-

sayuran berupa (lame kayu) ubi kayu, dan tiboang (kacang pendek), (tiboang la’bu) 
                                                           

14 Hj. Asseng , (62 Tahun),  wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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kacang panjang, dan boyo (labu kuning). Tanaman lain yang menjadi mata pencaharia  

masyarakat Romangloe menanam bilarre prida (jagung berondong), jenis jagung ini 

sangat keras, biasanya masyarakat menanamnya pada tanah kosong yang tidak 

ditanami sawah untuk musim kemarau atau di kebun-kebun diatas gunung. 

Penghasilan tambahan juga didapat pada tanaman kau-kau (kapok) untuk pembuatan 

bantal. Demikian sumber daya alam yang melimpah di Desa Romangloe. Masyarakat 

sangat tergantung kepada pendapatan hasil panen maka jika tanaman-tanama diatas 

mengalami kegagalan akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. 

Namun, Pendapatan paling utama masyarakat Desa Romangloe adalah dari 

hasil persawahan, luas tanah persawahan kurang lebih 75, 58 ha. Penanaman sawah 

ini dilakukan pada dua musim, yaitu pada musim hujan dan kemarau. Musim hujan 

(jama bara) dilakukan  pada bulan oktober-april dengan memanfaatkan curah hujan 

dan musim kemarau (jama timoro) pada bulan mei-september dengan mengandalkan 

mesin untuk keperluan air. Karena dilakukan dua kali masyarakat sangat khawatir 

jika tidak mendapatkan hasil yang baik maka ada hal yang mereka lakukan. 

Menurut Hj. Murni selama ini di Desa Romangloe hasil panen sangat 

melimpah tidak pernah ditemukan atau didengar adanya kegagalan panen. Salah satu 

faktor keberhasilan itu karena masyarakat masih mempertahankan tradisi addinging-

dinging dari sini masyarakat kemudian bernazar akan datang ke Tambung Batua 

untuk melaksanakan tradisi addinging-dinging.15  Kepercayaan terhadap tercapainya 

harapan bahwa hasil panen selalu melimpah telah tertanam dalam hati, dahulu 
                                                           

15 Hj. Murni (37 tahun), Wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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masyarakat berpandangan bahwa keberhasilan panen menjadi hal luar biasa yang sulit 

untuk dijelaskan dengan akal, misalnya saja bagaimana buah bisa menjadi matang,  

bagaimana sawah bisa melimpah, dan proses-proses lain yang mencapai keberhasilan. 

Tentulah anggapan mereka hanya hal gaib saja yang mampu mewujudkan hal diluar 

nalar tadi. Tidak mungkin manusia melakukan hal diatas, walaupun manusia bisa 

berusaha menjaga tanaman tersebut namun untuk membuatnya berhasil itu akan 

mustahil jika bukan bantuan dari hal gaib tersebut. Maka adanya kekuatan diluar akal 

itulah yang mereka percayai dan diterima sebagai dokma yang berpangkal kepada 

keyakinan dan kepercayaan. Maka kepercayaan nenek moyang semacam ini tetap 

bertahan dari dari generasi ke-generasi. 

b. Kesembuhan dari sakit 

Sakit merupakan hal yang tidak bisa ditolak, baik sakit yang ringan atau sakit 

yang cukup parah, sakit ringan misalnya demam, flu, sakit kepala dan sebagainya 

sedangkan sakit yang parah misalnya, implikasi pada jantung, lambung atau pada 

ginjal. Juga sakit karena tertambrak mobil-motor atau jatuh dari tempat yang tinggi. 

Sakit tidak serta merta akan sembuh secara langsung dengan bantuan medis tetapi  

memiliki waktu penyembuhan yang singkat ataupun lama. dalam proses 

penyembuhan ini seseorang biasanya membuat janji, ungkapan janjinya seperti ini : 

“Punna ammarima battu ri garringkuu, kullema lewa-lewa kalengku, suara 
giokku, nakukkulle-kulemo a’lampai kalua arrai boya bone battang, na 

sirapimo bulang salapang, eroka ammolong bembe ri Tambung Batua punna 
narapimo wattu addinging-dinginga. erangi janjingku mole-molea painga’ 

artinya : 
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“Jika saya sudah sembuh dari sakit, sudah bisa berdiri dengan baik, lincah 

gerakanku, dan saya sudah bisa mencari uang, tiba pada bulan sembilan 
maka saya akan memotong kambing di Tambung Batua jika sudah waktu 
pelaksanaan tradisi Addinging-dingin. Tolong ingatkan janji saja. agar saya 
tidak lupa”. 

Janji diatas diucapkan pada saat dalam kondisi yang kurang sehat, dan masih  

mengikuti penyembuhan secara medis. walapun masyarakat mengikuti penyembuhan 

medis, namun ketakukan atau kekhawatiran terhadap hal-hal yang akan membuat 

mereka semakin buruk ada dalam hati mereka, mereka akan lebih tenang jika 

melaksanakan janjinya mendatangi Tambung Batua untuk addinging-dinging. 

Seorang nenek yang rutin mengikuti tradisi ini, apabila cucunya sakit keras atau 

berkali-kali sakit mereka merasa bahwa semua itu karena kesalahan mereka tidak 

melibatkan anak cucunya dalam tradisi maka biasanya mereka membawa unti 

(pisang) paling terbaik untuk dipersembahkan sebagai pengganti kelalaian mereka.  

pisang dalam tradisi addinging-dinging merupakan makanan atau buah yang mudah 

ditemui, rasanya manis dan sangat mudah memakannya.  

Kepercayaan pada suatu hal yang bisa menyembuhkan sudah ada jauh 

sebelum tenaga medis digunakan, dahulu masyarakat akan mendatangi sanro16 untuk 

berobat, pengobatan mereka menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal sebagai obat, 

ditambah dengan kecurigaan-kecurigaan terhadap adanya gangguan dari hal mistis. 

Maka dahulu masyarakat mengait-ngaitkan apa yang terjadi pada dirinya sendiri, 

dikarenakan keirihatian seseorang sehingga membuatnya menjadi sakit, itulah 

                                                           
16 Sanro adalah Seseorang yang dipercaya memiliki kelebihan dalam mengobati manusia, 

biasanya manusia datang dengan membawa makanan utnuk meminta doa-doa atau mantra-mantra 
berdasarkan kepentingan mereka. 
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mengapa sekarang juga masyarakat masih membawa pemahaman tradisional ini 

dalam kehidupannya. Walaupun sudah ada tenaga medis yang membantu dalam 

penyembuhan tetapi, mereka juga tidak meninggalkan untuk tetap menjalankan 

mengobatan berdasarkan kebiasaan nenek moyang dahulu. Salah satunya dengan 

mengharapkan kesembuhan dengan mendatangi prosesi addinging-dinging. Oleh 

sebab itu masyarakat bernazar karena menganggap bahwa harapan mereka atas 

kesembuhan bisa terwujud, meskipun masyarakat tetap melakukan pengobatan secara 

medis.  

c. Jodoh 

Pernikahan adalah hal yang sangat di idam-idamkan seorang wanita ataupun 

laki-laki. Penentuan jodoh adalah takdir dari sang pencipta, manusia hanya berserah 

diri berharap yang terbaik datang melamar. Namun, jika sudah ada calon mempelai 

dan saling mengenal siap melamar maka biasanya Ibu dari salah satu calon mempelai 

membuat janji untuk anaknya yang akan menikah. ungkapan janjinya seperti ini : 

“punna bunting jako naik siagang burakne nu ngaiia, na baji nyawanu, 

barangka ajjodojko siangang anjo na mangea ri Tambung Batua addinging-
dinging”. 

artinya : 

“jika anda akhirnya menikah dengan lelaki idaman, anda bahagia dan 
berjodoh maka saya Ibumu akan pergi ke Tambung Batua untuk addinging-
dinging.” 

Nazar diatas disampaikan oleh Ibu dari mempelai wanita berharap agar 

anaknya menemukan kebahagiaan dangan takdirnya dan juga pilihannya. jika 

harapanya tercapai maka nazarnya akan ditepati. Ketakukan dan kekhawatiran orang 
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tua terhadap anak perempuan mereka, apabila tidak menemukan jodoh yang baik, 

tidak mencintai menyayangi anaknya, dan tidak menemui kebahagiaan rumah tangga, 

maka untuk menghilangkan kekhawatiran itu orang tua anak perempuan akan 

bernazar atau membuat janji ikut tradisi addinging-dinging.  

Berbeda dari ungkapan janji diatas Ibu dari pihak laki-laki juga berjanji untuk 

ungkapannya seperti ini : 

“punna sirapimo pa’buntingang na ku pa’buntingmo anak bura’neku na 

tenaja jai barang-barangku tappela massa a’lampa addinging-dinging. 

artinya : 

“Jika anak saya sudah berjodoh dengan seseorang, dan anak saya kemudian 
menikah dengan tidak banyak kehilangan uang dan barang misalnya jual 
tanah maka saya akan datang ke Tambung Batua addinging-dinging17.  

 Ungkapan janji diatas merupakan harapan agar anak laki-laki tersebut bisa 

menemukan jodohnya tanpa mengeluarkan harta begitu banyak, misalnya uang 

panaik yang tidak terlalu membebani dan akan tetap bahagia. Uang panaik dalam 

Bugis Makassar sudah menjadi tradisi, setiap tahun uang panaik semakin tinggi. 

Tradisi uang panaik ini sudah ada sejak lama, makna dari adanya uang panaik ini agar 

bisa dilihat keseriusan laki-laki dalam mengusahakan mencari uang. Bukan hanya 

untuk menikah saja namun berusah berkerja keras. Itulah biasanya Ibu dari pihak 

laki-laki yang merencanakan menikahkan anaknya, akan terlebih dahulu bernazar 

untuk datang addinging-dinging dengan harapan agar bisa dimudahkan dalam hal 

urusan uang panaik. 

                                                           
17 Hj. Asseng , (62 Tahun),  wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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d.  Keberhasilan anak dimasa depan 

Keberhasilan seorang anak dimasa depan merupakan harapan semua orang tua 

didunia ini. Orang tua akan berusaha dalam hal mencari nafkah untuk anaknya bisa 

bersekolah, mereka menyekolahkan dari SD sampai mendapat gelar. mereka tidak 

memikirkan resiko yang akan dihadapi dalam berusaha, ada orang tua yang menjadi 

buruh pabrik, petani, sopir dan lain sebagainya guna menginginkan melihat anaknya 

bisa berhasil. Untuk mencapai harapan orang tua tersebut, dalam masyarakat 

Romangloe yang mempercayai tradisi addinging-dinging, sewaktu anaknya masih 

kecil dan sudah bisa memakai baju sendiri, mereka membawanya ikut dalam tradisi  

addinging-dinging, dengan ritual yang dilakukan adalah memakaikan baju bodo tujuh 

lembar untuk anak perempuan, dan celana jongkoro (celana pendek) tujuh lembar 

untuk anak laki-laki. Dengan maksud kelak nanti anaknya bisa berhasil walapun 

menemui kegagalan, bisa bangkit lagi berkali-kali.  

Maka ketika anaknya sudah mencapai harapan orang tua biasanya membuat 

syukuran, mereka mengundang sanak saudara untuk hadir dalam acara syukuran yang 

dilakukan, Misalnya ketika seseorang sudah mencapai gelarnya dalam kuliah, atau 

berhasil dalam sebuah usaha pekerjaan, orang tua juga biasanya mengucapkan janji 

jika ada sanak saudara yang bisa berhasil , ungkapannya seperti ini ; 

“barang na baji tonji nyawanu diallo sallang, na pabellai kodiaa, bajiki 

jappananu, erokka mange addinging-dinging” 

Artinya : 
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“jika suatu saat nanti kau anakku menjadi orang berhasil, jauh dari hal-hal 
buruk, hidupmu menjadi baik maka saya ibu dan ayahmu akan pergi 
addinging-dinging” 

Ungkapan ini ditunaikan pada saat keinginan dan harapan sudah tercapai, 

seseorang biasa bernazar harus sesuai dengan ucapannya, misalnya diatas bernazar 

wajib baginya melaksanakan janjinya, karena menurut kepercayaan nenek moyang 

semua akan kembali kepada diri sendiri, salah satunya mengalami kematian jika 

tidak memenuhi nazar yang diucapkan. 

Demikian nazar-nazar yang diucapkan jauh sebelum tradisi addinging-dinging  

dilaksanakan. Masyarakat berfikir jika mereka bernazar maka harapan-harapan dan 

doa akan terkabul. Namun, pelaksanaan addinging-dinging tidak akan dilakukan 

apabila harapan-harapan diatas belum tercapai, masyarakat akan berusaha dalam 

kehidupannya agar mencapai tujuan dan harapannya dan menanamkan dalam hati 

untuk menunaikan nazar-nazar pada tradisi addinging-dinging.  

Adapun masyarakat yang datang tanpa bernasar mereka beranggapan bahwa 

ini adalah tradisi nenek moyang, yang tidak bisa mereka tinggalkan, seperti yang 

diucapkan hj. Rannu selaku tokoh masyarakat mengatakan : 

“Nakke tenaja kule’ba ajjanjii, seng battukuji mange nasaba anu sallo 
duduami anne nia terus tradisia, anunna amma’na ammakku riolonga inji 

poeng, I nakke mangeja ka napasanga ammakku kana teako tenai mange” 

artinya : 

“Saya tidak pernah berjanji, tetapi saya selalu datang karena sudah menjadi 

tradisi nenek moyang, mulai dari nenek saya sampai ibu saya juga, dan ibu 
saya berpesan jangan perna tinggalkan tradisi ini”

18 

begitu juga diucapkan oleh dg. mami tokoh masyarakat pelaku tradisi  : 

                                                           
18 Hj. Rannu (58 tahun), Wawancara Desa Romangloe 4 Agustus 2020 
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“talebbakka nakke janji ka mallaka tena kutepati, ka punna tena nitepati 
battuanga na tabaki garring atau kamateang” 

artinya : 

“saya tidak perna berjanji karena takut, saya tidak bisa menepatinya, 

biasanya ada orang yang sudah berjanji dan tida ditepati akibatnya mereka 
sakit bahkan meninggal dunia”

19 

Tradisi addinging-dinging bukanlah keharusan bagi mereka yang tidak 

mempercayainya, mereka bebas dalam menentukan sikap. berbeda bagi masyarakat 

yang sudah sangat percaya bahkan urusan pekerjaan hari-hari bisa ditinggalkan demi 

untuk mengunjungi Tambung Batua sekali setahun. Ada pula masyarakat yang tidak 

ikut dalam tradisi addinging-dinging karena memiliki urusan lain misalnya sedang 

dalam perjalanan, tetapi masyarakat ini tetap ikuti dengan cara menitipkan pikatu20 

(sedekah) kepada orang yang akan ikut dalam tradisi. Pikatu (sedekah) itu diserahkan 

kepada pinati  dengan menyebut nama keluarga yang menitip. Cara menyampaikan 

pikatu seseorang juga harus tepat mereka menyebutnya “uluna dg. Ngasi” pikatuna 

dg, ngasi´  Tujuannya agar mereka terhindar dari hal-hal yang mendatangkan bahaya, 

misalnya gagal panen. 

Maka peneliti memandang bahwa tradisi addinging-dinging sudah menjadi 

bagian dari kehidupan bersosial budaya, kekhawatiran mereka terhadap keselamatan 

individu, keluarga dan juga kampung sangat besar. Tradisi addinging-dinging bisa 

                                                           
19 Dg. Mami (65 Tahun), Wawancara Desa Romangloe 11 Agustus 2020 
20 Pikatu dalam bahasa Indonesia artinya sedekah, menyedekahkan uang. Masyarakat yang 

percaya pada tradisi addinging-dinging yang tidak sempat ikut wajib baginya menitipkan pikatu dan 
Jumlah uang yang disedekahkan tidak ditentukan namun disesuaikan dengan kemampuannya masing-
masing.  
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disebut sebagai penolak bala, karena orang-orang yang ikut bisa merasa aman dalam 

menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari.  

C. Prosesi Tradisi addinging-dinging 

Tradisi addinging-dinging memiliki beberapa tahapan yakni pra pelaksanaan 

tradisi addinging-dinging, pelaksaan tradisi addinging-dinging dan paska pelaksanaan 

tradisi addinging-dinging, akan diurai dalam bahasan berikut : 

a. Pra Pelaksanaan Tradisi 

Tradisi adding-dinging dilaksanakan pada pertengahan bulan september, 

biasanya pada tanggal 14,15 atau 16 September. Sebelum keberangkatan ke tambung 

batua masyarakat mempersiapkan sesajen dirumah masing-masing. Sesajen tersebut 

berupa makanan-makanan yang sudah dimasak dari rumah. Misalnya lammang, 

kaddo minnyak, roko-roko juku, burasa, gogoso’ memotong ayam dan lain 

sebagainya. Tujuannya agar bisa di serahkan pada saat pelaksanaan tradisi addinging-

dinging. Berikut akan diuraikan secara detail makanan-mananan yang disiapkan 

sehari sebelum tradisi addinging-dinging dilaksanakan : 
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a. Ka’do Bulo (Lammang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 (pembuatan ka’do bulo) 

Ka’do bulo dalam bahasa indonesia disebut lammang, ka’do bulo dibuat 

dengan bahan utamanya beras ketan hitam dan dicampur dengan santan, kemudian 

dimasak dengan cara proses pengasapan didalam batang bambu. sebelum proses 

pengasapan beras ketan dimasukkan kedalam bambu yang sudah dilapisi daun pisang, 

kemudian diisi beras sampai penuh. lalu di masak dengan proses pengasapan setelah 

beberapa menit barulah santan dimasukkan kedalam bambu yang berisi beras ketan 

dengan kondisi bambu tetap di buka sampai ka’do bulo sudah matang.  
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Pembuatan ka’do bulo ini dilakukan setiap warga masyarakat yang akan ikut 

ke tradisi addinging-dinging, makanan ini wajib di siapkan karena akan diserahkan ke 

pinati saat prosesi ritual. Masyarakat mempercayai ka’do bulo dibuat sebagai bentuk 

ucapan terima kasih kepada pinati karena memimpin upacara ritual. dan nantinya 

ka’do bulo dibagi-bagikan kepada tetangga terdekat sebelum dan sesudah 

keberangkatan ke tempat tradisi addingingi-dinging. 

b. Burasa’ 

Gambar 1.2 (Pembuatan burasa) 

Burasa merupakan makanan khas di Indonesia yang selalu ada dalam hari-hari 

besar misalnya hari raya. Begitu juga dalam tradisi addinging-dinging. dalam proses 

pembuatan burasa menggunakan bahan beras, santan, dan juga garam. Beras dimasak 

setengah matang begitu juga santan. Kemudian santan yang sudah siap dimasukkan 
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ke dalam beras yang diberi sedikit garam. Barulah di bungkus dengan daun pisang 

lalu diikat dan dimasak di dalam wadah yang selalu diisi air.  

Beras pada burasa ini berasal dari hasil panen masyarakat setempat, mereka 

wajib membuat sesuatu dari salah hasil panen, karena dahulu pada masa awal 

pelaksanaan tradisi masyarakat yang ikut dalam tradisi addinging-dinging hanya 

membawa hasil panen saja tanpa mengolahnya menjadi sebuah makanan, tetapi 

seiring berjalannya waktu bisa berubah menjadi burasa. Menurut hj. Asseng selaku 

pinati tradisi addinging-dinging : 

“injo burasaka’ akkullei sallo na pa’ra, jadi appareki tawwa burasa sollanna 

nakana pasangna tau rioloa “aburasakko na punna lampa bellaki nia injo 

kulle dikanre na kulluki nipasirapikang tallasa’ 

artinya : 

“burasa itu bisa bertahan beberapa hari, makanya burasa, berdasarkan 

pesan dari orang terdahulu buat burasa’ lah agar selalu berkecukupan 

makanan walaupun melakukan perjalanan jauh.” 

Burasa memberi makna agar masyarakat selalu berkecukupan dalam 

kehidupan sehari-hari. Burasa merupakan wujud syukur masyarakat masih diberi 

kelimpahan panen sawah  setiap tahun, maka ketika akan melakukan tradisi 

addinging-dinging  masyarakat selalu membawa burasa’.  
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c. Unti (Pisang) 

Gambar 1.3 (Pisang 40 butir) 

 Unti (Pisang) merupakan buah yang selalu ada dalam aktifitas tradisi. pada 

tradisi addinging-dinging masyarakat selalu membawa unti te’ne atau unti 

sanggarrang (pisang manis). Pisang yang dibawah oleh masyarakat harus mencukupi 

40 biji, ini memberi makna  agar silaturrahmi antara masyarakat tetap terjaga. Ada 

kepercayaan bahwa bagi masyarakat yang tidak ikut tradisi tahun lalu maka mereka 

diwajibkan membawa unti lompo (pisang raja). Membawa pisang raja menandakan 

bahwa rasa bersalah dalam diri seseorang karena tidak mengikuti tradisi tahun lalu 

bisa dibayarkan dengan pisang.   
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d. ka’do minyak (Nasi Minyak) 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.4 ( ka’do minyak) 

 Ka’do minyak dibuat dari beras ketan putih yang dimasukkan santan sehingga 

bisa meresap dan akan terlihat berminyak (berlemak). Pada umumnya ka’do minyak 

berwarna putih, tetapi biasa juga diberi bubuk kunyit agar warnanya bisa berubah 

kuning. makanan tambahan pada ka’do minyak  berupa ayam yang digoreng biasa, 

tumpi-tumpi, roko jugku, dan juku kambu’. Khusus ka’do minyak yang membuatnya 

hanya pinati saja. ka’do minyak dibuat dengan makna keutuhan warga kampung, juga 

anak cucu yang tidak akan bercerai-berai. Generasi selanjutnya bisa saling 

mengayomi dan diharapkan selalu berada pada puncak kehidupan yang sejahtera dan 

bahagia.  

Menurut Hj. Murni sesajen tersebut dibuat agak bisa dinikmati pada saat 

pelaksanaan addinging-dinging. Namun sesajen tersebut harus disiapkan satu hari 
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sebelum pelaksanaannya. karena keberangkatan ke Tambung Batua pada saat sore 

hari setelah sholat ashar.21 Begitu pula dengan orang yang membuat janji memotong 

sapi atau kambing, orang-orang yang berjanji akan mempersiapkan sapi dan kambing 

jantan yang terbaik. mereka juga mempersiapkan sesajen-sesajen yang akan di bawah 

ke Tambung Batua. Demikian makanan-makanan yang disiapkan sebelum 

pelaksanaan tradisi addinging-dinging, semua orang yang ikut dalam tradisi 

diwajibkan membawa makanan, baik untuk persembahan ataupun sekedar untuk 

dimakan. Aktifitas masyarakat pada saat pembuatan makanan ini sangat ramai dan 

meriah, karena masyarakat saling memanggil dan berkumpul untuk bersama-sama 

membuat makanan, semua terlibat dalam dari bapak, Ibu, dan anak serta tetangga-

tetangga saling membatu walaupun sebagian tetangga tersebut tidak ikut dalam tradisi 

addinging-dinging. 

b. Pelaksanaan Tradisi addinging-dinging  

Pelaksanaan Tradisi addinging-dinging berlangsung semalaman sampai subuh 

dini hari, masyarakat telah berangkat dari rumah mereka masing-masing pada waktu 

sore hari dengan membawa sesajen. Masyarakat yang ikut serta dalam tradisi ini 

berarti harapannya yang selama ini mereka inginkan sudah tercapai. Maka mengikuti 

tradisi addinging-dinging adalah hal wajib baginya karena telah berjanji dan mereka 

memenuhi janjinya. Masyarakat yang menghadiri tradisi addinging-dinging bukan 

                                                           
21 Hj. Murni (37 tahun), Wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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hanya orang tua, tetapi mereka membawa semua keluarganya mulai dari balita, anak-

anak, sampai kakek nenek. Semua berkumpul disatu tempat itulah Tambung Batu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 (Tempat pelaksanaan tradisi) 

 Nama Tambung Batua diambil dari kondisi keadaan tempat tersebut dilihat 

dari segi arti tambung artinya tumpukan dan batua artinya batu. Tumpukan batu-batu 

ukuran sedang dibawah tiga pohon kayu besar yang sudah tua. Konon katanya 

menurut kepercayaan masyarakat setempat  terdapat sebuah kuburan keramat 

dibawah tumpukan batu-batu. Tempat ini dibatasi dengan dinding yang 

mengelilinginya, tidak diperbolehkan satupun orang yang masuk kecuali pinati yang 

menjalankan ritual. Tempat ini diyakini sebagai tempat awal dimulainya tradisi 

addinging-dinging, orang dahulu percaya ada hal gaib yang bersemayam ditempat ini.  
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Gambar 2.1 (Rumah kecil tepat sesajen) 

Juga terdapat sebuah rumah kecil berbahan bambu-bambu kuat sebagai 

dinding dan beratap seng, ukuran rumah ini kurang lebih lebar 2 meter dan panjang 1 

meter, dan tampak lebih bagus karena sudah mengalami perbaikan, menurut warga 

kampung dahulu ini rumah lebih kecil dan hanya ditopang tiang-tiang kecil agar tetap 

berdiri. Namun karena keinginan para warga rumah ini diperbaharui dan terlihat lebih 

baik. Rumah ini sebagai tempat menyimpan sesajen, Masyarakat yang membawa 

sesajen ketika sampai disana langsung menyimpan makanan-makanan dirumah kecil 

ini. Rumah ini juga berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya segala macam ritual 

saat pelaksanaan tradisi addinging-dinging.  
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Ketika masyarakat sudah sampai di Tambung Batua masyarakat melakukan 

hal berikut : 

a. Mempersiapkan sesajen  

Masyarakat yang ikut dalam tradisi ini telah mempersiapkan makanan-

makanan yang dibawah dari rumahnya masing-masing, sesampai disana sekitar pukul 

17.00 masyarakat mempersiapkan sesajen. Sesajen dibagi menjadi dua bagian. 

Bagian pertama disimpan di kappara (loyang) yang isinya burasa, telur, roko’ juku 

juku kambu, serta dua batang ka’do bulo,  dan  bagian kedua di simpan juga di 

kappara (loyang) berisi unti (pisang) sebanyak 40 biji. Kedua sesajen dibungkus 

menggunakan lipa (sarung)  dan di bawah ke rumah dan satu bagian, dan bagian yang 

lain disimpan di luar rumah.  Dalam prosesi ini dituntun langsung oleh pinati, 

makanan sesajen ini disimpan hingga terbit fajar didini hari. Khusus pinati juga 

mempersiapkan hal yang sama tetapi ia menambahkan ka’do minyak pada bagian 

pertama dan bagian kedua.  

Sama halnya bagi masyarakat yang berjanji memotong sapi atau kambing, 

pada waktu tersebut tetap mempersiapkan sesajen sama halnya dengan masyarakat 

lainnya, namun mereka juga mempersiapkan hewan yang akan dipotong. Jika sapi 

yang akan dipotong berarti harus sapi yang paling terbaik.  

b. Pemotongan Hewan 

Masyarakat yang membuat janji memotong hewan saat tradisi addinging-

dinging harus menghadiri prosesi pemotongan ini. Sekitar pukul 17.30 Sebelum 

pemotongan hewan, ada ritual dilakukan dengan nama appalili (mengelilingi), orang 
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yang telah membuat janji bersama hewannya mengelilingi pohon kayu tambung 

batua dan rumah sesajen sebanyak tujuh kali putaran dengan dipimpin seorang pinati 

yang melantunkan baca-baca (doa-doa). Menutu hj. Asseng selaku pinati dalam 

tradisi addinging-dinging: 

“anggapa na appalili tawwa sollanna na lappasamo’ janjina mange ri 

patanna parrasangang, pintuju. injo tompa punna kanai eeroki appalili” 

artinya : 

“Kenapa dilakukan ritual appalili (mengelilingi) agar menjadi bukti bahwa 

janjinya telah tertepati” itupun jika ia berjanji akan mengadakan ritual 

appalili.22 

Biasanya dalam ritual appalili dihadirkan paganrang (pemain gendang)  dan 

penari memakai baju boda’. Namun ini dilakukan bagi mereka yang telah berucap 

janji. jika tidak maka mereka boleh tidak melakukan ritual appalili. Appalili 

dilakukan hanya orang-orang yang mampu dan terpandang, karena pelaksanaannya 

sangat meriah  dan mengundang banyak orang. 

Setelah ritual diatas selesai, hewan tersebut di langiri (pembersihan) terlebih 

dahulu. Sang pinati menyiapkan bahan-bahan yang disiapkan diatas kappara 

(loyang), untuk membersihkan hewan, berupa  ba’ra (beda), te’ba-te’ba kayu¸ air dan 

minyak. Disediakan juga baskom isi beras, tai bani (lilin merah) yang sedang 

menyala, kelapa dan dupa-dupa. Sapi atau kambing di beri kain putih dan diposisikan 

sedang duduk kaki menekuk agar terlihat lebih pendek. Tetapi proses alangiri 

(pembersihan) ini bisa langsung dilakukan jika orang yang membawa hewan tidak 

berucap janji untuk melakukan appalili (mengelilingi).  
                                                           

22 Hj. Hanifah dg.Ngasseng , (62 Tahun),  wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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Gambar 2.3 (Proses pembersihan hewan) 

Setelah proses pembersihan dilakukan, maka hewan tersebut sudah bisa 

dipotong, orang yang memotong hewan diwajibkan pinati, namun karena pinati 

adalah seorang perempuan, maka diserakan kepada seorang laki-laki yang sudah 

dipercayai oleh pinati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 (Proses pemotongan hewan) 
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Setelah pemotongan itu daging tersebut di masak dengan daun karunrung. 

Masyarakat yang berada disana bahu-membahu membantu dalam memasak daging 

hewan tersebut, sekitar pukul 19.00 semua sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. 

Makanan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat ikut dalam acara tersebut.  

c. A’rate (Barzanji) 

Gambar 2.4 (Pembacaan Rate’ (Barzanji)) 

Setelah semua selesai, ritual-ritual diatas barulah kemudian pembacaan 

barasanji (a’rate). Rate’  ini dilakukan pada malam hari setelah makan sampai 

selesai. Biasanya selesai pada pukul 04.00 dini hari, Rate’ dimulai oleh seorang Imam 

kampung dan diteruskan oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang hadir yang 

menghafal rate. A’rate diulangi-ulang terus sampai pagi dan  orang-orang tersebut 

juga selalu ikut dalam barasanji pernikahan. Masyarakat yang ikut dalam tradisi ini 

mendengarkan barasanji secara  hikmad dan tidak melakukan aktifitas lain. Dalam 

proses ini, terjadi akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam yaitu Barzanji (rate). 
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Barazanji merupakan doa-doa, puji-pujian dari riwayat Nabi Muhammad Saw. 

dilantunkan dengan irama dan nada. Nama Barazanji berasal dari seorang pengarang 

buku bernama Syekh Jafar al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim. Beliau yang 

menuliskan tentang tokoh besar Islam yakni Nabi Muhammad saw.  

Lahirnya Barazanji ini dalam tradisi addinging-dinging dahulu sebelum 

datangnya Islam dalam bugis makassar selalu membacakan la galigo namun setelah 

Islam datang digantingan dengan Barazanji. Secara umum pengetahuan masyarakat 

Romangloe mengenai Barazanji merupakan upacara yang selalu ada dalam setia 

acara-acara tententu, misalnya penikahan, khitanan, akikah dan sebagaianya yang 

bisa mengumpulkan masyarakat.  

d. Addinging-dinging 

Puncak dari semua ritual adalah addinging-dinging itu sendiri, masyarakat 

yang ikut dalam tradisi ini menikmati suasana dingin dan menenangkan jiwa menurut 

Hj. Asseng : 

“Iaminne dikana addingingi-dinging ka sannamaki naung nawa-nawa janjia 
kana le’bami kupabattui na kulappasa’mo battu rijanjingku” 

artinya : 

“disitulah proses tradisi addinging-dinging karena kita akan merenungi janji 
yang telah diucapkan dan bisa terwujud dan berharap kedepan agar semakin 
baik.  

Masyarakat yang ikut dalam tradisi addinging-dinging tetap terjaga sampai 

terbit fajar, mereka hanya duduk-duduk lalu berbincang-bincang dengan sanak 

saudara yang ikut serta dalam tradisi sambil tetap hikmad mendengarkan tau rate’ 

(orang yang sedang melafalkan Barazanji). Prosesi addinging-dinging ini 
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berlangsung sepanjang malam hingga pagi hari, mereka menikmati suasana dengan 

keadaan yang sangat dinging. menurut hj. Rannu  

“punna narapimo pa’dinging-dinginganga sannamo dinginna pa’maika 

manna kalimbungi dingingji”. 

artinya : 

“ Jika sudah sampai pada addinging-dinging suasana ditempat itu berubah 
menjadi sangat dingin, walaupun kita berlindung dibalik selimut tetap saja 
kita merasa dinging. maka itulah disebut addinging-dingin”. 

Perasaan dingin dan sejuk dimalam hari dirasakan oleh seluruh masyarakat 

yang ikut dalam tradisi addinging-dinging, kecuali bagi anak-anak yang sudah 

tertidur. 

e. Pemakaian baju bodo 

Bagi masyarakat yang berjanji agar anaknya sembuh dari sakit, agar selalu 

sehat dimasa yang akan datang, pada saat prosesi addinging-dinging anak tersebut 

dipakaikan baju bodo oleh pinati dan diberi doa-doa (mantra) tentang kesehatan dan 

umur yang panjang. Jika anak perempuan harus memakai baju bodo’ tujuh lembar 

dan laki-laki celana juga tujuh lembar tujuannya bahwa anak tersebut sudah bisa 

mandiri dan agar bisa terhindar dari hal-hal buruk.  

Baju bodo yang digunakan oleh anak perempuan diatas merupakan baju yang 

sudah disiapkan oleh pinati sebanyak 7 lembar. pemakaian baju bodo ini dalam setiap 

tradisi yang berhubungan dengan kepercayaan nenek moyang sudah dituliskan dalam 

kitab suci Patuntung. maka baju bodo ini sudah ada sejak jauh sebelum islam masuk 

di sulawesi selatan abad ke-17.  
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f. Pembagian makanan sesajen 

Pada esok hari saat fajar mulai muncul pinati naik di rumah tempat sesajen 

dan melangsungkan doa-doa (mantra), masyarakat satu persatu naik dirumah kecil 

bersama pinati menyampaikan bahwa janjinya sudah ditepati biasanya bahasanya 

seperti ini : 

“niama anne battu, na palappassi janjingku, barang di poangi mange ri 
patanna parrasangang na lappasa’mo janjingku” 

Artinya : 

“saya telah datang ketempat ini untuk memenuhi janjiku, dan saya telah 

melaksanakan janji dan itu sudah saya penuhi”. 

Jika sudah disampaikan oleh masyarakat barulah pinati membacakan mantra-

mantra untuk menyampaikan melalui patanna parrasangang. jika terdapat puluhan 

orang yang bernazar maka semua akan menyampaikan hal yang sama. Setelah itu 

makanan atau sesajen yang sudah disimpan sejak kemarin sore diberikan kembali 

biasanya pinati mengucapkan “e bungasa’nu” (ini makanan anda sudah diberkahi).  

Makanan tersebut dibawa pulang kembali di rumah. Tidak semua masyarakat bisa 

mengambil kembali makanannya karena pada saat penyerahan makanan masyarakat 

saling berebut makanan dari pinati mereka menganggap makanan langsung dari 

pinati itu mempunyai keberkahan yang lebih.  

Dalam Proses pembagian sesajen ini, masyarakat biasanya berebut makanan, 

banyak anak-anak, muda-mudi, dan ibu-bu saling berebut sesajen yang ada di luar 

rumah kecil tersebut. Mereka rela dorong-dorongan agar bisa mendapatkan satu atau 
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dua makanan yang sudah diberkahi. mereka merasa begitu pentingnya mendapatkan 

makanan yang telah disimpan semalaman. 

c. Pasca Pelaksanaan Tradisi addinging-dinging 

Pada pukul 05.00 pagi masyarakat kembali kerumah masing-masing dengan 

membawa sesajen yang sudah diserahkan kepada masing-masing masyarakat. Mereka 

membawa pulang dan memanggil sanak saudara terdekat untuk makan bersama 

menikmati makanan dari pinati. Agar semua bisa mendapat keberkahan dalam tradisi 

addinging-dinging. 

D. Tradisi Addinging-dinging Bertahan dalam Konteks Masyarakat Modern 

Masyarakat modern dikenal sebagai masyarakat yang bergerak dan selalu 

melakukan akfitias pekerjaan yang padat. Bahkan kecenderung tidak mempunyai 

waktu untuk hal-hal yang tidak penting, namun tradisi addinging-dinging masih dapat 

dipertahankan. Setiap adat yang meningkatkan ketahanan suatu masyarakat dalam 

lingkungan tertentu biasanya merupakan adat yang dapat disesuaikan, tetapi ini bukan 

berarti setiap ada mode yang baru atau sistim yang baru langsung diadopsi dan adat 

menyesuaikan diri dengan pembaruan itu. Oleh karena dalam adat-istiadat itu ada 

konsep yang dikenal dengan sistem nilai budaya yang merupakan konsep-konsep 

mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar pemikiran warga 

pendukung suatu kebudayaan tentang apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan 

penting dalam hidup, sehingga ia memberi pedoman, arah serta orientasi kepada 
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kehidupan warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.23 Masyarakat 

melakukan aktifitas addinging-dinging setiap setahun sekali pada bulan September 

dan menyempatkan waktunya walau kesibukan manusia tiada henti-hentinya.  

Tradisi addinging-dinging merupakan bagian dari budaya lokal yang memiliki 

fungsi-fungsi sebagai wadah bertemu untuk masyarakat dari berbagai bentuk latar 

belakang yang berbeda, mulai dari agama, suku, ideologi, strata sosial dan bahkan 

politik saling berbaur dan bahu-membahu tanpa melihat latar belakang mereka.  

Tradisi addinging-dinging juga berfungsi memberi pengaruh kepada sikap dan 

perilaku masyarakat. Menurut pinati dalam tradisi addinging-dinging tidak 

diperbolehkan seseorang memiliki sifat-sifat mencela, iri hati, dengki, sombong, 

melakukan hal-hal yang merusak diri dan keluarga, misalnya minum minuman keras, 

narkoba, zina dan lain-lain. Jika hal-hal ini dilanggar maka segara rangkaian ritual 

yang dilakukan akan sia-sia, tidak berguna dan doanya atau harapannya tidak akan 

dikabulkan. Maka perlunya meninggalkan hal-hal demikian agar hidup mendapat 

keberkahan dan segala harapan bisa terwujud. 24 

Menurut Syamzan Syukur dalam jurnal berjudul kontinuitas dan 

diskontinuitas tradisi ziarah Makam Syekh Yusuf di Kobbang Gowa Sulawesi Selatan  

dalam konteks kekinian, dimana tingkat kesibukan manusia sangat padat dan 

waktupun seakan-akan tidak cukup untuk menyelesaikan urusan-urusan yang ada 

baik urusan pekerjaan di luar rumah maupun urusan keluarga dan kerabat, bahkan 

                                                           
23 Leonard SIregar, Antroplogi dan Konsep kebudayaan (volume 1.No.1, Agustus 2002) 
24Hj. Hanifah dg.Ngasseng , (62 Tahun),  wawancara, Desa Romangloe- 22 Juli 2020 
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kecenderungan manusia tiada henti-hentinya. akan tetapi tradisi bisa bertahan  karena 

sekurang-kurangnya ada lima nilai yang terkandung dalam tradisi, sehingga sebuah 

tradisi masih bertahan sampai sekarang, yakni nilai religius, nilai kesadaran spiritual, 

nilai sosial, nilai budaya, dan nilai ekonomi. 25  

Begitu pula dalam tradisi  addinging-dinging   peneliti juga menemukan hal 

yang sama sesuai dengan teori yang di atas dan akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Nilai religious  

Tradisi addinging-dinging merupakan kepercayaan tentang patanna 

ra’rasangang yang sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Daerah Sulawesi -

selatan. Para nenek moyang dahulu melakukan tradisi ini karena sebagai bentuk rasa 

syukur atas keberhasilan panen yang melimpah. Akibatnya tradisi ini tetap 

berkembang dari waktu ke waktu.  

Menurut Syamzan Syukur menghormati leluhur, menghormati wali, ulama, 

dan orang yang berjasa termasuk nilai religiuos.26 Maka jika dilihat dalam tradisi 

addinging-dinging erat kaitannya dengan menghormati para leluhur atau orang yang 

berjasa, masyarakat saat ini melakukan tradis addinging-dinging karena mengikut 

dan menghormati para leluhur nenek moyang. Tradisi-tradisi leluhur mereka dahulu 

tetap dipertahankan karena masih memilik manfaat yang sangat besar dalam 

kehidupan masyarakat.  

                                                           
25Syamzan Syukur, Kontinuitas dan Diskontiunitas Tradisi Ziarah Makam Syekh Yusuf di 

Kobbang Gowa Sulawesi Selatan, El Harakah jurnal Budaya Islam, 18 no.1 Januari-juni 2016 
26 Syamzan Syukur, Kontinuitas dan Diskontiunitas Tradisi Ziarah Makam Syekh Yusuf di 

Kobbang Gowa Sulawesi Selatan, El Harakah jurnal Budaya Islam, 18 no.1 Januari-juni 2016 
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2. Nilai Kesadaran Spiritual  

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan hari ini berdampak pada pola 

pikir dan karakter masyarakat. Masyarakat selalu mengutamaka pikiran-pikiran 

negatif terhadap suatu hal, pengaruh sosial media misalnya, mulai dari facebook. 

Instagram, youtube sangat mempengaruhi perkembangan karakter manusia. Bahkan 

lebih sensitifnya masyarakat biasanya menyangkut pautkan dengan hal-hal mistis. 

masyarakat sangat sulit mendapatkan ketenangan individu. akibatnya tingkat stress 

semakin meningkat, rumah sakit semakin penuh sampai kepada tingkatakan bunuh 

diri.  

Masalah diatas akan menjadi sangat kacau jika tidak ada pendekatan spiritual. 

Sebagian orang memilih mencari ketenangan diri, ada manusia mencari ketenganan 

bantin dengan memiliki guru agama, mengunjungi sanro (orang dipercaya) dan juga 

sebagian lain mengikuti tradisi addinging-dinging. Tradisi addingingi-dinging ini 

memberi pengaruh luar biasa bagi siapa saja yang ikut. mereka merasakan 

ketenangan batin, kelegaan, kesenangan hati karena sempat ikut. Bagi masyarakat 

jika mereka tidak ikut ada hal yang menjadikan mereka merasa bersalah, apalagi 

mereka yang sudah terlanjur bernazar akan datang, tetapi tidak memenuhinya maka 

menurut kepercayaan masyarakat setempat mereka akan sakit (ammoteri mae rikale). 

Sama halnya jika berjanji pada manusia satu dengan yang lain jika tidak ditepati akan 

menjadi tidak baik dalam sosial-komunikasi.  

Di atas telah dijelaskan beberapa nazar-nazar yang disampaikan seseorang 

jika ingin ikut dalam tradisi addinging-dinging salah satunya adalah jodoh, 
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masyarakat yang percaya dengan hal ini memandang bahwa, jika melakukan hal 

tersebut akan mempermudah dalam urusan jodoh. Peneliti menemukan rata-rata yang 

datang karena jodoh tesebut memiliki kepercayaan yang sangat besar. Mereka telah 

mengikat diri terhadap kepercayaan patanna pa’rasangang yang mereka percaya 

akan membantunya. Maka terkabulnya keinginan meraka itulah kehendak dalam 

tradisi addinging-dinging, mereka pasrah atas segala hal yang akan terjadi. Baik 

terkabul ataupun tidak, mereka tetap percaya akan hal itu. 

Oleh karena itu, walaupun perkembangan teknologi dan peradaban yang 

begitu pesat, tradisi addinging-dinging tidak akan hilang dalam masyarakat yang 

mempercayainya.   

3. Nilai Sosial (gotong royong) 

Prosesi pelaksanaan dalam tradisi addinging-dinging mewajibkan terjadinya 

interaksi sosial sesama masyarakat. Tradisi tidak akan berjalan lancar jika hanya 

dilakukan satu orang saja. Maka secara tidak langsung akan tercipta silaturrahmi 

antar masyarakat, dan gotong royong dalam menjaga alam. Dalam tradisi ada makan 

bersama mereka saling berbagi makanan, saling sahut menyahut untuk mengajak 

makan bersama. Bertemu masayarakat yang berbeda kampung merupakan ajang 

silaturrahmi, bertanya kabar dan lain-lain. Aktifitas ini tidak akan ditemukan pada 

hari biasa karena mereka tidak akan punya kesempatan dan waktu. Sehingga momen 

tradisi addinging-dinging inilah menjadi kesempatan bertemu untuk menjalin 

silaturrahmi dan ukhuwah.  
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4. Nilai Budaya dan Hiburan 

Tradisi addinging-dinging bisa disebut sebagai pelestarian budaya. Tradisi 

yang  sudah  berlangsung turun temurung dari generasi ke generasi. inilah sebagai 

wujud tetap menjaga tradisi agar tetap ada dan lestari, maka dalam aktifitas ini 

masyarakat tersebut melibatkan anak-anak untuk ikut menghadiri tradisi addinging-

dinging secara langsung bisa diperkenalkan. Generasi bisa belajar pada warisan-

warisan dengan melihat langsung bagaimana masyarakat saling interaksi, maka ini 

perlu di zaman modern agar generasi bisa melestarikan warisan budaya lokal, dengan 

begitu mereka bisa menghargai apa yang dilakukan pendahulunya.  

Tradisi addinging-dinging juga memiliki nilai hiburan, dilihat dalam pada saat  

pinati memberi kesempatan masyarakat untuk mengambil makanannya sendiri. 

Setelah itu barulah kemudian saling berebut makanan, mulai dari anak-anak, orang 

dewasa dan juga orang tua saling menarik makanan. Makanan yang paling direbutkan 

adalah kaddo bulo (lammang), Ada yang sampai terjatuh karena masyarakat saling 

dorong.   

5. Nilai Ekonomi 

Dalam tradisi addinging-dinging tidak terlepas dari nilai ekonomi, karena 

digelarnya tradisi ini maka masyarakat membuka lapak didekat tempat tradisi tersebut 

dilangsungkan, ada yang menjual kopi,pisang goreng, sara’ba, dan makanan-

makanan kecil, dengan adanya tradisi addinging-dinging masyarakat memanfaat 

kesempatan dalam mendapatkan rezeki.   
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BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

 
1. Tradisi addinging-dinging merupakan tradisi yang dilakukan dalam waktu 

sekali setahun setiap bulan september. Dalam pelaksanaanya tradisi 

addinging-dinging dilakukan dengan mengunjungi tempat untuk bermalam di 

Tambung Batua dengan membawa sesajen kepada patanna parrasangang 

sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, Adapun 

sejalan perkembangannya bukan hanya perayaan hasil panen tetapi 

masyarakat melaksanakan tradisi addinging-dinging untuk menunaikan nazar, 

misalnya agar diberi kelimpahan panen, diberi kesembuhan dari sakit, 

bernazar dimudahkan jodohnya, dan agar mendapat keberhasilan dimasa 

depan. 

2. Pada Prosesi tradisi addinging-dinging  memiliki beberapa tahapan yakni 

pertama, sebelum pelaksaanaan tradisi, tahapan ini masyarakat menyiapkan 

makana atau sesajen yang akan dipersembahkan, kedua Pelaksanaan tradisi 

addinging-dinging, ada mempersiapkan sesajen, pemotongan hewan, a’rate 

(barasanji), addinging-dinging, pemakaian baju bodo, Pembagian makanan 

sesajen. Ketiga, setelah tradisi addinging-dinging.  

3. Tradisi addinging-dinging bisa bertahan dalam konteks masyarakat modern 

karena beberapa hal yakni terdapat : 
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1) nilai religius 

2) nilai kesadaran spiritual, 

3) nilai sosial (gotong royong), 

4) nilai budaya dan Hiburan 

5) nilai ekonomi. 

B. Implikasi  

Implikasi pada penelitian ini pada pemahaman terhadap nilai-nilai yang 

terkandung dalam tradisi addinging-dinging sehingga masyarakat tetap 

mempertahankannya sebagai suatu hal yang sukar untuk ditinggalkan.. Nilai-nilai 

dalam tradisi addinging-dinging berupa nilai religius, nilai kesadaran spiritual, 

nilai sosial (gotong royong), nilai budaya dan hiburan dan nilai ekonomi. Nilai-

nilai inilah yang perlu dipertahankan dalam kehidupan terlepas dari ada tidaknya 

tradisi addinging-dinging nilai-nilai tersebut wajib dimiliki dalam berinteraksi 

sesama manusia.  
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