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Wajo” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kelak di kemudian hari terbukti 

bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat/ dibantu oleh orang 

lain secara keseluruhan atau pun sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh 

karenanya dinyatakan batal demi hukum.  

Demikian surat penyataan ini, dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. 
 
 
Bone, 19 Juni 2022 
Penulis  
 
 
 
Ummul Chairy  
NIM: 80100219035 



iii 
 

PENGESAHAN TESIS 

 Tesis dengan judul “Pergeseran Tradisi Assitulungeng pada Masyarakat Petani 

Di Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo” yang disusun oleh 

Saudari Ummul Chairy, NIM: 80100219035, yang diujikan dan dipertahankan dalam 

Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 

2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1443 Hijriyah, dinyatakan telah 

dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam 

bidang Ilmu Dirasah Islamiyah, jurusan Sejarah Peradaban Islam pada Program 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

PROMOTOR : 
1. Prof. Dr. H. M. Dahlan M, M. Ag.         (………………..……..………..) 

KOPROMOTOR: 
2. Dr. Hj. Indo Santalia, M. Ag.           (………..……………...……….) 

PENGUJI : 
1. Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A.  (………………..……..………..)   

2. Dr. Hj. Syamzan Syukur, M. Ag.  (………………..……..………..) 

3. Prof. Dr. H. M. Dahlan M, M. Ag.   (………………..……..………..) 

4. Dr. Hj. Indo Santalia, M. Ag.   (………………..……..………..) 
 
 
Makassar, 26 Juli 2022 
 
Diketahui oleh: 
Direktur Pascasarjana 
UIN Alauddin Makassar, 

 
 
 
Prof. Dr. H. M. Galib, M., M.A.  
NIP. 19591001 198703 1 004 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
لام على اشرف النبيا ء والمرسلين وعلى اله وصحبه  سالانسان ما لم يعلم, والصلاة والالحمد لله الذى علم بالقلم علم  

 اجمعين
Puji syukur ke hadirat Allah swt, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya 

yang telah memperkenankan menyelesaikan penulisan tesis ini. Salawat dan salam 

kepada Nabi Muhammad saw, yang telah menjadi panutan dalam menyampaikan dan 

mengamalkan ajaran ilahi hingga manusia mengenal dan mempercayai Allah swt, 

menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. 

Disadari bahwa tesis ini merupakan usaha optimal dalam memenuhi salah satu 

syarat akademis penyelesaian Program Studi Megister (S2) dalam konsentrasi Sejarah 

dan Peradaban Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar. Namun diakui bahwa, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak 

dapat dipungkiri akan ditemukan kesalahan dan kekurangan yang semuanya tidak 

terlepas dari kekurangan dan kelemahan dalam memenuhi harapan yang diinginkan 

bersama. 

Tesis ini berjudul Pergeseran Tradisi Assitulungeng pada Masyarakat Petani 

Di Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, akan menguraikan dan 

mendeskripsikan tentang perubahan besar dari tradisi Assitulungeng pada masyarakat 

petani tradisional terhadap masyarakat modern. Adapun fokus kajian ini yakni wujud 

tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani, proses tradisi Assitulungeng pada 
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masyarakat petani, dan pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani di 

Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

Selama menjalani studi dan penulisan tesis ini tidak sedikit bantuan dan 

bimbingan yang diperoleh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tidak 

mengurangi penghargaan kepada mereka yang karena keterbatasan ruang dan waktu 

tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Untuk itu, penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indra Gunawan sosok 

seorang ayah yang tegas, bijaksana dan religius. 

Ibunda Nurfaikah yang telah banyak berkorban dan berjasa dalam mengasuh, 

membimbing, dan menyekolahkan penulis, juga kepada suami, anak, dan saudari 

penulis; Rudi Hartono, S.Pd., M.Pd. sebagai suami penulis, Muh. Ahlul Qur’anil 

Umri sebagai anak sulung penulis, Nurul Hidayat, S.I.P. seorang kakak kandung dan 

Nurul Afiah, S.Hum. adik dari penulis, semuanya yang selalu memberikan bantuan 

materi dan moril yang tak terhitung jumlahnya, terima kasih tulus tak terhinggga. 

Selain itu, juga dianggap perlu mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., Rektor UIN Alauddin Makassar, para 

jajaran Rektor, dan seluruh jajarannya UIN Alauddin Makassar yang telah 

memberikan pelayanan maksimal kepada penulis. 

2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A., Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar dan Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A., Wakil Direktur Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya. 
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5. Para dosen pada program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan segala 

jerih payah dan ketulusannya membimbing dan memandu kami selama menjalani 

proses perkuliahan pada program Pascasarjana konsentrasi Sejarah Peradaban 
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6. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin Makassar, beserta segenap stafnya 

yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat 

memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian tesis ini. 

7. Para Staf di lingkungan Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 

telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

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

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق



 
 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 



 
 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 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 tā’ marbūṭah 

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 



 
 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ ف ل س   al-falsafah :ا ل 

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop 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: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌَشَ  ي  : َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 



 
 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah همَُ   فيِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama penulis  : Ummul Chairy 

NIM                        : 80100219035 

Konsentrasi  : Sejarah Peradaban Islam 

Judul Tesis      : Pergeseran Tradisi Assitulungeng pada Masyarakat Petani Di 
Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo 

  
 Tujuan penelitian ini adalah; Pertama, mendeskripsikan wujud tradisi 
Assitulungeng pada masyarakat petani. Kedua, mendeskripsikan proses tradisi 
Assitulungeng pada masyarakat petani. Ketiga, mendeskripsikan pergeseran tradisi 
Assitulungeng pada masyarakat petani Di Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola 
Kabupaten Wajo. 
Jenis penelitian adalah field research dengan menggunakan pendekatan ekonomi, 
sosiologi, dan teologis. Data yang digunakan terdiri dari dua sumber, yaitu; data 
primer dan data sekunder, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, 
maka dilakukan melalui metode pengumpulan data yang diperlukam, peneliti 
melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian: (1) observasi, (2) interview, (3) 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini terungkap bahwa: 1) wujud tradisi Assitulungeng yang 
beraneka ragam jenis dan bentuknya adalah saling bergotong royong yang bertanda 
memberikan uluran kasih, dan terdapat nilai patungan sebagai kebersamaan dengan 
keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara umum. 2) proses tradisi 
Assitulungeng sebelum adanya teknologi terkenal dengan tradisi maddoja bine, 
mangampo bine, maddakkala, massisi, mattaneng, maddongi, mappamula ase, dan 
terakhir mappasangki. 3) pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani 
dapat diperhatikan dengan adanya faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor 
teologis. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah tentang pergeseran tradisi 
Assitulungeng pada masyarakat petani di desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola 
Kabupaten Wajo. Setiap tahap dalam prosesi itu mengandung nilai-nilai yang 
peneliti sarankan agar tetap dipertahankan. Ini dianggap penting karena saat 
sekarang berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur dan nilai-nilai luhur tersebut 
sudah mulai tidak tampak. Kajian ini, juga berimplikasi pada pemahaman bahwa 
perubahan nilai-nilai budaya yang begitu drastis akan membawa dampak terhadap 
“krisis nilai” dalam masyarakat. 
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ABSTRACT 

Name   : Ummul Chairy 
ID                        : 80100219035 
Major  : History of Islamic Civilization 
Title      : The Transformation of Assitulungeng Tradition in Farming 

Communities in Tonrong Lempong Village, Bola District, 
Wajo Regency 

  
 The purpose of this study was to describe the Assitulungeng tradition within 

the farming community. Second, describe the Assitulungeng custom. Thirdly, 
describe the evolution of the Assitulungeng tradition in the Tonrong Lempong 
Village, Bola District, Wajo Regency farming community. 

This study utilized economic, sociological, and theological methodologies. The 
data used consisted of two sources: primary data and secondary data. To answer the 
formulation of the problem in this study, the required method of data collection was 
employed, and direct observations were made at the research site: (1) observation, (2) 
interviews, and (3) documentation. 

The findings of this study indicated that: 1) the Assitulungeng tradition of 
various types and forms was characterized by mutual cooperation exemplified by 
lending a hand, and there was a shared value of togetherness with family, the 
surrounding environment, and society. 2) Prior to the existence of technology, the 
Assitulungeng process was renowned for the traditions of Maddoja Bine, Mangampo 
Bine, Maddakkala, Massisi, Mattaneng, Maddongi, Mappamula Ase, and Map 
Pairski. The presence of economic factors, technological factors, and theological 
factors allowed one to detect a shift in the Assitulungeng tradition in agricultural 
communities. 

This study's findings had implications for the evolution of the Assitulungeng 
tradition in the farming community of Tonrong Lempong village, Bola District, Wajo 
Regency. Each phase of the procedure contained values that the researcher suggests 
being maintained. This was deemed significant because, according to recent research 
findings, these noble elements and values have begun to disappear. This study also 
led to the conclusion that such radical shifts in cultural values caused a societal "value 
crisis." 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia kaya dengan budaya yang memiliki nilai, norma dan fungsi terus 

dilestarikan agar tidak mengalami kepunahan, pelestarian budaya dapat membuat 

nilai budaya tersebut tetap hidup dan lestari dimasa kini dan masa yang akan datang. 

Menurut Koentjaraningrat,1 nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep yang ada 

dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang mereka 

anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai 

suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga 

masyarakat. 

Manusia dalam mengemban amanah kebudayaan, tidak dapat melepaskan diri 

dari komponen-komponen kehidupan yang juga merupakan unsur-unsur 

pembentukan kebudayaan yang bersifat universal, seperti: bahasa, sistem teknologi 

harian, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan 

kesenian.2 Salah satu bukti pembentukan sebuah budaya dari salah satu unsur bentuk 

kebudayaan yakni sistem nilai solidaritas yang ada di Sulawesi Selatan. Masyarakat 

adalah sekumpulan individu tinggal di suatu tempat atau daerah yang saling 

berinteraksi.  

 
1Koentjaraningrat, Antropologi Budaya (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.190. 
2Sugira Wahid, Manusia Makassar (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h.4. 
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Melalui hubungan interaksi sosial dalam bentuk pergaulan hidup, maka secara 

lambat laun, tumbuh dan berkembang kegiatan yang menjadi kebiasaan. Selanjutnya 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulangkali berubah menjadi tradisi.3 Seperti 

yang ada di Sulawesi Selatan masyarakatnya masih menganut tradisi yang diturunkan 

oleh nenek moyang mereka dan diikuti oleh masyarakat yang ada di daerah Bugis-

Makassar. Masyarakat yang ada di daerah Bugis-Makassar dulunya masih tradisional 

dan sangat erat atau rukun dalam proses berkomunikasi dengan lingkungan, artinya 

interaksi diantara mereka terjalin sangat erat sekali dan memiliki jiwa tolong-

menolong dalam masyarakatnya (Assitulungeng) dan identik dengan sukarela.  

Assitulungeng apabila dikaitkan dengan budaya kehidupan sosial, bahwa 

dalam bahasa Indonesia disebut tolong menolong, memiliki perbedaan tingkat 

kerelaannya yaitu: (1) tolong-menolong dalam aktivitas pertanian; (2) tolong-

menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga; (3) tolong-menolong dalam aktivitas 

persiapan pesta dan upacara; dan (4) tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, 

bencana, dan kematian. Dengan demikian, Assitulungeng berarti membantu atau 

memberikan bantuan kepada mereka yang sedang membutuhkan bantuan. 

Pelaksanaan ungkapan ini sering dilaksanakan dalam kegiatan mengerjakan tanah 

pertanian4 seperti ketika menanam, membajak sawah, dan panen padi, para tetangga, 

kerabat, dan teman datang untuk membantu.  

 
3Hamid Pananrangi, SAWERGADING: Menguak Tabir Kepemimpinan Menurut Persepsi 

Budaya Bugis (Cet.I: Ujung Pandang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, 1994), h. 56.  

4Gatut Murniatmo, Khazanah Budaya Lokal (Edisi I. Cet. I : Yogyakarta : Adicita Karya 
Nusa, 2000), h. 1.  
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Unit yang paling mendasar bagi para petani dalam kehidupannya adalah 

keluarga. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat pada 

perubahan yang terjadi dalam tingkat keluarga, bahkan masyarakat petani pada 

umumnya. Terjadinya perubahan sosial bahkan orientasi dikalangan petani 

dikembangkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.5 Selain itu 

terjadinya perubahan dalam suatu sistem sosial merupakan akibat dan diterima atau 

ditolaknya sebuah inovasi. 

Perubahan perilaku yang terlihat pada umumnya merupakan perubahan yang 

telah direncanakan dan terjadi dalam sikap, pengalaman, persepsi masyarakat dan 

bahkan dapat merupakan refleksi dan perubahan yang terjadi dalam struktur 

kemasyarakatan.6 Petani hidup dalam sistem yang berbudaya, maka mereka 

mempunyai hubungan sosial yang perlu dirawat melalui kegiatan aktivitas assitulung-

tulungeng (tolong-menolong), memang merupakan salah satu kegiatan sosial yang 

sangat penting bagi masyarakat pedesaan di daerah Bugis-Makassar, tidak terkecuali 

masyarakat di Kabupaten Wajo. Hal tersebut merupakan elemen penting dalam setiap 

proses hasil panen keluarga petani. Tetapi petani mempunyai hubungan yang 

berkelas.  

Kelas yang berkuasa atau bisa disebut dengan tuan tanah umumnya berasal 

dari golongan bangsawan, pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Perubahan tersebut 

merupakan hal yang wajar dan timbul dari sistem produksi yang menyertai 

 
5Zamawi Ibrahim. Pembangunan Masyarakat Tani. Jakarta: LP3ES. Koenjaraningrat, 1986. 

Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 78. 
6Koentjaraningrat, Budaya dan Masyarakat (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h. 23.  
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perkembangan teknologi baru. Munculnya teknologi baru dalam pertanian 

memberikan kemungkinan bagi petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya, 

yang artinya meningkatkan produksi pertanian itu sendiri.7 Namun di sisi lain hal 

tersebut dapat menimbulkan pergeseran-pergeseran prinsip dalam kehidupan sosial 

masyarakat. 

Perubahan sosial yang sangat menonjol dalam masyarakat petani di pedesaan 

Kabupaten Wajo adalah perubahan struktur masyarakat yang menyangkut pula 

perubahan kedudukan golongan sosial yang mempunyai peranan dan kekuasaan 

dalam menentukan arah dan gerak perubahan tersebut.8 Pada pihak lain proses 

modernisasi yang mengubah masyarakat pertani ke arah modern mendapat dorongan 

kuat komersialisasi hasil pertanian, transpormasi baru yang mengikutinya, birokrasi, 

serta pendidikan yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang sedang dalam proses 

perubahan tersebut. Tidaklah mengherankan apabila perubahan-perubahan tersebut 

menimbulkan pergeseran peran serta fungsi dan lembaga lama ke lembaga baru.  

Dalam kondisi seperti itu peranan golongan elit (dalam hal ini diwakili oleh 

petani yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi) dan disatu pihak terdapat elit 

tradisional yang diwakili oleh tuan tanah dengan segala kelompok yang 

menyertainya,9 serta mempertahankan status dan mereka memandang setiap 

 
7Koentjaraningrat, Budaya dan Masyarakat (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h.24.   
8Nur Askina, Teknologi Modern Terhadap Aktivitas Pertanian Masyarakat Perkampungan 

Bukkang Mata Kelurahan Paccarakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (UIN Alauddin 
Makassar: 2016), h. 1.  

9Nur Askina, Teknologi Modern Terhadap Aktivitas Pertanian Masyarakat Perkampungan 
Bukkang Mata Kelurahan Paccarakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (UIN Alauddin 
Makassar: 2016), h.2.  
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perubahan sebagai ancaman bagi mereka dan dilain pihak terdapat golongan elit baru 

yang memegang kepemimpinan serta melancarkan berbagai perubahan. Dalam 

kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Wajo sangat terjaga aktivitas 

Assitulungeng atau (tolong-menolong).  

Kebiasaan untuk saling membantu di antara warga masyarakat telah 

memunculkan proses tukar menukar dalam bentuk uang, barang, dan tenaga. Tetapi 

masyarakat di pedesaan Kabupaten Wajo ini aktivitas assitulung-tulungeng (saling 

tolong-menolong) masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Melalui kegiatan ini, 

selain dapat meringankan beban yang bersangkutan, juga dapat menjaga hubungan 

sosial diantara sesama masyarakat petani terjalin dengan baik. Baik pada usahatani 

keluarga maupun perusahaan pertanian peranan nilai solidaritas gotong royong belum 

sepenuhnya dapat diatasi dengan teknologi yang menghemat tenaga (teknologi 

mekanis). Hal ini dikarenakan selain mahal, juga ada hal tertentu yang memang nilai 

solidaritas Assitulungeng manusia tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, tolong-

menolong (Assitulungeng) selain memiliki nilai sosial, didalamnya juga terdapat nilai 

simbolis,10 sebagai wujud solidaritas sosial masyarakat pedesaan. 

Bilamana ditinjau dari sudut pandang agama Islam memiliki nilai ibadah, juga 

terkandung pesan agar umat Islam dapat saling tolong menolong dengan tulus dan 

ikhlas dalam kebaikan. Jika hal tersebut dijalankan maka Allah Swt, akan 

 
10Koentjaraningrat, Budaya dan Masyarakat (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h.64. 
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memberikan keberkahan dan pahala disisi-Nya.11 Berdasarkan pandangan konseptual 

diatas, istilah tolong menolong (Assitulungeng) pada dasarnya telah diseruhkan dalam 

ajaran Agama Islam sebagaimana potongan Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/ 

05 : 2  

نِِۚ … ثۡمِ وَٱلۡعُدۡوََٰ ٰۖ وَلََ تعََاوَنوُاْ عَلىَ ٱلِۡۡ  …وَتعَاَوَنوُاْ عَلىَ ٱلۡبرِ ِ وَٱلتَّقۡوَىَٰ

Terjemahnya : 

2. ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran...12 

 
عَلىَ ٱلۡ  بِر ِ  وَتعَاَوَنوُاْ   (saling tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan) dalam 

mengerjakan yang dititahkan-    وَٱلتَّقۡوَى (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa yang 

dilarang-   ََتعََاوَنُوا  وَل  (dan janganlah kamu saling tolong-menolong) pada ta’awanu 

dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya-  ِثۡم ٱلِۡۡ  atau (dalam berbuat dosa) عَلىَ 

maksiat   ِن  artinya melampaui batas ajaran Allah.13 Menurut (dan pelanggaran) وَٱلۡعُدۡوَ 

Quraish Shihab perspektif tolong-menolong yang diharapkan secara analogis 

digambarkan : 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala 
bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau 
ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni 
segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, 
walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

 
11Al-qur’an sebagai dasar melahirkan nilai telah mendorong manusia untuk berpikir kemudian 

melahirkan kebudayaan.  
12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah, 2012), h. 106.  
13Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, jilid I (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2003), h. 425. 
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) 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.14 
 
Dengan saling membantu kesulitan sesama muslim atau beragam agama 

lainnya dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan 

baginya kesulitan dari sekian kesulitan pada hari kiamat. Kemudian siapa yang 

memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan baginya di 

dunia dan akhirat. Sebagaimana yang diuraikan ayat di atas bahwa Allah senantiasa 

menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Demikian pentingnya 

tolong-menolong dalam ayat tersebut. Dengan demikian telah memberikan gambaran 

persatuan umat Islam dan tolong-menolong sesama mereka dengan dijalinnya semua 

jari-jari tangannya dan memasukkan sebagian jari-jari itu pada celah-celah jari yang 

lainnya.15 Yang demikian itu menambah kuatnya masing-masing jari dan menambah 

kekuatan tangan yang berlipat ganda. Seperti halnya hadis Bukhari di bawah ini 

tentang nilai tolong-menolong yang dilandasi dengan persaudaraan: 

 
ُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ برََهُ أنََّ رَسُولَ اللََّّ ُ عَن هُمَا أخَ  ِ ب نَ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ لِمُهُ  أنََّ عَب دَ اللََّّ لِمِ لََ يظَ  لِمُ أخَُو ال مُس  قَالَ ال مُس 

ُ فيِ حَاجَتِهِ وَ  لِمُهُ وَمَن  كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللََّّ بَةً مِن  كرُُبَاتِ وَلََ يُس  ُ عَن هُ كرُ  جَ اللََّّ بَةً فرََّ لِمٍ كرُ  جَ عَن  مُس  مَن  فرََّ

مَ ال قِيَامَةِ  16 رواه البخاري( ُ يوَ  لِمًا سَترََهُ اللََّّ مِ ال قِيَامَةِ وَمَن  سَترََ مُس   (يَو 
Artinya : 

Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: ” Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena 

itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa 
memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan 
kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka 
Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari 

 
14M. Quraish Shihab, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 

h. 10.  
15M. Abd. Aziz Alkhuly, Akhlak Rasulullah (Semarang: CV. Wicaksana, 1989), h. 103. 
16Imam al-Bukhari: Imam Ab’i’ al-Shirin, Asmir al-Bukhari, At Tajrid Ash Sharih, No. 2.442 

(Damaskus: Garden Building, 2003), h. 420. 
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kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan 
menutupi (aib)nya pada hari kiamat ” . (HR. Bukhari ). 
 
Rasulullah Saw. mengajarkan kepada kita agar saling tolong-menolong 

(Assitulungeng). Tolong menolong (Assitulungeng) atau ta’awun merupakan 

kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan telah 

membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain, 

pasti tidak akan dapat dilakukan secara sendirian meskipun dia seorang yang 

memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan, bahwa 

tolong-menolong (Assitulungeng)17 merupakan sebuah keharusan dalam hidup 

manusia. 

Ayat dan hadis di atas merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama  

dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan. Masyarakat 

desa terbentuk dari rasa keterikatan yang kuat antara satu dengan lainnya, yang 

diajarkan baik secara lisan maupun tindakan. Perasaan kasihan terhadap penderitaan 

orang lain, dapat membangkitkan naluri untuk menolong sesama. Demikian beban 

sosial, ekonomis dan psikologis yang mereka tanggung akan lebih ringan.18 Mereka 

yang telah menerima bantuan akan mengembalikannya kepada mereka yang pernah 

membantunya. Bantuan yang diberikan dapat berupa tenaga, uang maupun barang-

barang kebutuhan sehari-hari, terutama yang akan digunakan dalam acara tersebut. 

 Masyarakat yang ada di Desa Tonrong Lempong dulunya dikenal sangat 

 
17Imam an-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf an-Nawawi, Riyadush Shalihin: 

Tamannya orang-orang Sholeh, (Solo: Pustaka Arafah, 2015), h. 133. 
18Koentjaraningrat, Budaya dan Masyarakat (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h. 64. 
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kental atau rukun nilai solidaritas Assitulungengnya, akan tetapi dari zaman ke zaman 

ada perubahan atau pergeseran yang terjadi. Karena kehadiran teknologi yang 

canggih sehingga masyarakat rentang berkomunikasi dengan lingkungannya dan 

mengakibatkan terkikisnya tradisi Assitulungeng. Untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo tentu saja diperlukan penelitian yang fokus pada 

persoalan tersebut sebagaimana uraian dari latar belakang diatas merupakan faktor 

yang dijadikan acuan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Pergeseran 

Tradisi Assitulungeng pada Masyarakat Petani Di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini terbatas pada kajian tradisi Assitulungeng pada 

masyarakat petani di Desa Tonrong Lempong khususnya mengenai eksistensi tradisi 

Assitulungeng, dan pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani di Desa 

Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

2. Deskrispi Fokus 

Upaya untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menganalisis 

pembahasan yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis menganggap perlu 

mengemukakan deskripsi fokus : 

a. Pergeseran 
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Budayawan Bugis mengemukakan terjadinya perubahan nilai-nilai budaya 

Bugis, adanya perspektif mereka yang sama terhadap konsep dan peranan siri’, baik 

dengan pemahaman siri’ sebagai inti kebudayaan panngaderreng maupun sebagai 

harga diri dan kehormatan. Mattulada mengemukakan sebab itu “struktur sosial 

tempat di mana fungsi panngaderreng hidup, sudah redup. Sedangkan H.D. 

Mangemba dan Husain Ibrahim memandang dari proses sejarah masyarakat Bugis.19 

Ketiga budayawan bugis meninjau hasil penelitian yang sama, karena keredupan 

struktur sosial adalah juga akibat dari suatu proses sejarah. Beberapa bentuk 

pergeseran dilihat berdasarkan sifatnya yaitu: bersifat menambah, bersifat 

menunjang, dan bersifat menggabung.  

Bersifat manambah artinya menambah unsur-unsur pendukung, misalnya 

dalam pertanian alat-alat pertanian yang lebih canggih. Bersifat menunjang artinya 

jika di dalam bidang pertanian banyak hal yang baru menjadi penunjang, sehingga 

berpengaruh pada efektivitas pertanian dengan memperkuat nilai-nilai, kepercayaan 

atau pola-pola tingkah laku yang ada di masyarakat Bugis sebelum adanya kontak-

kontak dengan kebudayaan lain. Dan bersifat menggabung artinya menggabungkan 

kebudayaan yang sudah ada dengan unsur kebudayaan yang diambil alih, sehingga 

dari leburan itulah muncul suatu bentuk yang baru. Contohnya ketika panen, 

meskipun mobil pembabat lebih canggih, tetapi ada faktor-faktor tertentu sehingga 

mobil tersebut tidak bisa dipakai, misalnya pada lahan sawah yang airnya tinggi 

 
19A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 

155. 
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sehingga mobil tidak bisa beroperasi dengan baik. Tentu pada kondisi tersebut petani 

akan memakai jasa orang untuk memanen padinya. Adanya pergeseran karena 

keperluan merupakan pemicu utama pergeseran itu terjadi,20 kemajuan teknologi, 

ilmu dan kebudayaan dengan temuan dan pemikiran baru, perluasan, dan akhirnya 

juga digunakan metafora-metafora baru. Pergeseran tradisi di dalam masyarakat 

Lempong di pengaruhi oleh faktor kebiasaan, faktor akulturasi budaya, faktor 

perkembangan zaman, dan faktor modernisasi. 

b. Tradisi Assitulungeng 

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan 

berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang 

tersebut menyukai perbuatan itu. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara 

terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga 

sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata “Tradisi” diambil dari bahasa latin 

yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan.21 

Tradisi Assitulungeng dapat diartikan saling membantu atau tolong menolong adalah 

meminta bantuan dan memberikan bantuan.  

Tolong-menolong merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan 

masyarakat petani, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendirian. Tradisi 

Assitulungeng adalah suatu keadaan yang menunjukkan kesiapan dan ketersedian 

 
20Parera, Teori Semantik, (Cet.7, Jakarta : Erlangga, 2009), h. 117. 
21Hamid Pananrangi, SAWERGADING: Menguak Tabir Kepemimpinan Menurut Persepsi 

Budaya Bugis (Cet.I: Ujung Pandang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, 1994), h.56. 
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membantu meringankan beban penderitaan dan kesulitan orang lain tanpa 

mengharapkan pamrih atau balas jasa. Tolong-menolong atau Assitulungeng sebagai 

suatu ciri khas masyarakat pedesaan tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya 

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Tolong-menolong atau 

Assitulungeng adalah bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa 

kemanusiaan.22 Perilaku masyarakat dalam kegiatan Assitulungeng menunjukkan 

bentuk dari solidaritas dalam kelompok masyarakat tersebut. Tradisi Assitulungeng 

perlu dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, 

maupun di masyarakat. Penerapan hidup dengan Assitulungeng di alam pertanian 

dengan membuat ketentuan, sedangkan penerapan hidup Assitulungeng di keluarga 

dengan cara menciptakan rasa kasih sayang dengan orang tua dan saudara sendiri. 

Assitulungeng dalam pekerjaan rumah serta tidak tunggu menunggu dalam 

mengerjakannya. 

c. Aktivitas masyarakat Pertanian 

Pertanian merupakan suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya 

yaitu : bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Akan tetapi 

terfokus pada pembicaraan pertanian atau inti dari pertanian misalnya kegiatan 

membajak sawah, penanaman padi, penyiangan, dan kegiatan panen. Pertanian 

muncul ketika masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya 

sendiri. Pertanian adalah bagian dari sejarah kehidupan manusia. Pertanian memaksa 

 
22Adewiyatun Rahma Hrp, Hidup Rukun Dengan Bergotong Royong Di Lingkungan (IAIN 

PADANGSIMPUAN, 2018), h. 11.  
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suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan 

peradaban.  

Kebudayaan masyarakat yang tergantung pada aspek pertanian diistilahkan 

sebagai kebudayaan agraris.23 Pertanian telah membawa perubahan baru dalam 

kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Tidak ada manusia yang hidup tanpa dasar 

dari pertanian. Pertanian adalah kunci awal dari suatu kehidupan, karena makanan 

yang dimakan manusia berasal dari kegiatan pertanian. Faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan aktivitas pertanian adalah dukungan dan kekayaan alam yang sangat 

luar biasa dengan tanah yang subur dan dapat ditumbuhi dengan berbagai macam 

tumbuhan. 

Kreativitas masyarakat dalam pembuatan pupuk alami yang sangat berguna 

bagi kegiatan pertanian.24 Adanya peluang sebagai penyerapan ketenagakerjaan bagi 

pengangguran yang sebelumnya lahan pertanian tersebut telah terlebih dahulu 

dikelola oleh pemerintah, pemberian bimbingan, pengajaran mengenai pertanian dan 

pengembangannya, pengenalan teknologi-teknologi canggih dalam kegiatan 

pertanian, lahan luas yang bisa memungkinkan untuk melakukan kegiatan pertanian, 

adanya saling gotong royong dan saling membantu dalam kegiatan pertanian. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan oleh 

 
23Darmapoetra Juma, Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur (Makassar: Arus Timur, 

2014), h. 43. 
24https: //arioneuodia.wordpress.com/2012/10/27/aktivitas-dan-produktivitas-pert.(diakses 26 

Agustus 2020). 
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peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana wujud tradisi Assitulungeng pada petani di Desa Tonrong 

Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo ? 

2. Bagaimana proses tradisi Assitulungeng pada petani di Desa Tonrong 

Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo ?  

3. Bagaimana pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani di Desa 

Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo ? 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dari berbagai penelitian dan literatur 

kepustakaan yang dilakukan peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

H. M. Dahlan, M, dalam disertasinya berjudul “Islam dan Budaya Lokal 

Kajian Historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa survey mendalam yang telah dilakukan, dapat dilihat dari 

pelaksanaan upacara mappattoanging arajang, upacara mattuppa anak/mappalejja 

tana, upacara mapparape’ tau malasa, upacara mapparape tau pole, upacara 

ma’jama tana, upacara mattaneng ase, dan upacara mangoloe botting dilaksanakan 

jika hendak melaksanakan perkawinan, dan seterusnya sampai pesta perkawinan 

dilaksanakan tampak sangat kental dengan budaya lokalnya.25 Perbedaan kajian 

 
25H. M. Dahlan, M, Islam dan Budaya Lokal Kajian Historis Terhadap Adat Perkawinan 

Bugis Sinjai, (Disertasi: UIN ALAUDDIN Makassar, 2013), h. xii. 
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penulis dengan penelitian di atas terletak pada fokus pengkajiannya, jurnal di atas 

lebih fokus mendeskripsikan konsep perkawinan perspektif budaya lokal di 

masyarakat Bugis Sinjai dan merelevansikannya dengan proses dan asimilasi 

perkawinan tersebut terhadap ajaran Islam. sedangkan penulis fokus kajiannya 

tentang budaya Bugis “Assitulungeng” atau tolong-menolong yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Secara keseluruhan nilai yang mendasari eksistensi assitulung-

tulungeng meliputi dua nilai sosial budaya masyarakat Bugis yang disebut situru’ dan 

siturungeng. Nilai budaya tersebut kemudian diperkuat oleh budaya agama Islam 

yang mereka anut sejak lama. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang 

disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan 

masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe),simbol-

simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai 

acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 

Eksistensi tolong-menolong (assitulung-tulungeng) yang berupa penyediaan makanan 

(mappusara) dalam tradisi melalui beberapa tahap meliputi mammanu’ manu’, 

madduta, mappettuada, mappacci, tudangbotting, dan marola. 

Indo Santalia, dalam bukunya berjudul “Akhlak Tasawuf”.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perhatian terhadap pentingnya akhlak tasawuf ini kini muncul 

kembali, yaitu saat manusia di zaman modern ini dihadapkan pada masalah moral dan 

akhlak yang cukup serius, yang kalau diberikan akan menghancurkan masa depan 

bangsa yang bersangkutan. Praktek hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan 

kesempatan dengan mengambil bentuk perbuatan sadis dan merugikan orang lain 
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tumbuh subur di wilayah yang tak berakhlak dan tak bertasawuf. Korupsi, kolusi, 

penodongan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan perampasan hak-hak azasi 

manusia pada umumnya terlalu banyak yang dapat dilihat dan disaksikan. Cara 

mengatasinya bukan hanya dengan uang, ilmu pengetahuan di bidang mental spiritual 

dan akhlak yang mulia.26 Jika kita melihat dan perhatikan, pergeseran akhlak ini 

banyak terjadi diperkotaan, beda halnya di daerah pedesaan, kebanyakan dari 

masyarakat memang tidak terlalu mengerti tentang teori akhlak tasawuf namun 

pengamalan didunia sosialnya sejalan dengan akhlak tasawuf. Seperti halnya hasil 

observasi penulis kepada toko masyarakat yang ada di Tonrong Lempong terutama 

masyarakat petani, tradisi Assitulungeng yang ada pada diri masyarakat petani 

melahirkan banyak nilai-nilai moral dan akhlak. Seperti saling percaya antara sesama 

serta saling menguatkan disetiap kegiatan masyarakat, dan yang paling penting 

dengan tradisi Assitulungeng dapat menghilangkan persaingan yang tidak sehat 

diantara masyarakat. 

Faisal, dalam jurnalnya berjudul “Perubahan Nilai Solidaritas Gotong 

Royong Pada Kegiatan Pertanian Di Kabupaten Soppeng”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perubahan nilai solidaritas gotong royong dalam kegiatan 

pertanian banyak dipengaruhi oleh penerapan teknologi mesin dan ekonomi pasar.27 

Kaitannya dengan kajian penulis adalah membahas tentang nilai-nilai persaudaraan 

 
26Indo Santalia, “Akhlak Tasawuf” (Alauddin University Press), h.6. 
27Faisal, Perubahan Nilai Solidaritas Gotong Royong pada Kegiatan Pertanian Di Kabupaten 

Soppeng, (WALASUJI: Jurnal Sejarah Dan Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, 2013), 
h. 41. 
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dalam hal ini gotong royong dan tolong menolong yang sangat erat kaitannya dalam 

kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Fatmawati P, dalam jurnalnya berjudul “Pengetahuan Lokal Petani dalam 

Tradisi Bercocok Tanam Padi Oleh Masyarakat Tapango Di Polewali Mandar”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi nilai budaya lokal seperti: nilai 

keyakinan, nilai kerja keras, nilai persatuan dan kerja sama serta nilai kebersamaan.28 

Kaitannya dengan kajian penulis adalah membahas tentang hubungan masyarakat 

masih tetap mempertahankan sistem kegotong-royongan dengan cara saling 

menolong atau Assitulungeng satu dengan lainnya.  

Sitti Aminah, dalam disertasinya berjudul “Nilai-nilai Budaya Lokal pada 

Masyarakat Muslim Wattang Bacukiki Kota Parepare: Suatu Tinjauan Teologis”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal masyarakat muslim Wattang 

Bacukiki Kota Parepare, yang masih terwariskan sampai saat ini, antara lain 

mappadendang ri galung maloang, mappalili dan melakukan ziarah di Buluroange 

saat hendak melakukan hajat penting. Proses integrasi antara ajaran Islam dan nilai-

nilai budaya lokal pada masyarakat muslim Wattang Bacukiki Kota Parepare, 

menyebabkan hilangnya beberapa karakteristik dari komunitas budaya asli yang 

terserap, seperti pada ritual aqikah dan perkawinan lebih dominan dimasuki unsur 

 
28Fatmawati P, Pengetahuan Lokal Petani dalam Tradisi Bercocok Tanam Padi Oleh 

Masyarakat Tapango Di Polewali Mandar (WALASUJI: Jurnal Sejarah Dan Budaya, Balai 
Pelestarian Nilai Budaya Makassar, 2019), h. 85. 
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sarak.29 Relevansi budaya lokal masyarakat muslim Wattang Bacukiki Kota Parepare 

terhadap nilai-nilai agama, ditentukan oleh sistem pangngaderreng yang terlepas dari 

nilai-nilai agama dengan budaya lokal meliputi nilai spritual, nilai ritual, nilai moral, 

dan nilai intelektual. Perbedaan kajian penulis dengan penelitian di atas terletak pada 

fokus pengkajiannya, disertasi di atas lebih fokus pada ritual adat budaya lokal, 

sedangkan penulis fokus kajiannya adalah nilai tolong-menolong atau Assitulungeng 

dalam proses dilakukannya ritual adat budaya masyarakat. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian 

terhadap masalah yang telah dikaji. Tujuan penelitian bisa mencakup salah satu dari 

alternatif berikut: 

a. Untuk menemukan wujud tradisi Assitulungeng pada petani di Desa 

Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

b. Untuk mendeskripsikan proses tradisi Assitulungeng pada masyarakat 

petani di Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

c. Untuk menganalisis pergeseran tradisi Assitulungeng pada petani di Desa 

Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

 

 
29Sitti Aminah, Nilai-nilai Budaya Lokal pada Masyarakat Muslim Wattang Bacukiki Kota 

Parepare: Suatu Tinjauan Teologis (Disertasi: UIN ALAUDDIN Makassar, 2016), h. xv.  
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2. Kegunaan Penelitian 

Sementara itu, kegunaan penelitian menjelaskan tentang kegunaan atau 

manfaat yang diharapkan bisa diperoleh lewat penelitian: 

a. Secara Teoritis 

Untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pertanian dan budaya yang ada di Kabupaten Wajo, dapat menjadi bahan rujukan bagi 

kepentingan ilmiah dan praktisi lainnya yang berkepentingan, serta dapat juga 

menjadi langkah awal bagi penelitian serupa di daerah-daerah lain. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat yang ada di Kabupaten 

Wajo agar senantiasa memperhatikan sistem pertanian pada masa itu, yang telah 

dilakukan oleh usaha-usaha modernisasi dan mekanisasi teknologi pertanian, 

khususnya tentang tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani dengan tingkat yang 

berbeda-beda di berbagai negara atau daerah-daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Karakteristik Masyarakat Bugis  
 

Masyarakat bugis yang dikenal mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Bawaan Hati yang Baik (Wawang Ati Mapaccing) 

Manusia yang berperilaku sebagai tau adalah manusia yang senantiasa 

memelihara hati, dalam diri manusia Bugis sebagai suatu hal yang bersifat integratif. 

Suatu ciri atau nilai tidak dapat dipandang secara terpisah, tetapi integratif (suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain). Jadi, jika seorang 

manusia yang memelihara hati akan cermat dalam mengeluarkan kata dan mengambil 

tindakan, sabar dalam menghadapi tantangan hidup.1 Pribadi yang secara integratif 

memiliki kualitas pribadi yang mempunyai bawaan hati yang baik, begitu pentingnya 

seseorang untuk memelihara arah hatinya.  

Manusia dituntut untuk selalu berniat baik kepada sesama. Memelihara hati 

untuk selalu berhati bersih kepada sesama manusia akan menuntun individu tersebut 

memetik buah kebaikan. Sebaliknya, individu yang berhati kotor, yaitu menghendaki 

keburukan terhadap sesama manusia, justru akan menerima akibat buruknya. Karena 

itu, tidak ada alasan bagi seorang individu untuk memikirkan hal buruk terhadap 

sesama manusia. Dengan kata lain, agar setiap individu dapat memetik 

 
1Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis, (Cet. I, Jakarata: 2016), h. 144. 
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keberuntungan atau keberhasilan dalam hidup sesuai dengan cita-citanya, ia terlebih 

dahulu harus memelihara hatinya dari penyimpangan. Jika menginginkan orang 

berbuat baik kepadanya, ia harus terlebih dahulu berniat dan berbuat baik kepada 

orang tersebut. Sama halnya dengan istilah dalam Islam yaitu: khuznuzan (berbaik 

sangka) jadi di dalam Islam sangat diperintahkan untuk selalu berbaik sangka kepada 

orang lain.  

Dalam Lontara’ Latoa ditekankan, bahwa bawaan hati yang baik 

menimbulkan perbuatan yang baik pula, yang sekaligus menciptakan ketertiban 

dalam masyarakat.2 Dalam memperlakukan diri sebagai manusia, bawaan hati 

memegang peran yang amat penting. Bawaan hati yang baik mewujudkan perkataan 

dan perbuatan yang benar dan sekaligus dapat menimbulkan keberhasilan dan 

mendapat rida dari Allah Taala. Di samping bawaan hati yang baik sebagai motor 

pendorong dalam manifestasi perbuatan manusia dalam dunia realitas, terdapat lagi 

suatu hal dalam diri manusia yang harus dipelihara, yaitu pikiran. Dalam Lontara’ 

Haji Andi Mangkona bagi manusia Bugis, hati dan pikiran yang baik merupakan 

syarat untuk menghasilkan kebaikan dalam kehidupan. 

Patampuwangenngi wawa ri madecennge:  

a. Nawa-nawa patujue; 

b. Balu’-balu’ harusu’e; 

c. Pakkuwaenngi gau’kuae; 

d. Matutuenngi gau’kuaae 
 

2Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis, (Cet. I, Jakarata: 2016), h. 145. 
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Artinya: 

Empat hal yang membawa kepada kebaikan: 

a. Pikiran yang benar; 

b. Jualan yang halal; 

c. Melaksanakan perbuatan yang benar; 

d. Berhati-hati dalam bertindak. 

Menurut hemat penulis sebagai lawan dari kata nia’ maja’ (niat jahat), (niat 

atau pikiran bengkok). Dalam berbagai konteks, niat atau itikad baik juga berarti 

ikhlas, bersih hati atau angan-angan dan pikiran yang baik. Manusia sanggup untuk 

mengejar apa yang memang direncanakannya, tanpa dibelokkan ke kiri dan ke kanan 

dalam balu’-balu’ harusu’e. Lontara’ menyebutkan: “Atutuiwi anngolona atimmu; 

aja’ muammanasaianngi ri ja’e padammu rupa tau nasaba’ mattentui iko matti’ 

nareweki ja’na apa’ riturunngenngi ritu gau’ madecennge riati maja’e nade’sa 

nariturungeng ati madecennge ri gau’ maja’e. Naiya tau maja’ kaleng atie lettu’ 

rimonri ja’na”. Kutipan Lontara’ di atas menitikberatkan pentingnya seorang 

individu untuk memelihara arah hatinya. Manusia dituntut untuk selalu berniat baik 

kepada sesama. Memelihara hati untuk selalu berhati bersih kepada sesama manusia 

akan menuntun individu tersebut memetik buah kebaikan. Sebaliknya, individu yang 

berhati kotor, yaitu menghendaki keburukan terhadap sesame manusia, justru akan 

menerima akibat buruknya. Karena itu, tidak ada alasan bagi seorang individu untuk 

memikirkan hal-hal buruk terhadap sesama manusia.  
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Manusia melaksanakan perbuatan yang benar dan memurnikan hatinya dari 

segala nafsu-nafsu kotor, dengki, iri hati, dan kepalsuan-kepalsuan. Pakkuwaenngi 

gau’kuae diasosiasikan dengan tameng (pagar) yang dapat menjaga manusia dari 

serangan sifat-sifat tercela. Ia bagai permata bercahaya yang dapat menerangi dan 

menjadi hiasan yang sangat berharga. Ia bagai air jernih yang belum tercemar oleh 

noda-noda atau polusi. Segala macam hal yang dapat menodai perbuatan itu harus 

dihindarkan dari hati, sehingga baik perkataan maupun perbuatan dapat terkendali 

dengan baik. Sedangkan berhati-hati dalam bertindak matutuenngi gau’kuaae artinya 

manusia tidak membiarkan dirinya digerakkan oleh nafsu, emosi, perasaan, 

kecondongan, melainkan diatur suatu pedoman (toddo), yang memungkinkannya 

untuk menegakkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya. Berhati-

hati dalam bertindak mewujudkan perbuatan yang benar sekaligus dapat 

menimbulkan kewibawaan dan apa yang diucapkan akan tepat pada sasarannya. 

2. Kejujuran (Alempureng) 

Manusia yang jujur adalah menepati janji yang telah diucapkan. Bagi manusia 

Bugis, manusia yang ucapannya tidak selaras dengan perbuatannya, tidak mendapat 

tempat yang terhormat di mata masyarakat. Itulah sebabnya, manusia Bugis akan 

sangat sulit berjanji karena sebuah janji yang telah diucapkan merupakan utang yang 

harus dibayar. Kalau tidak mampu dibayar, risikonya amat besar. Ia harus bersedia 

dikucilkan dari masyarakatnya khususnya kepada orang yang telah mendengar janji 

yang telah diucapkannya. 
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Bagi manusia Bugis, orang yang jujur adalah yang menjadikan dirinya sebagai 

titik tolak sebagaimana ungkapan Bugis: kabbecci alemu iolo inappa mukabecci taue 

(cubit dirimu sendiri dahulu, sebelum engkau mencubit orang lain). Dalam bersikap 

jujur terhadap orang lain berarti bersikap adil atau fair.3 Orang jujur menghormati hak 

orang lain, selalu memenuhi janji yang telah ia ucapkan. Orang jujur tidak akan 

pernah bertindak yang bertentangan dengan suara hati atau keyakinannya. 

Keselarasan yang berdasarkan kepalsuan, ketidakadilan dan kebohongan akan 

dihindarinya. Tetapi, kita hanya dapat bersikap jujur terhadap orang lain, apabila kita 

bersikap jujur terhadap diri kita sendiri.  

Dengan perkataan lain, pertama-tama kita harus berhenti membohongi diri 

sendiri. Kita harus berani melihat diri seadanya. Kita harus berhenti bersandiwara 

bukan hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri sendiri. Sebagai contoh 

yang dikemukakan adalah nilai budaya dan kearifan alempureng. Nilai budaya 

banyak terungkap pada Paopao Rikadong, antara lain disebutkan bahwa ketika 

tomaccana Luwu (orang cerdik pandai dari Luwu), Tociung, diminta nasehatnya oleh 

calon Datu Soppeng, La Manussa Toakkarangeng, ia mengatakan bahwa ada empat 

perbuatan lempu yaitu: memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, dipercaya 

lalu tak curang, tak menyerakahi yang bukan haknya, dan tidak memandang kebaikan 

kalau hanya buat dirinya, baginya baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama.4  

Terungkap pula bahwa La Pagala Nenek Mallomo yang sangat kuat 

 
3Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis, (Cet. I, Jakarata: 2016), h. 147. 
4A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 

119. 
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berpegang teguh kepada nilai alempureng nennia deceng kapang (jujur dan baik 

sangka), maka ia menjatuhkan hukuman mati kepada putranya yang mengaku telah 

mencuri kayu orang lain dan untuk digunakan sebagai mata bajak sawahnya setelah 

beberapa tahun setelah terjadinya peristiwa. Bukan karena mencurinya, sehingga ia 

dihukum akan tetapi ketidak jujurannya dalam menyembunyikan perbuatannya 

selama beberapa tahun lalu.5  

Dalam Islam nilai kejujuran identik dengan kata shiddiq atau al-‘adel. Dua 

nilai dalam Islam merupakan nilai tertinggi dalam ajaran Islam. Empat sifat Nabi 

Muhammad yang melekat pada ruh tiap orang yang paling utama adalah shiddiq, 

kemudian amanah, fathanah dan tablig. Sifat jujur adalah salah satu sifat yang 

membuat Rasulullah muncul kepermukaan atau dikenal oleh orang banyak. Pada saat 

remaja dikenal sebagai pedagang yang jujur dalam berdagang. Contohnya beliau 

menjual dagangannya sesuai dengan kondisi dagangannya, tanpa ada yang 

disembunyikan kepada pembeli. 

3. Berdaya Saing Tinggi (Tenricau) 

Kata tenricau berasal dari dua kata yaitu tenri (tidak) cau (kalah). Jadi, 

tenricau artinya tidak kalah. Dalam perjuangan untuk mencapai suatu keberhasilan, 

manusia Bugis pantang menyerah. Dalam menjalani persaingan hidup, ia dituntut 

untuk tampil sebagai pemenang atau pantang mundur. Ungkapan Lontara’ berikut 

mengisyaratkan betapa pentingnya melakukan gerak cepat atau memenangi 

 
5A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 

123.  
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persaingan: 

Aja’ mumaelo’ ribetta makkalla ri cappa alletennge 

Artinya: 

Janganlah mau didahului menginjakkan kaki di ujung titian. 

Menurut hemat penulis mengungkapkan tidak ada kesuksesan tanpa cita-cita 

besar yang dimiliki. Artinya sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan 

sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang mengandung tantangan dan resiko dalam 

berdaya saing tinggi (Tenricau). Ungkapan lontara di atas memberi pelajaran kepada 

setiap orang, bahwa dalam hidup ini terdapat persaingan yang cukup ketat. Karena 

itu, agar kita dapat menjalani pemenang, kita harus mampu menggunakan 

kesempatan. Kita harus dapat memanfaatkan kemampuan yang ada, sehingga 

persaingan itu dapat dimenangkan. Titian yang hanya dapat dilalui oleh seorang raja 

dan siapa yang terdahulu menginjakkan kaki pada titian itu, berarti dialah yang 

berhak meniti terlebih dahulu. Kalau seseorang ingin menjadi pemenang, pertama-

tama ia harus berpikir sebagai seorang pemenang. Ia harus mempunyai keyakinan, 

bahwa tidak ada kesuksesan tanpa cita-cita besar. Ia harus tangguh dan tekun dalam 

meraih apa yang dicita-citakannya.6 Masyarakat Bugis mempunyai daya saing tinggi 

contohnya saja hampir semua alat pertanian modern juga dimiliki oleh orang Bugis. 

Dalam sebuah ungkapan Lontara’ ditekankan: 

Resopa natinulu, natemmanginngi malomo naletei pammase Dewata 

Seuwaee. 

 
6Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis, (Cet. I, Jakarata: 2016), h. 175. 
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Artinya: 

Hanya dengan kerja keras dan ketekunan, sering menjadi titian rahmat Ilahi. 

Menurut hemat penulis dengan ketekunan dalam berdaya saing tinggi (Tenricau) 

hanya Allah yang mengubah menjadi sebuah kebaikan. 

4. Usaha dan Ketekunan (Reso na Tinulu) 

Bagi pandangan masyarakat Bugis berusaha disertai ketekunan (Reso na 

Tinulu) bahwa untuk mendapatkan prestasi dalam hidup, hanya dapat ditempuh 

dengan usaha yang disertai dengan ketekunan. Tanpa usaha yang disertai ketekunan 

mustahil prestasi itu dapat dicapai. Bagi manusia Bugis, usaha saja belum cukup 

untuk mengantar seseorang mencapai tujuan yang dicita-citakan. Usaha tersebut 

haruslah disertai dengan ketekunan dan ketabahan.7 Hal itu merupakan syarat mutlak 

dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan dalam meraih suatu keberhasilan. 

Dengan perkataan lain, hanya dengan usaha keras dan ketekunanlah suatu usaha akan 

mendapatkan hasil yang memuaskan dan mendapat berkah dari Ilahi. Contoh dalam 

kehidupan: dalam dunia pertanian ini terbentuk individu yang mampu berusaha 

dengan tekun. Hal ini terlihat dengan ketekunan membuahkan hasil panen yang telah 

disaksikan bersama. 

5. Kesolideran (Assimellereng’) 

Konsep kesolideran (Assimellereng) mengandung makna kesehatian, 

kerukunan, kesatupaduan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lain, 

 
7Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis, (Cet. I, Jakarata: 2016), h. 179. 
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antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain, antara warga masyarakat dengan 

warga lain, antara satu manusia atau sekelompok manusia dengan manusia lain. 

Menurut hemat penulis Assimellereng dalam pandangan penulis bahwa persatuan dalam 

melakukan pekerjaan untuk membangun dengan tidak mengharap imbalan/upah. Seperti 

dalam ungkapan ‘Mabbulo Sibatang’ yang memaknai bersifat seperti bambu yaitu saling 

menopang untuk membangun kekuatan. Memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, setia 

kawan, cepat merasakan penderitaan orang lain, tidak tega membiarkan saudaranya 

berada dalam keadaan menderita, dan cepat mengambil tindakan penyelamatan atas 

musibah yang menimpa seseorang,8 dikenal dengan konsep “sipa’ depu-repu” (saling 

memelihara, saling kasih mengasihi). Sebaliknya, orang yang tidak memedulikan 

kesulitan sanak keluarganya, tetangganya, atau orang lain sekalipun disebut bette’ 

perru (tega). 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia Bugis, manifestasi kesehatian dan 

kerukunan itu disebutkan dalam ungkapan Bugis, tejjali tettappere, banna mase-

mase” (tanpa tikar/ permadani/kursi, kecuali kasih sayang). Bagi masyarakat Bugis, 

menghargai tamu adalah suatu keharusan. Menjamu tamu yang baik merupakan 

sarana untuk menunjukkan solidaritas yang tinggi kepada sesama manusia. Dalam 

dunia realitas terlihat dengan nyata pada proses pendidikan yang berlangsung bahwa 

mahasiswa saling membantu dalam hal penyelesaian tugas, financial, saling 

mengingatkan. Realita ini menunjukkan bahwa dalam segala hal kita dianjurkan 

untuk selalu bergandengan tangan dalam menghadapi suatu persoalan, 

 
8Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis, (Cet. I, Jakarata: 2016), h. 204. 
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memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya.  

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memperbaiki hubungan antara 

sesama manusia adalah sebagai berikut: 

a) Sependeritaan dan kasih mengasihi 

b) Sama-sama bergembira 

c) Rela memberikan harta benda sewajarnya 

d) Ingat mengingatkan dalam hal yang benar 

e) Tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran, bahu membahu untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang berat, dan menjalin hubungan 

berdasarkan keikhlasan dan kebenaran merupakan perwujudan dari rasa 

solider atau kebersamaan. 

Menurut hemat penulis mengungkapkan bahwa bentuk perbuatan yang baik dalam 

sependeritaan dan kasih mengasihi yang dilakukan demi kelangsungan hidup dalam 

bermasyarakat. Sebagai pengabdian atau senang memberi dan menerima kepada seseorang, 

baik kelompok maupun masyarakat yang menyebabkan adanya hubungan timbal balik 

harmonis. Layaknya dalam sebuah rumah tangga antara suami dengan isteri saling memenuhi 

harapan dengan baik. Dengan terciptanya sebuah keharmonisan atau kebahagiaan dalam 

hubungan social rela memberikan harta benda sewajarnya sebagai keyakinan yang 

ditunjukkan dengan tujuan penyesuaian diri terhadap individu lain. Suatu hal saling 

memperingati atau mengingatkan dalam hal yang benar dipertimbangkan atas baik dan buruk 

berdasarkan oleh hati, jika sesuai dengan anjuran Allah maka perbuatan itu dapat dilakukan, 

jika tidak sesuai dengan hati maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Manusia yang hidup 



30 
 

dalam berkelompok atau bermasyarakat juga tidak akan dapat hidup dengan sempurna jika 

tidak dilandaskan pada nilai-nilai kebersamaan untuk saling berbagi, begitu juga halnya 

dalam kegiatan tolong-menolong (Assitulungeng) pada masyarakat petani. 

6. Tawakkal (Mappasanre ri Elo Ullena Allah Taala) 

Mappasanre ri elo ullena Allah Taala, artinya menyandarkan segala usaha 

manusia  pada ketetapan atau keputusan mutlak Tuhan Sang Maha Pencipta. Bagi 

manusia Bugis, apa yang terjadi pada diri manusia setelah tawakkal dan usaha keras 

adalah toto, ketetapan Tuhan yang tidak bisa ditolak. Manusia Bugis yang baik adalah 

manusia yang ketika tertimpa musibah, menerima keadaan itu dengan penuh 

kesabaran dan ketika mendapat keberuntungan akan bersyukur kepada Tuhan. Bagi 

manusia Bugis, segala macam usaha manusia harus disandarkan pada ketentuan Ilahi. 

Namun penyandaran segalanya harus disertai dengan kerja keras.9 Orang yang 

berserah diri kepada Tuhan, tetapi tanpa kerja keras disebut mappesona buru’. Orang 

yang mappesona buru’ (berserah diri tanpa suatu perjuangan) tidak akan mungkin 

mendapat keberhasilan. Pasrah dalam hal ini bukanlah pasrah tanpa alasan dan usaha, 

melainkan kepasrahan yang telah didahului oleh suatu usaha yang keras. Pasrah yang 

sangat dilarang adalah pasrah yang tidak disertai dengan usaha, dalam bahasa Bugis 

dinyatakan dengan: 

Nawa-nawapa nagau’ 

Tinulu temmanngingi’ 

Nalureng toto’ 

 
9Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis, (Cet. I, Jakarata: 2016), h. 208. 
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Artinya: 

Hanya niat disertai tindakan terus-menerus 

Ketekunan yang akan mengantarkan takdir. 

Penulis mengungkapkan bahwa pikiran atau angan-angan disertai perbuatan 

sebagai pappaseng tumatoa dalam masyarakat Bugis bertujuan untuk pembentukan 

karakter baik. Masyarakat yang sudah paham bentuk ketakwaan juga bertujuan 

memberikan rasa kepercayaan diri akan keseriusan menggapai cita-cita, karena dalam 

ketakwaan dengan kaitannya pendekatan siri’ na pesse seperti dalam pepatah yang di 

atas. Dalam ajaran Islam, siri’ sangat dijunjung tinggi karena apabila kita 

mempertahankan harga diri dengan alasan yang jelas dan merasakan malu bila akan 

melakukan perbuatan yang salah maka hal tersebut sangat dibenarkan.  

Apabila seseorang sudah tidak memiliki lagi perasaan malu untuk berbuat apa 

saja maka segala perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama, adat, hokum, dan 

norma-norma yang lain akan dilakukannya tanpa beban apapun. Dari penjelasan 

tersebut, maka falsafah siri’ yang dijadikan prinsip hidup oleh masyarakat suku 

Bugis-Makassar dapat sejalan dengan ajaran Islam, namun tergantung bagaimana 

upaya pemahaman masyarakat dalam pengakuan siri’ sesuai dengan tuntunan dan 

ajaran Islam. 
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B. Tradisi Assitulungeng 

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan 

berulang-ulang dengan cara yang sama sedangkan pengertian “Assitulungeng” atau 

tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia, dengan tolong menolong 

kita akan dapat membantu orang lain dan jika kita perlu bantuan tentunya orangpun 

akan menolong kita.10 Dengan peran “Assitulungeng” di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabuten Wajo kita akan dapat membina hubungan baik dengan 

semua orang.  

Dengan “Assitulungeng” kita dapat memupuk rasa kasih sayang antar 

tetangga, antar teman, antar rekan kerja. Singkat kata tolong menolong adalah sifat 

hidup bagi setiap orang. Menolong orang lain sebenarnya kita menolong diri sendiri, 

itu yang kita yakini dalam agama kita, jadi janganlah sungkan menolong orang lain. 

Dengan menolong orang lain hidup kita akan terasa bermakna, jauh dari kehampaan 

hidup.11 Banyak orang yang sekarang ini merasa hampa, karena sudah dikuasai cara 

hidup individualistis. Menolong tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga, pikiran 

atau ide. 

“Assitulungeng”(tolong menolong) merupakan kewajiban setiap individu 

 
10Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Jurnal Sejarah dan Budaya WALASUJI 

(Makassar: De La Macca, 2013), h. 42. 
11Ghazali, Muchtar Adeng, Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman 

Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama  (Bandung: Alfabeta, 2011), h.33. 
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untuk membantu sesamanya yang sedang mengalami kesulitan.12 Dengan tolong-

menolong (Assitulungeng) kita dapat membina hubungan baik dengan sesama. Dalam 

agama, menolong orang lain sama saja dengan menolong diri sendiri. Jika kita dapat 

menolong sesama, hidup dan jiwa kita akan terasa lebih bermakna karena kita dapat 

meringankan beban seseorang. Dalam agama Islam pun tolong–menolong 

(Assitulungeng) termasuk didalam ukhwah Islamiyah yang bermakna persaudaraan.  

Dalam prosesnya, tolong-menolong menjalankan prinsip resiprositas (timbal 

balik) dan merupakan sebuah bentuk pertukaran sosial. Pertolongan yang diberikan 

oleh seseorang akan menimbulkan kewajiban kepada pihak yang ditolong untuk 

membalasnya dan dari diri pemberi pertolongan pun muncul harapan akan adanya 

balasan yang sebanding dengan apa yang sudah mereka lakukan kepada sesamanya 

yang membutuhkan pertolongan.13 “Assitulungeng” (tolong-menolong) di lahan 

pertanian akan terjadi apabila jumlah lahan yang diolah memiliki luas yang dianggap 

dapat memenuhi kebutuhan keluarganya minimal sampai pada musim panen 

berikutnya.  

Lahan yang relatif luas tidak dapat diolah dengan cepat oleh pemiliknya, perlu 

adanya bantuan dari orang lain. Keadaan ini tentu dialami pula oleh pemilik lahan 

lain, akhirnya akan terjadi saling tolong menolong dengan azas timbal balik. Adanya 

 

12Gatut Murniatmo, dkk. Khazanah Budaya Lokal (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), 
h. 1. 
 

13Nur Askina, Teknologi Modern Terhadap Aktivitas Pertanian Masyarakat Perkampungan 
Bukkang Mata Kelurahan Paccarakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (UIN Alauddin 
Makassar: 2016), h. 33. 
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tolong menolong di antara petani merupakan suatu keharusan, sehingga kehidupan 

petani padi terutama yang berada di pedesaan bagaikan suatu keluarga luas di mana 

tolong menolong tersebut tidak diukur14 oleh uang atau benda lainnya sebagai 

pembayaran. 

Tolong menolong tidak selamanya dilakukan oleh mereka yang berada di 

tempat yang sama, karena bantuan yang datang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, 

sehingga memerlukan tenaga tambahan. Tenaga tambahan ini biasanya merupakan 

tenaga yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian,15 maka mereka ini biasa disebut 

buruh tani. Pekerjaan yang dilakukan buruh tani merupakan pekerjaan di saat 

diperlukan, setelah pekerjaan selesai maka selesai pula tenaga yang diperlukan. 

Karena itu, saat tidak ada pekerjaan di rumah, buruh tani ini bersedia melakukan 

pekerjaan apapun seperti memperbaiki dan membuat rumah, mengangkut barang, 

membuat kerajinan tangan, mengangkut hasil bumi ke tengkulak, dan lain-lain.  

Sampai saat ini buruh tani masih sering dibutuhkan tenaganya oleh petani 

meskipun sudah banyak alat-alat canggih dalam pengolahan pertanian. Misalnya pada 

saat musim panen kebanyakan padi dibabat dengan menggunakan mobil pembabat 

padi. Namun ada kondisi tertentu alat canggih tersebut digantikan oleh tenaga buruh 

tani, yaitu pada saat sawah yang siap panen terendam air yang menyebabkan mobil 

pembabat tidak bisa digunakan. Selain dari buruh tani adapula tenaga kerja sukarela 

 
14Syamsul Bahri, Dampak Mekanisasi Pertanian terhadap Kehidupan Sosial Budaya 

Masyarakat Petani di Kelurahan Benteng Kabupaten Sidrap (Ujung Pandang: Balai Kajian 
Jarahnitra,1998), h.15. 

15Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Jurnal Sejarah dan Budaya WALASUJI 
(Makassar: De La Macca, 2013), h. 43. 
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yang berbeda dengan tolong menolong, tenaga kerja sukarela ini tidak perlu adanya 

timbal balik dari orang yang dibantunya. Pekerjaan yang dilakukan tergantung pada 

keinginan dari tenaga kerja sukarela dan waktunya tidak ditentukan sesuai dengan 

keinginan pemilik sawah.16 Sebagai rasa terima kasih telah mendapat bantuan, maka 

pemilik memiliki kewajiban moral dengan menyediakan makanan di saat istirahat 

ataupun setelah pekerjaan selesai dilakukan. 

 

C. Budaya Masyarakat Bugis Lempong 

1. Sistem Budaya  

Bagi orang-orang Bugis sistem budaya merupakan acuan dalam kehidupan 

sosialnya, terutama mereka yang masih tinggal di pedesaan. Dalam kehidupan sehari-

harinya terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang dianggap luhur dan 

keramat. Norma-norma dan aturan-aturan adat itu disebut pangngadereng (Bugis), 

yang dapat pula diartikan sebagai keseluruhan norma-norma meliputi bagaimana 

seseorang harus bertingkah laku mulai dari kehidupan diri sendiri, keluarga maupun 

terhadap sesamanya manusia dan pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, 

sehingga dapat menimbulkan dinamika masyarakat.17 Adapun pangngadereng yang 

telah menjadi pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari, itu terdiri atas lima unsur 

pokok:  

 
16Mahmud Tang, Aneka Ragam Pengaturan Sekuritas Sosial di Bekas Kerajaan Barru 

Sulawesi Selatan, Indonesia (Grenfisch Service Centrum Van Gills B.V, 1996), h.91. 
17Nur Alam Saleh, Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Suku 

Bangsa Bugis-Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, No. 17, 
2001), h.80. 
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a) Ade’ atau Ada’ yakni berisikan norma-norma dalam sistem kekerabatan dan 

norma sistem pemerintahan dalam negeri atau luar negeri 

b) Bicara yaitu norma-norma yang terkait dengan sistem peradilan 

c) Rapang yang merupakan analogi, kiasan atau ungkapan adat untuk menjaga 

kelangsungan hukum dalam negeri 

d) Wari adalah klasifikasi benda, peristiwa dan aktivitas dalam kehidupan 

bermasyarakat termasuk di dalamnya pengelolaan lingkungan 

e) Sara’ yaitu syariat Islam. 

Kelima unsur-unsur pokok itu terjalin satu sama lainnya sebagai satu kesatuan 

yang organis dalam alam pikiran orang Bugis, di samping mendasari sentimen 

kewargaan masyarakat Bugis dan rasa harga diri yang semuanya terkandung dalam 

konsep siri’. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai budaya masyarakat Bugis tentang 

pengelolaan lingkungan secara arif, masih dapat kita saksikan pada beberapa 

kelompok masyarakat Sulawesi Selatan. Sistem pengetahuan tradisional masyarakat 

Bugis yang berhubungan dengan lingkungan alam, telah sejak lama mereka 

mengetahuinya. Lingkungan alam yang terdiri atas hutan, tanah, dan perairan, tidak 

saja dikenal dengan sistem kategorisasi nama-nama maupun jenisnya, melainkan 

mereka juga mengenal cara memanfaatkan, mengelolah, dan melestarikan lingkungan 

hidup. 

Bagi masyarakat tradisional Bugis dalam memanfaatkan sumber kekayaan 

alam tidak dilakukan secara serampangan, melainkan harus memperhatikan berbagai 

hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam 
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memanfaatkan hasil kekayaan alam orang-orang Bugis mengambilnya hanya semata 

untuk kepentingan kelangsungan hidupnya, mereka juga mengetahui cara mengelolah 

dan melestarikan alam.18 Berdasarkan pengetahuan tradisional yang dimilikinya 

dalam upaya melestarikan lingkungan alam, maka pemanfaatan dan pengelolaannya 

berkenan dengan berbagai pantangan, seperti: tidak menebang pohon yang saling 

bergesekan dengan pohon lainnya, tidak menggunakan kayu pada saat rubuhnya 

menimpa atau menindih pohon lain, menjadikan areal pertanian sebuah hutan yang di 

atas pepohonan terdapat burung yang sangat memperdengarkan bunyi-bunyian 

tertentu ataupun terdengar bunyi cacing yang melambung tinggi, sementara cacing itu 

sendiri bertempat di dalam tanah. Dengan pengetahuan tradisional tersebut, maka 

didasari salah satu faktor penghambat bagi terjadinya pembabatan sekaligus 

pengrusakan lingkungan alam semena-mena, sehingga dengan demikian  kelestarian 

alam akan tetap terjamin. 

Ada beberapa cerita rakyat yang masih berkaitan dengan pengelolaan 

lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk pemali atau larangan (kepercayaan) pada 

masyarakat Bugis. Misalnya pemmali (pemali) memukul kucing atau 

memperlakukannya dengan kasar. Karena kucing dianggap hewan rumah dianggap 

erat hubungannya dengan dewa padi yang disebut sangiassaseri (dewa tumbuhan 

rumput). Itulah sebabnya sehingga kucing harus juga dianggap mempunyai aspek 

kedewaan dan harus pula diperlakukan sebagai sesuatu yang keramat. Demikianlah 

 
18Nur Alam Saleh, Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Suku 

Bangsa Bugis-Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, No. 17, 
2001), h.81. 
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sehingga lahirlah ceritera rakyat yang disebut meong palo karallaE, yaitu kucing 

belang merah. Cerita tersebut mengisahkan bagaimana manusia seharusnya 

memperlakukan kucing yang menjadi pengawal setia dari dewa sangiasserri. Suatu 

keluarga yang tidak memperlakukan kucing dengan baik, akan ditinggalkan oleh 

sangiasserri dan padi dalam negeri tidak akan jadi. 

Di daerah Bugis padi yang dinilai memiliki sifat-sifat kedewaan, karena itu 

padi harus dimuliakan pula.19 Itulah sebabnya dianggap suatu pemmali mengeluarkan 

padi dari lumbung, ataupun menurunkan padi dari rakkeang mengeluarkan padi dari 

lumbung atau menurunkan padi dari rakkeang di waktu malam hari, karena pada saat 

itu sang padi juga harus beristirahat atau melakukan pemujaan ataupun semedi yang 

mengharapkan keselematan bagi manusia yang memperlakukannya dengan baik. 

Sistem kepercayaan yang terwujud dalam bentuk pantangan masih mewarnai dalam 

aktifitas kehidupan, baik mereka sebagai masyarakat petani maupun nelayan. 

2. Sistem sosial 

Sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya dinusantara ini, 

terutama yang tinggal dipedesaan Sulawesi Selatan masih terlihat adanya hubungan 

erat antara satu dengan warga lainnya. Mereka merasakan adanya suatu hubungan 

batin atau persaudaraan di antara mereka. Hubungan baik antara warga desa, terwujud 

dalam berbagai peristiwa seperti aktifitas sosial, interaksi sosial maupun bentuk 

lembaga adat. Aktifitas sosial yang berkaitan dengan sistem pengelolaan lingkungan 

 
19Nur Alam Saleh, Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Suku 

Bangsa Bugis-Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, No. 17, 
2001), h.83. 
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di daerah Sulawesi Selatan, dengan cara melakukan gotong royong. Gotong royong 

ini bagi masyarakat Bugis mempunyai nilai tinggi dan masih memegang peranan 

yang cukup penting di tengah-tengah masyarakat.20 Baik gotong royong yang sifatnya 

spontanitas maupun tolong menolong (Assitulungeng) yang dilandasi pamrih serta 

kerja bakti, kesemuanya itu tentunya tidak terlepas dari rasa solidaritas masyarakat 

terhadap aktivitas sosial yang mereka lakukan, sehingga dengan demikian dapat 

dilihat pada setiap kerja sama yang didasari oleh adanya suatu tujuan bersama pula. 

Ada beberapa bentuk gotong royong tolong menolong maupun kerja bakti 

yang masih dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat suku Bugis-Makassar di 

Sulawesi Selatan. Suatu kegiatan tolong menolong (Assitulungeng) yang dilakukan 

warga masyarakat dalam hal membajak sawah, menanam benih, memotong padi, dan 

kegiatan-kegiatan lainnya. Cara gotong royong tolong menolong (Assitulungeng) ini 

dengan mengumumkannya melalui mesjid-mesjid atau dengan cara mengunjungi 

setiap rumah penduduk untuk datang melakukan kegiatan gotong royong pada tempat 

yang telah ditentukan. Sementara orang yang memanggil hanya mempersiapkan 

makanan dan minuman ala kadarnya untuk orang-orang yang bekerja, tanpa 

memberikan imbalan atau upah berupa uang.21 Aktivitas sosial lainnya yang sifatnya 

tolong menolong dikenal dengan istilah Assitulungeng. Assitulungeng yang hanya 

dikenal pada masyarakat petani di Kabupaten Wajo itu lebih bersifat saling bantu 
 

20Nur Alam Saleh, Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Suku 
Bangsa Bugis-Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, No. 17, 
2001), h.84. 

21Nur Alam Saleh, Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Suku 
Bangsa Bugis-Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, No. 17, 
2001), h.84. 
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membantu atau saling tolong-menolong antara sesama kelompoknya. Dalam satu 

kelompok terdiri atas seorang anakoda yang bertindak sebagai  pimpinan sekaligus 

pengatur, sedangkan yang lainnya sebagai sahi atau anggota. Apabila dalam 

kelompok tersebut akan membuka lahan perkebunan, maka yang terlebih dahulu 

dibantu adalah anakodanya, kemudian bantuan selanjutnya dapat dilakukan atau 

dikerjakan secara bergiliran sampai kepada anggota kelompok yang paling akhir. 

Di antara sejumlah aktivitas sosial yang masih dapat dijumpai pada 

masyarakat suku Bugis, adalah kegiatan kerja bakti yang paling sering dilaksanakan 

mulai dari tingkat RT/RW sampai ke tingkat kelurahan/desa bahkan tingkat 

kabupaten/kotamadya. Kerja bakti ini dilakukan karena dianggap sebagai suatu 

kegiatan dalam memenuhi kewajiban sosial masyarakat, dengan tanpa mengharapkan 

imbalan atau balasan apapun demi untuk kepentingan umum. Dalam kegiatan kerja 

bakti ini dilakukan secara serentak oleh warga masyarakat, misalnya dengan 

membersihkan selokan, jalan maupun memperbaiki atau membuat jembatan dan lain 

sebagainya. Pelaksanaan kerja bakti tersebut tercermin dengan adanya suatu sikap 

saling membantu dan sikap saling membutuhkan antara satu warga dengan warga 

lainnya. Mereka pada umumnya menilai selokan, jalanan maupun jembatan 

merupakan sarana dan prasarana untuk umum yang harus dipelihara secara bersama-

sama. 

Bentuk-bentuk interaksi sosial dalam hubungannya dengan pengelolaan 

lingkungan pada masyarakat suku Bugis dapat terwujud suatu musyawarah yang 

disebut tudang sipulun. Tudang sipulung adalah duduk berkumpul-kumpul untuk 
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bermusyawarah dan berdiskusi dalam upaya mencari jalan yang terbaik untuk 

meningkatkan hasil, terutama dalam bidang tanaman bahan makanan khususnya 

padi.22 Musyawarah tudang sipulung yang diikuti dari berbagai pihak, mulai dari para 

petani, papananrang, palontarak sampai keaparat pemerintahan desa itu, dimaksudkan 

untuk meningkatkan hasil para petani dengan jalan pengaturan waktu-waktu 

penaburan benih, menyeragamkan waktu penanaman dan mengatur waktu 

pembersihan saluran air. Masalah-masalah tersebut sangat erat hubungannya dengan 

air atau hujan. Sementara itu sawah-sawah pertanian tidak sama kondisinya. Ada 

sawah yang mudah mendapatkan air disebut galung lompoE, sedangkan sawah yang 

sulit memperoleh air disebut galung tonrongnge atau galung langit, jenis sawah ini 

termasuk sawah tadah hujan. 

Dengan adanya sejumlah permasalahan pertanian tersebut di atas maka 

melalui tudang sipulung oleh warga masyarakat desa yang terdiri atas petani, 

pananrang, palontarak dan aparat desa sendiri melakukan musyawarah dan diskusi 

dalam menghadapi musim tanam. Masih dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan 

lingkungan, maka masyarakat Bugis telah sejak lama menerapkan kearifan tradisional 

dalam mengelola lingkungan alam sekitarnya. Salah satu aturan hukum adat yang 

terpatri dalam masyarakat Bugis, adalah melarang anggota masyarakatnya merusak 

kelestarian alam. 

3. Sistem Teknologi (Peralatan) 

 
22Nur Alam Saleh, Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Suku 

Bangsa Bugis-Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, No. 17, 
2001), h.85. 
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Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat melepaskan diri dari 

lingkungannya. Antara manusia dan lingkungan senantiasa berhubungan dan saling 

mempengaruhi. Salah satu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

maka diperlukan perangkat dan kemampuan. Dengan kelebihan akal budi manusia 

yang diperoleh melalui proses berkebudayaan, lahirlah teknologi yang merupakan 

salah satu unsur dari kebudayaan yang sifatnya universal.23 Teknologi adalah jumlah 

keseluruhan dari teknik yang dimiliki oleh anggota suatu masyarakat, yaitu 

keseluruhan daripada cara bertindak dan berbuatnya dalam hubungannya dengan 

pengumpulan bahan-bahan mentah dari lingkungannya, mengadakan proccessing dari 

pada bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, alat-alat untuk menyimpan, 

makanan, pakaian, perumahan, alat-alat transport, dan kebutuhan lainnya yang berupa 

benda materi. 

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, maka sistem 

teknologi dengan berbagai jenis peralatan, yang meliputi senjata, alat produktif, 

rumah, obat, perabot, makanan, minuman, peralatan upacara dan sebagainya, menjadi 

jembatan yang memungkinkan manusia dapat mewujudkan harapan dan ide-idenya. 

Pemanfaatan sistem teknologi sebagai usaha untuk menguasai lingkungan alam 

semaksimal mungkin, tentunya harus dibarengi dengan suatu kearifan. Sehingga 

dengan demikian hubungan manusia dengan alam lingkungannya tetap terwujud 

sebagai hubungan ketergantungan dalam menanggapi dan merubah lingkungannya. 

 
23Nur Alam Saleh, Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Suku 

Bangsa Bugis-Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, No. 17, 
2001), h.85. 
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Dalam mengungkapkan sistem teknologi yang arif terhadap lingkungan, yang 

terdiri dari berbagai jenis peralatan sebagaimana telah disebutkan di atas, pada 

kesempatan ini hanya dikemukakan beberapa peralatan yang ditinjau sesuai 

pendekatan dan tujuan yang akan dicapai. Dalam kaitannya dengan alat yang 

digunakan untuk mengolah lahan pertanian, maka pada masyarakat di Kabupaten 

Wajo secara keseluruhan bermata pencaharian sebagai petani. Sistem pertaniannya 

adalah sawah ladang (tadah hujan) yang digarap secara tradisional.24 Teknologi 

pertaniannya masih sangat sederhana dan praktis, sehingga masa tanam padinya 

hanya sekali dalam setahun. Sementara itu di daerah Bugis lainnya juga memiliki 

keterampilan dalam menggunakan berbagai jenis peralatan tradisional, untuk 

mendapatkan lapisan tanah yang cukup subur dan lunak bagi pertumbuhan benih 

padi. Adapun teknologi atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan hasil panen 

pertanian, mulai dari tahap penggarapan ladang pembenihan yang disebut abbineng 

(tempat penyemaian) sampai kepada tahap panen yang disebut mengngala (menuai), 

semuanya itu menggunakan sistem teknologi dengan peralatan yang arif terhadap 

lingkungan. 

 

D. Kerangka Teoretis  

Penelitian ini berjudul pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat 

petani di Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Penelitian ini 
 

24Nur Alam Saleh, Kearifan Tradisional Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Suku 
Bangsa Bugis-Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, No. 17, 
2001), h.86. 
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akan mengungkapkan eksistensi tradisi Assitulungeng pada petani di desa Tonrong 

Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Pergeseran tradisi pada masyarakat 

petani di desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo akan dikaji 

berdasarkan proses Assitulungeng. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah 

eksistensi tradisi Assitulungeng pada petani yang berjalan di desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

Kajian tentang eksistensi tradisi Assitulungeng pada petani akan dikaji melalui 

studi pustaka dengan merujuk beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan25 pada tradisi 

Assitulungeng pada masyarakat petani di desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola 

Kabupaten Wajo dengan maksud untuk menguraikan tradisi Assitulungeng dan 

kemanfaatannya suatu ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pertanian dan 

budaya yang ada di Kabupaten Wajo. 

 
 
 
 
 
 

  

 
25Syamhari, Transformasi Nilai-Nilai Budaya Islam di Sulawesi Selatan, Jurnal Rihlah 

Volume II Nomor 2 Mei 2015, (Diterbitkan oleh Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab 
dan Humaniora UIN Alauddin Makassar), h. 25. 
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Kerangka Konseptual 
 

 

 

  
 

  

 

 

Assitulungeng  

Hasil penelitian: 

Budaya  

Tradisi  

➢ Secara umum Assitulungeng akan menciptakan kondisi yang saling komunikasi 

dalam menyelesaikan sesuatu. 

➢ Secara khusus pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani di Desa 

Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dari kebiasaan tradisional 

ke modern dalam pertanian tidak menghilangkan tradisi Assitulungeng. 

 

Persaudaraan 

Islam 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metodologi adalah rangkaian proses ilmiah yang mencakup keterpaduan 

antara metode dan pendekatan yang dilakukan dan berkenaan dengan instrumen, 

teori, konsep yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk 

menemukan, menguji dan mengembangkan ilmu pengetahuan.1 Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field Research) yaitu 

penulis melakukan penelitian yang secara langsung ke lokasi dan sekaligus peneliti 

terlibat langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif lebih berkaitan dengan pendekatan 

kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau 

peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan atau 

deskrisi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan 

perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi 

mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang  

terjadi secara alamiah. Penelitian ini untuk membentuk pada pengumpulan data di 

lapangan sehingga untuk mendukung kebudayaan data bagi peneliti dan setingkat 

 
1Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 15.  
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mungkin khasanah kekayaan data yang diteliti. 

b. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, didasarkan atas hasil observasi awal peneliti 

bahwa lokasi yang ditunjuk merupakan lokasi yang memungkinkan peneliti untuk 

mengumpulkan data sebanyak mungkin demi mendukung tujuan penelitian yang 

ingin dicapai oleh peneliti.  Adapun lokasi penelitian adalah Kabupaten Wajo dengan 

menunjuk Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola sebagai pusat observasi. 

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

dipandang sebagai lokasi yang potensial untuk diteliti dan mendukung peneliti dalam 

mengumpulkan data-data yang relevan dengan fokus kajian. 

B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Pendekatan Ekonomi dan Sosiologis 

Pendekatan ekonomi adalah suatu pendekatan yang mengkaitkan konsep 

Assitulungeng dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dilandaskan pada Al-Qur’an dan 

hadis. Adapun pendekatan sosiologis berupaya memahami tradisi nilai sosial di 

dalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji sebagai salah satu 

ilmu yang membahas tentang cakupan golongan sosial yang berperan, jenis hubungan 

sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peranan serta status sosial. 
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Pendekatan sosiologis digunakan dalam memahami eksistensi proses tradisi 

Assitulungeng di Desa Tonrong Lempong yang bersumber dari faktor internal dan 

faktor eksternal. 

b) Pendekatan Teologis  

Melalui pendekatan teologis seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang 

sebenarnya berkenaan dengan pengetahuan tentang agama. Pendekatan teologis ini 

dilakukan agar penyajian data dan informasi lebih membicarakan tentang Tuhan dan 

manusia dalam pertaliannya dengan Tuhan. Pendekatan teologis sebagai upaya 

memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari 

suatu keyakinan bahwa wujud empiris dan keagamaan.  

C. Data dan Sumber Data 
Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada 

kemampuan dan kecakapan peneliti  dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa 

subjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan 

sehingga data yang dibutuhkan 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 sehingga penentuan 

informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi 

pengetahuan  dan pemahaman yang mendalam tentang tradisi Assitulungeng pada 

masyarakat petani. 

Sumber data yang digunakan penelitian ini, yaitu: 

a. Data Primer 
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Dalam penelitian lapangan data primer merupakan data yang bersumber dari 

lapangan atau observasi langsung penulis serta wawancara langsung dengan informan 

yakni pemuka adat, petani, dan beberapa tokoh masyarakat setempat yang akan 

penulis tuangkan secara deskriptif dalam hasil penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

berupa dokumen-dokumen atau laporan yang dapat mendukung pembahasan dalam 

kaitannya dengan penelitian ini. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti dan menggunakan  alat 

bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode 

yang diinginkan. Adapun alat bantu yang akan penulis  gunakan antara lain: 

a) Pedoman Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan terhadap 

objek yang diteliti. 

b) Dokumentasi adalah penulis mengumpulkan data dengan cara melihat 

dokumen secara tertulis.  

c) Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data 

dengan melakukan tanya jawab kepada informan yang peneliti anggap 

resfresentatif untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-

keterangan yang berhubungan dengan tradisi Assitulungeng pada masyarakat 

petani di Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti melakukan pengamatan 

langsung ke lokasi penelitian: 

1. Observasi yakni mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. 

2. Wawancara (interview) adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih tertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang masalah yang akan diteliti dengan mengadakan tanya jawab terhadap 

kepala Desa Lempong, petani informan, dan pihak-pihak yang mengetahui 

tentang masalah yang diteliti.2 Teknik ini digunakan dalam penelitian karena 

tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat 

diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan. 

3. Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen 

secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis. 

Penelitian akan melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi 
 

2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D (Cet. IV; Bandung: Alpabeta, 
2009), h. 138.  
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mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.3 Analisis data 

dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan model alur Meleong4 yang terdiri 

dari tiga tahap, yakni: Tahap reduksi data, mengidentifikasi data, dan pengecekan 

keabsahan data. Adapun langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi data yang menyangkut tradisi Assitulungeng pada 

masyarakat petani di Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten 

Wajo yang didapatkan selama proses pengumpulan data. 

2. Mengelompokkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

3. Menyajikan data ke dalam bentuk paparan data sesuai dengan masalah yang 

telah ditetapkan dalam penelitian ini. 

 

 
3Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta PT. LKS Yogyakarta 2008), 

h.89. 
4Meleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya 2002).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah ringkas dan Geografis Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola 

Kabupaten Wajo 

Desa Tonrong Lempong terletak pada jalur poros menghubungkan antara 

(Kecamatan Pammana) dengan (Kecamatan Bola) Kabupaten Wajo. Desa Lempong 

adalah desa yang masih didominasi oleh kebiasaan atau adat istiadat yang diterapkan 

dalam kehidupan sehari-harinya (sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi). Daerah 

Lempong dulunya berada dibawah kekuasaan Arung Bola yang mengalami 

pemekaran sehingga terbentuklah satu Wanua dimana pada umumnya masyarakat 

yang bermukim di Wanua ini rata-rata mempunyai seekor Lembu “Tedong”, dimana 

pada saat masyarakat ingin melihat Tedong tersebut, mereka naik di Bulu Tirongnge/ 

Tonrong Tedongnge untuk melihat/ Mattiro Tedong tersebut. Diatas Tonrong 

Tidongnge, mereka dapat melihat dengan jelas letak keberadaan Tedong mereka yang 

sedang berada di tanah rawa yang berlumpur (Lempong Tedong).1 Sejak saat itulah 

masyarakat setempat menamainya Wanua Lempong. Lempong dipimpin oleh seorang 

kepala Wanua yang bernama Arung Lempong. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Lempong, sistem lahan 

                                                   
1Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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perbukitan (KLG) dengan kemiringan lahan tergolong bergelombang kuat-berbukit, 

bahan induk lava andesit, basal, breksi gunung api, batu pasir dan batu lanau, dengan 

jenis tanah Pleustlfs (P.6) dengan drenaise baik. Unit lahan ini dijumpai di Tonrong 

Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

 

Letak Geografis 

Desa Lempong merupakan salah satu dari 11 Desa/Keluarahan  di Wilayah 

Kecamatan Bola yang terletak 13 Km ke arah barat dari Ibukota Kecamatan Bola. 

Desa Lempong mempunyai luas wilayah ± 15,60 Km2. Batas wilayah  Desa 

Lempong. 

 Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Manurung 

 Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Bola 

 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Balielo 

 Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kecamatan Pammana 
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Gambar 1. 
Peta administrasi Desa Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo 

ditunjukkan pada gambar berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah penduduk Desa Tonrong Lempong menurut data pada papan potensi 

desa tahun 2021 sebanyak 2.082 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa angka tenaga kerja 

di desa ini cukup besar, walaupun tidak ditemukan data tentang angka usia lanjut 

yang kurang produktif lagi.2 Berikut tabel mata pencaharian desa Lempong. 

                                                   
2Heriani (39 Tahun), sebagai sekertaris desa Lempong, Wawancara, di kantor desa Lempong, 

28 Maret 2022. 
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TABEL 1 
JUMLAH PENDUDUK DESA LEMPONG BERDASARKAN MATA 

PENCAHARIAN 

NO PEKERJAAN JUMLAH PRESENTASE 

1 PETANI 500 24% 

2 PNS 6 0% 

3 HONORER 240 12% 

4 NELAYAN 300 14% 

5 PEDAGANG 306 15% 

6 KARYAWAN SWASTA 250 12% 

7 SOPIR 90 4% 

8 PETERNAK 170 8% 

9 BURUH BANGUNAN 110 5% 

10 TIDAK BEKERJA 110 5% 

JUMLAH PENDUDUK 2082 100% 

 Sumber Data : Hasil Pendataan SDGS Desa 2021. 
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 Dengan demikian mata pencaharian mayoritas penduduk bekerja dominan 

petani yaitu: 36%, yang mencakup didalamnya PNS 0% dan tenaga honorer 12%. 

Selain itu yang bekerja sebagai nelayan 14%, sebagai pedagang 15%, sebagai 

karyawan swasta 12%, yang bekerja sebagai sopir 4%, sebagai peternak 8%, serta 

buruh bangunan 5%, dan yang tidak bekerja 5%.3 Berdasarkan hasil data di atas yang 

sesuai dalam keseharian masyarakat Lempong. 

2. Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pertanian di Lempong  

Pendidikan merupakan modal utama bagi setiap individu, pendidikan formal 

maupun non formal yang dimiliki setiap individu sangat berpengaruh, utamanya 

dalam perencanaan dan manajemen suatu usaha.4 Keberhasilan suatu usahatani akan 

sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan dan pengetahuan setiap individu 

sebagai sumber daya manusia yang akan menjalani kegiatan usahataninya. Dari hasil 

wawancara yang diajukan pada beberapa petani di wilayah Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo bila dilihat dari tingkat pendidikan maka boleh 

dikatakan masih sangat rendah. Berdasarkan keterangan dari Samak, salah seorang 

tokoh masyarakat Bola bahwa : 

Saya hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar jadi dalam menerima 
teknologi yang diberikan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Olehnya itu untuk dapat memakai teknologi baru maka diperlukan pendidikan 
dan pelatihan sebelumnya, dimaksudkan untuk dapat meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan petani sehingga mereka dapat mengembangkan 
diri dari kerjaan lainnya serta dapat memajukan cara berfikir petani dan dapat 

                                                   
3Heriani (39 Tahun), Sumber Data : Hasil Pendataan SDGs Desa 2021, sebagai sekertaris 

desa Lempong, Wawancara, di kantor desa Lempong, 28 Maret 2022. 
4Heriani (39 Tahun), sebagai sekertaris desa Lempong, Wawancara, di kantor desa Lempong, 

28 Maret 2022. 
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meningkatkan kesejahteraannya.5 

Mata pencaharian merupakan faktor utama sebagai sumber pendapatan yang 

sangat menunjang bagi pemenuhan kebutuhan hidup setiap penduduk dalam suatu 

wilayah. Adapun keadaan penduduk Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola 

Kabupaten Wajo ketika ditinjau keadaan berdasarkan mata pencahariannya dari hasil 

wawancara yang dilakukan pada petani informan umumnya adalah berprofesi sebagai 

petani, baik itu sebagai petani padi, jagung, tambak dan lain-lain. Sedangkan yang 

lainnya adalah berprofesi sebagai buruh tani.  

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo merupakan wilayah yang sebagian besar 

penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian secara umum. Sehingga 

sangat besar harapan untuk lebih mengembangkan sektor pertanian, baik dari segi 

teknologi produksi maupun agribisnis guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 

penduduk Desa Tonrong Lempong sehingga dapat membawa wilayahnya ke arah 

yang lebih maju, utamanya dalam bidang pertanian.6 

Padi dapat dikatakan sebagai komoditas unggulan pada tingkat Desa Tonrong 

Lempong karena sangat layak dan memungkinkan untuk diusahakan selain memiliki 

nilai multiplier effect yang tinggi juga mempunyai luasan yang lebih dibanding 

komoditas lain karena selain: 
                                                   

5Samak (73 Tahun), salah seorang tokoh masyarakat Bola, Wawancara, di sawah, 30 Januari 
2022. 

6Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 
Lempong, 7 Februari 2022. 
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a. Dapat dikonsumsi langsung sebagai makanan pokok juga 

b. Pemasarannya cukup bagus, baik pasaran lokal, wilayah maupun antar pulau 

c. Teknologi pengembangannya relatif lebih mudah dan telah dikenal oleh 

masyarakat; serta 

d. Dapat meningkatkan penggunaan okupasi penggunaan lahan yang belum 

termanfaatkan secara optimal. 

3. Kelembagaan dalam Bidang Pertanian di Lempong 

Kelembagaan petani adalah hal yang perlu mendapatkan pertanian secara 

khusus terutama dalam pembelajaran evolusi mekanisasi pertanian yang sejak dari 

tahun 1950 sampai dengan saat sekarang ini adalah lemahnya kelembagaan dalam 

sistem pengembangan mekanisasi pertanian.7 Lembaga petani perlu dibangun dengan 

tujuan untuk memberikan pelayanan kepada petani yang merupakan anggotanya serta 

melobi pemerintah dalam hal kepentingan usahatani melalui lembaga pertanian ini 

diharapkan dapat tercipta komunikasi antara pemerintah dengan petani sehingga 

petani dapat menyebarluaskan aspirasi, informasi dan kepentingan lainnya dengan 

lebih baik.  

Lembaga seperti ini hendaknya dibangun atas inisiatif petani, bukan dari 

pemerintah. Berdasarkan keterangan dari Samsul Bahri, salah seorang masyarakat 

Bola mengatakan bahwa : 

Yang aktif dalam berkelompok itu hanya ketua, sekertaris dan bendahara 
kelompok saja sehingga bila ada informasi teknologi yang diberikan tidak 

                                                   
7Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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sampai ke anggota kelompok tani lainnya dan bahkan ada ketua kelompok 
tani yang tidak tamat sekolah dasar mereka diangkat sebagai ketua kelompok 
hanya karena ketokohannya saja atau bahkan karena disebabkan oleh mereka 
mempunyai modal yang lebih bila dibandingkan dengan anggota kelompok 
lainnya.8 
 
Bersadarkan hasil tabulasi data primer dari data yang diperoleh bahwa lama 

berusahatani pada umumnya petani yang ada di lokasi penelitian adalah petani secara 

turun temurun artinya dari kecil mereka sudah mulai bertani membantu orangtuanya 

dalam menjalankan usahataninya sehingga rata-rata dari petani informan lama 

berusahatani sekitar 22 tahun, bahkan ada petani yang telah berumur 70 tahun tetap  

masih aktif dalam berusahatani. Dalam berusahatani yang sangat menentukan 

keberhasilan suatu usahatani adalah benih, pupuk, dan pemupukan, pengendalian 

OPT dan panen serta pasca panen. Dari hasil wawancara masyarakat petani biasa 

yang ada di Desa Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, mengatakan bahwa : 

Mereka pada umumnya menggunakan sumber benih dari hasil panen 
sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan demikian adalah 1) 
terkadang benih itu susah diperoleh, 2) biaya/harga tidak dapat dijangkau oleh 
petani, 3) waktu tanam sudah lewat baru ada benih itupun biasanya tidak 
mencukupi kebutuhan petani. Ketiga hal inilah yang menyebabkan sehingga 
petani menanam benih dari hasil panen yang diperoleh sehingga produksi 
yang diharapkan tidak mencapai atau tidak maksimal, bila dibandingkan 
dengan petani yang menggunakan benih berlabel dan pemupukan berimbang.9 
 
Pupuk yang digunakan belum sesuai dengan anjuran pemerintah itupun yang 

digunakan hanyalah seadanya artinya pupuk yang digunakan hanya pupuk Urea dan 

                                                   
8Samsul (67 Tahun), salah seorang petani di Lempong menuturkan pergeseran Assitulungeng, 

Wawancara, di sawah, 25 Februari 2022. 
9Ambo (47 Tahun), salah seorang masyarakat petani biasa, Wawancara, di sawah, 17 Januari 

2022. 



60 
 

NPK baik itu NPK Phonska ataupun NPK Pelangi,10 itupun belum sesuai dengan 

dosis anjuran. Hal ini disebabkan karena terkadang pupuk itu langka ataupun 

harganya mahal sehingga petani menggunakan pupuk hanya sekali pemupukan 

artinya tidak lagi mengikuti 4 tepat yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu: tepat 

waktu, tepat cara, tepat dosis, dan tepat aplikasi. Sehingga produksi yang dihasilkan 

oleh petani informan hanya sekitar antara 3-5 ton saja per hektar jauh dari tingkat 

produksi di dapatkan dari Kabupaten lain seperti Kabupaten Sidrap yang terkadang 

mendapatkan produksi 6-8 ton per hektar. 

Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usahatani cukup banyak. 

Para petani informan pada umumnya melibatkan tenaga kerja keluarga dalam 

melakukan kegiatan proses produksi. Disamping sebagian pula yang menggunakan 

tenaga kerja luar keluarga berbasis kontrak. Misalnya, pada usaha pengolalaan 

penanaman, panen dan pasca panen. Dari hasil identifikasi dan informasi yang 

diperoleh diketahui bahwa rata-rata petani pada semua kecamatan yang mengelola 

tanaman padi menggunakan tenaga kerja lebih dari lima orang dengan menggunakan 

3-5 paket teknologi. Misalnya, paket teknologi penanaman, pemupukan, pestisida, 

penggunaan traktor, benih yang bermutu panen dan pasca panen. 

 
B. Wujud tradisi Assitulungeng pada petani di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo 

Kebudayaan suku bangsa di Indonesia dari dulu hingga saat ini memiliki 

                                                   
10Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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wujud yang beraneka ragam jenis dan bentuknya. Wujud kebudayaan itu,11 dibangun 

atas dasar sistem nilai, ide, norma, yang mengandung makna kuat dan merupakan 

suatu cerminan atau gambaran unsur kehidupan dan merupakan adat istiadat 

masyarakatnya. Ada beberapa wujud tradisi kebudayaan dalam suatu masyarakat. 

Sebagai sebuah kehidupan kolektif, setiap kelompok masyarakat mengembangkan 

kebudayaan yang sesuai dengan kondisi dan kompleksitas masyarakatnya.  

Pada masing-masing kelompok masyarakat, hal tersebut dikonstruk menjadi 

sebuah pranata. Mendefinisikan pranata sebagai sistem norma atau aturan mengenai 

suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Dengan adanya pranata, terdapat berbagai 

keteraturan dalam tindakan masyarakat guna memenuhi berbagai kebutuhan untuk 

kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian sebuah pranata timbul pada masyarakat 

karena pranata tersebut memiliki fungsi dalam mendukung upaya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia sebagai anggota masyarakat.  

Salah satu pranata yang terdapat dalam masyarakat adalah Assitulungeng. 

Pranata Assitulungeng dimaksukkan ke dalam klasifikasi pranata domestic (domestic 

instutions) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. 

Penjelasan mengenai wujud Assitulungeng telah disampaikan bahwa sistem 

menyumbang untuk menimbulkan kewajiban membalas merupakan prinsip dari 

kehidupan masyarakat kecil yang disebut prinsip timbal balik (principle of 

reciprocity). Secara keseluruhan nilai yang mendasari wujud Assitulung-tulungeng 

meliputi dua nilai sosial budaya masyarakat Bugis yang disebut Situru’ dan 
                                                   

11Wujud kebudayaan adalah sesuatu yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa. 
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Siturungeng.12 Nilai budaya tersebut kemudian diperkuat oleh budaya agama Islam 

yang mereka anut sejak dahulu. Menurut hemat penulis nilai-nilai budaya merupakan 

nilai yang telah disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, 

lingkungan masyarakat, yang telah mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan 

(believe), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan 

lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang 

berlangsung. Tolong-menolong atau Assitulungeng merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat petani di Desa Tonrong Lempong Kecamatan 

Bola Kabupaten Wajo. Adapun beberapa wujud tradisi Assitulungeng pada petani di 

Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, yaitu : 

1. Bergotong royong 

Bergotong royong adalah salah satu tradisi yang terdapat dalam kegiatan 

pertanian penuh dengan toleransi antar sesama manusia.13 Sesungguhnya budaya 

bergotong royong merupakan kekuatan besar bagi masyarakat yang perlu 

dipertahankan terus, karena menjadi filter bagi masuknya pengaruh individualis. 

Bergotong royong14 dalam kegiatan pertanian terlihat dalam pembagian kerja dan 

saling bahu membahu dalam melaksanakan hal yang dianggap perlu dikerjakan 

bersama bagi steiap orang dan bergotong royong dengan lainnya secara sukarela. 

Apabila ada sesuatu yang dibutuhkan para tetangga, para kerabat berlomba-lomba 
                                                   

12Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 
Lempong, 7 Februari 2022. 

13Salah satu tema yang banyak diungkapkan dalam pappaseng tomatoa adalah asseddi-
seddingeng (gotong royong), atau bekerja bakti. 

14Asseddi-seddingeng (gotong royong) adalah bentuk kerja sama dalam membangun 
masyarakat. 
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memberikan uluran kasih. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Wujud Assitulungeng 
Sumber foto: dokumentasi pribadi (2022) 

Seperti halnya pada gambar di atas, terlihat ada beberapa petani sedang 

mengangkut padi yang sudah dipanen dari sawah dengan menggunakan motor 

rakitan. Namun pada proses mengangkut padi tersebut tidak semua berjalan dengan 

lancar, seperti pada gambar tersebut terlihat satu karung padi terjatuh dari motor 

karena jalanan atau medannya sangat licin dan becek. Gotong royong terlihat jelas 

ketika petani yang lain membantu untuk mengangkat padi tersebut dengan 

memikulnya bersama-sama. 

Masalalu setiap petani yang melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan 
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pertanian akan senantiasa dihadiri oleh petani lain,15 apakah itu ada kaitannya dengan 

kerabat, sahabat, dan tetangga, mereka semuanya turut membantu secara bergotong-

royong. Dalam kegiatan mengolah sawah, ada yang dikenal dengan istilah 

mappabingkung atau mappaddakkala. Kegiatan mappabingkung berarti bergotong 

royong mencangkul dengan menggunakan alat pacul, sedangkan mappaddakkala 

berarti bergotong royong membajak sawah dengan menggunakan alat bajak 

tradisional yang disebut rakkala dengan alat bantu oleh kerbau. 

Di samping itu, dalam  mengolah tanah yang sudah dibajak, dilakukan pula 

kegiatan gotong royong yang dikenal dengan nama massalaga. Kegiatan ini 

menggunakan alat lukuh yang disebut salaga, bermaksud untuk memecahkan 

bongkahan-bongkahan tanah yang telah dibajak atau dicangkul. Dalam kegiatan ini 

tidak dikenal dengan sistem upah, tetapi petani saling bergotong royong16 secara 

bergiliran pada areal persawahan mereka masing-masing. Bagi yang punya kegiatan 

cukup menyiapkan hidangan makan  siang dan  kudapan  pada sore hari. Sekarang 

ini, sistem gotong  royong dalam  mengolah lahan pertanian telah mengalami 

perubahan. 

  

                                                   
15Gotong royong saling membantu adalah melakukan kegiatan membantu individu lain tanpa 

mengharapkan imbalan, seperti kematian, sakit, pekerjaan berat, dan musibah lainnya. 
  16Gotong royong merupakan karakter bangsa Indonesia yang telah diperkenalkan oleh Bung 
Karno sejak pembentukan ideologi negara dan sebagai karakter bangsa yang tidak boleh dihilangkan. 
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Gambar 3. Aktivitas mappaddakkala 
Sumber foto: dokumentasi pribadi (2022) 

 
Kegiatan mappabingkung dan mappaddakkala serta massalaga tidak lagi 

dijumpai. Seperti halnya pada gambar di atas, kehadiran traktor tangan yang lebih 

populer dikenal dengan istilah dompeng. Kegiatan mengolah tanah pertanian dengan 

menggunakan alat ini disebut maddompeng. Kegiatan pertanian yang dulunya 

dilakukan secara bergotong royong juga tampak pada kegiatan menanam padi. Dalam 

kegiatan ini seluruh tetangga, kerabat, dan sahabat, baik laki-laki maupun wanita 

diundang hadir membantu. Kaum laki-laki disibukkan pada proses kegiatan 

menanam, sedangkan kaum wanita disibukkan pada kegiatan dapur yang mengurusi 

makanan dan minuman.  

Semua biaya utamanya konsumsi yang digunakan dalam kegiatan ini 
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ditanggung oleh yang punya kegiatan. Kegiatan menanam padi secara bergotong 

royong ini dilakukan secara bergulir17 hingga seluruh lahan pertanian di desa tersebut 

habis tertanami. Penentuan areal pertanian yang lebih awal ditanami secara bergotong 

royong biasanya ditentukan oleh petani yang lebih awal mappano bine (menyemaikan 

benih), atau tergantung kesepakatan petani di desa tersebut. Kegiatan yang lain dalam 

bidang pertanian yang sering dilakukan dengan sistem gotong royong adalah pada 

tahap kegiatan menyiangi tanaman.  

Pada masa lampau, sistem gotong royong18 dalam menyiangi tanaman padi, 

tidak berlaku secara menyeluruh kepada semua petani. Akan tetapi, tampaknya hanya 

tertuju pada petani yang mengerjakan sawah yang cukup luas. Sistem gotong royong 

dalam kegiatan ini hampir sama dengan gototng royong pada kegiatan menanam padi. 

Hanya saja jumlah tenaga yang diundang tidak terlalu banyak. Jumlahnya hanya 

berkisar 5 sampai 10 orang saja. Kehadiran seseorang dalam bergotong royong pada 

kegiatan menyiangi tanaman padi, hanyalah merupakan pertolongan semata. Oleh 

karena itu bagi petani yang memiliki areal sawah cukup sempit, biasanya tidak 

melakukan kegiatan bergotong royong seperti ini. Jadi, tidak mengharapkan bantuan 

tenaga dari petani lain.  

Kegiatan bergotong royong dalam kegiatan pertanian yang lain pada masa lalu 

adalah pada tahap kegiatan panen. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh orang 

                                                   
17Asseddingeng (bergotong royong) adalah persatuan dalam melakukan pekerjaan untuk 

membangun dengan tidak mengharapkan imbalan/upah.  
18Karakter gotong royong adalah sifat yang bekerja sama dan saling bahu membahu 

mengerjakan sesuatu. 
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dewasa, baik laki-laki maupun wanita. Hal ini disebabkan karena varitas padi yang 

ditanam pada waktu itu masih merupakan bibit lokal yang memerlukan keterampilan 

menuai dengan menggunakan rakkapeng (ani-ani). Tenaga yang terlibat dalam 

kegiatan panen itu disebut parenngala. Dalam kegiatan ini semua tetangga, sahabat, 

dan anggota kerabat diundang untuk turut membantu dalam kegiatan tersebut. Pada 

masa itu setiap parenngala ditanggung makanannya termasuk minumannya oleh yang 

punya kegiatan. Di samping itu, tenaga parenngala ini diberi upah berdasarkan adat, 

yaitu berupa padi ikat dengan perhitungan sepuluh berbanding satu. Artinya sepuluh 

bagian untuk petani dan satu bagian untuk parenngala.  

Dalam satu hari, rata-rata setiap parenngala hanya mampu mendapatkan upah 

satu ikat padi. Dalam perkembangan selanjutnya, di mana varitas padi ditanam oleh 

petani mengalami perubahan yang mengharuskan sistem memanen dengan cara 

tebasan, yaitu menggunakan alat kandao (sabit) dan sampak (alat perontok padi). 

Istilah parenngala yang dijuluki kepada tenaga pemanen, kini juga telah berubah 

nama menjadi passangki atau biasa pula disebut passampak. Dengan setiap orang 

upahnya dapat 30 kg per-hari. Berdasarkan keterangan dari salah seorang petani 

Lempong, Sulo mengatakan bahwa: 

Yang saya tahu melalui sistem tebasan, tidak lagi dipelopori oleh orang 
dewasa, tetapi anak usia remaja juga sudah dapat ikut membantu dalam 
kegiatan tersebut. Sekarang ini, tenaga passangki atau passampak tidak lagi 
ditanggung makanan atau minumannya oleh yang punya kegiatan. Disebabkan 
oleh semakin banyaknya orang yang ingin turut dalam kegiatan panen 
tersebut, sementara areal persawahan tetap seperti biasanya. Tenaga passangki 
ini juga mendapatkan upah mereka seperti semula, yaitu sepuluh banding satu. 
Akan tetapi, ukuran yang digunakan dalam menakar hasil panen ini adalah 
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kaleng atau ember kecil.19 
 
Melalui aktivitas bergotong royong yang dijelaskan seorang informan, 

tergambar juga pada saat sedang mengadakan pembersihan saluran air secara 

bergotong royong agar tetap lancar mengalir ke sawah-sawah masyarakat setempat, 

agar tetap menikmati hasil bumi yang melimpah. Jadi, gotong royong harus tetap 

dijunjung tinggi agar dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan terasa ringan serta 

dapat meningkatkan nilai sosial yang sekarang ini mulai memudar yang dipengaruhi 

oleh modernisasi. 

2. Patungan 

Nilai patungan dapat dilihat pada saat masyarakat mengadakan syukuran 

melalui ritual makan bersama atau Manre Sipulung dengan membawa sembako. Hal 

tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diperoleh melalui 

hasil bumi yang memadai. Dengan adanya kegiatan ritual kesyukuran tersebut dapat 

meningkatkan kesadaran bermasyarakat bahwa sebagai manusia kita hidup secara 

berdampingan tanpa ada celah antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lainnya. Hingga saat ini, patungan itu harus tetap dijaga dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam kebersamaan dengan keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara 

umum. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan, bahwa: 

Biasa dari tetangga saja yang bantu-bantu. Kadang tidak dipanggilpun mereka 
berdatangan untuk membantu. Kadang ada yang bawa sembako untuk 
persiapan makanan yang diperlukan pada saat pesta panen, jika tetangga itu 
mampu. Itulah salah satu bentuk assitulungeng orang di sini. Keterikatan 

                                                   
19Sulo (78 Tahun), salah seorang petani di Desa Lempong, Wawancara, di sawah, 31 Januari 

2022. 
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sosial yang membuat warga di sini selalu suka tolong menolong atau 
Assitulungeng dan akan merasa sulit ketika mereka saling berjauhan.20 
 
Bagi masyarakat Lempong juga memiliki adat kearifan untuk membangun 

dan menjaga nilai silaturahmi, seperti dalam kegiatan panen padi besar-besaran. 

Ketika panen padi besar-besaran dilaksanakan masyarakat berbondong-bondong 

menghadiri rangkaian acara Manre Sipulung atau makan bersama. Bahkan mereka 

juga turut membantu dengan membawa sembako ketika pelaksanaan acara tersebut. 

Menurut hemat penulis dalam masyarakat Bugis terdapat patungan yang memiliki 

sistem ide yaitu sama rata-sama rasa, merupakan sikap sukarela sebagai keyakinan 

yang ditunjukkan melalui perilaku dengan tujuan penyesuaian diri terhadap individu 

lainnya. Meskipun tradisi tersebut peninggalan leluhur mereka, tetapi tradisi tersebut 

masih tetap berlangsung sampai sekarang. Menurut tokoh masyarakat setempat ketika 

seseorang melakukan acara Manre Sipulung biasanya mendapat satu karung 

sembako, sebagai hasil dari bantuan patungan masyarakat.21 

  

                                                   
20Ambo Lolo (47 Tahun), salah  seorang petani yang menguraikan eksistensi Assitulungeng 

Lempong, Wawancara, di sawah, 17 Januari 2022. 
21Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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Gambar 4. Bantuan sembako dari warga 
Sumber foto: dokumentasi pribadi (2022) 

Tradisi Manre Sipulung (makan bersama) sebagai acara puncak pesta panen 

yang merupakan salah satu warisan leluhur masyarakat  Bugis yang hingga kini 

masih tetap dilaksanakan. Tradisi Manre Sipulung bukan hanya sebagai rutinitas yang 

sifatnya tahunan belaka, akan tetapi tradisi tersebut mempunyai makna yang lebih 

dari itu, yakni kebersamaan yang tercermin dari berkumpulnya sebagian besar 

anggota masyarakat dalam suatu tempat atau lokasi untuk melaksanakan suatu 

kegiatan, yakni Manre Sipulung atau makan bersama. Kegiatan ini mengandung 

banyak nilai diantaranya: nilai musyawarah, nilai kebersamaan atau persatuan, nilai 

religi, nilai solidaritas, nilai hiburan, nilai gotong royong dan nilai sosialisasi. 

Menurut hemat penulis nilai kebersamaan dalam manusia akan selalu berkelompok 
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dan bermasyarakat dalam menjalani kehidupannya. Manusia yang hidup berkelompok 

atau bermasyarakat juga tidak akan dapat hidup dengan sempurna jika tidak 

dilandaskan pada nilai-nilai kebersamaan untuk saling berbagi, begitu juga halnya 

dalam kegiatan Assitulungeng pada petani etnis Bugis. 

 

C. Proses tradisi Assitulungeng pada petani di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo 

Eksistensi (assitulung-tulungeng) tolong-menolong pada masyarakat Bugis 

tertuang dalam falsafah hidup “Rébba sipatokkong, mali siparappe, Sirui menre 

téssurui nok, malillu sipakaingé, maingéppi mupaja”. Artinya, rebah saling 

menegakkan, hanyut saling mendamparkan, saling menarik ke atas dan tidak saling 

menekan ke bawah, terlupa saling mengingatkan, nanti sadar atau tertolong barulah 

berhenti. Menurut dalam Lontara’ Haji Andi Mangkona filosofi tersebut memberi 

pesan agar orang selalu berpijak dengan teguh dan berdiri kokoh dalam mengarungi 

kehidupan.22 Harus dan saling mengingatkan untuk menuju jalan yang benar. 

Menasihati kebaikan kepada siapa pun, termasuk kepada sahabat kita adalah 

salah satu cara untuk menolong dalam ketaatan dan kebenaran. Bukankah hal itu yang 

sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki 

sifat individualis sering kali mengalami permasalahan dalam kehidupannya, karena 

kerap kesulitan dan engga bersosialisasi dan membantu orang lain. Meski segalanya 

telah kita miliki, kita tetap butuh pertolongan sesama. Mungkin merasa punya harta 
                                                   

22Pappaseng di atas mengandung sifat Assitulungeng atau tolong menolong sesama manusia. 
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yang berlimpah, sehingga setiap apa yang kita inginkan bisa dengan mudah kita 

dapatkan.23 Manusia membutuhkan orang lain tak hanya sebagai teman dalam 

kesendirian, tapi juga partner dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang 

hidup dan masa depannya. Entah itu aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

budaya, politik, maupun yang terkait dengan ibadah kepada Allah. Dari sinilah 

mutlak dibutuhkan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Tolong 

menolong atau Assitulungeng di desa Lempong saling menolong sudah menjadi 

kebiasaan sehari-hari, bukan hanya saat hajatan saja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Proses tradisi Assitulungeng 
Sumber foto: dokumentasi pribadi (2022) 

                                                   
23Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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Filosofi hidup bermasyarakat Bugis inilah yang menjadi pegangan hidup di 

mana pun mereka berada dan dalam aktivitas apapun yang dianggap baik. Masyarakat 

desa terbentuk dari rasa keterikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, 24 

yang diajarkan baik secara lisan maupun tindakan. Menurut hemat penulis dalam 

pappaseng lainnya ialah: kalau kita hanyut bersama, hendaknya saling 

menyelamatkan, kalau kita tumbang bersama hendaknya saling mengangkat, kalau 

kita mujur berprestasi menanjak, pantang untuk diturunkan. “Masyarakat desa adalah 

suatu komunitas kecil yang merasa terikat oleh jiwa dan semangat kebersamaan 

dalam kehidupannya. Jiwa dan semangat kebersamaan yang dimaksud adalah 

solidaritas, gotong-royong, dan musyawarah”. Hal ini dapat dijelaskan berikut ini, 

manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari ketergantungan terhadap 

sesama. Perasaan kasihan terhadap penderitaan orang lain, dapat membangkitkan 

naluri untuk menolong sesama. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan, bahwa: 

Nilai tradisi terkandung dalam Assitulungeng pada petani itu dapat 
meningkatkan kerja sama antar petani yang satu dengan petani yang lainnya, 
kemudian ada hikma tersendiri didalamnya bahwa dalam Assitulungeng itu 
terdapat nilai-nilai, adat-istiadat, dan norma-norma sutau kearifan lokal, kalau 
misalnya terjadi Assitulungeng pada lahan pertanian dan ada juga barangkali 
persepsi bahwa dalam suatu Assitulungeng itu dapat meningkatkan hasil 
pertanian.25 
 
Tradisi lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok 

masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara 

                                                   
24Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
25Ambo Lolo (47 Tahun), salah  seorang petani yang menguraikan eksistensi Assitulungeng 

Lempong, Wawancara, di sawah, 17 Januari 2022. 
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lestari termasuk menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana 

dan bertanggung jawab. Masyarakat Tonrong Lempong sebelum adanya teknologi 

pertanian terkenal dengan adanya tradisi lokal Maddoja Bine (padi yang diperam) 

yang merupakan salah satu ritual Assitulungeng pertanian yang biasa dilaksanakan 

petani Bugis sebagai bentuk penghormatan ke Sangiang Sri (Dewi padi dalam 

keyakinan orang Bugis), Maddoja Bine dalam bahasa Bugis berarti (begadang atau 

berjaga, tidak tidur), Bine berarti ‘benih’ ritual Maddoja Bine dapat dipahami sebagai 

sebuah aktivitas berjaga-jaga di malam hari untuk menunggui benih padi yang 

diperam di tempat khusus dalam hal ini possi bola. 

Maddoja Bine adalah salah satu ritual petani atau tradisi leluhur yang 

dipegang teguh oleh masyarakat Bugis yang memiliki profesi sebagai petani. 

Masyarakat bugis yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, ritual maddoja 

bine terus dipertahankan meskipun sistem pertanian modern sudah dikenal. 

Sederhananya dari maddoja bine  dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas menjaga 

bibit padi semalaman sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang pada bibit 

keesokan harinya akan ditebar di tempat persemaiannya. Sudah menjadi sebuah 

tradisi masyarakat Bugis jika seseorang akan pergi mencari nafkah atau merantau 

dalam penghidupan ke negeri orang, keluarganya akan berkumpul, berdo’a bersama, 

begadang hingga larut malam agar keluarga yang ditinggal dan keluarga yang 

merantau akan selalu mengenang malam perpisahan mereka. Mereka yang merasa 

ditinggalkan selalu mendoakan kesuksesan keluarganya yang merantau sedangkan 

yang pergi merantau akan berusaha bekerja keras hingga berhasil agar tidak 
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mengecewakan harapan keluarga yang ditinggal. Begitupun sebaliknya bibit padi 

diperlakukan sebagaimana keluarga yang hendak merantau mencari tambahan 

penghasilan bagi keluarga, karena itu bibit padi sebelum ditebar di persemaian 

diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini bermacam-macam caranya 

tergantung adat tradisi turun-temurunnya. Dalam komunitas masyarakat Bugis 

tertentu ritual Maddoja Bine akan sangat berbeda dengan komunitas masyarakat 

Bugis lainnya. 
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Dalam proses pelaksanaannya, masyarakat Lempong biasanya menyimpan 

satu karung padi unggul yang kemudian dilakukan beberapa ritual yang menjadi 

kebiasaan masyarakat. Untuk mengisi waktu diadakan masureq, ditandai dengan 

membaca sureq La Galigo (sebuah karya sastra berupa lima atau empat suku kata 

membentuk larik dengan satuan kaki matra, yang mengisahkan asal usul keberadaan 

manusia Bugis di dunia). Pembacaan dilakukan dengan cara khusus yakni berlagu 

irama Bugis kuno yang dituturkan secara berkelanjutan, masureq juga menjadi media 

menghibur dan mengiringi Sangiang Sri berangkat ke tempat persemaian keesokan 

harinya.  

Sejak dahulu kala masyarakat Bugis sudah menyadari bahwa makanan pokok 

adalah beras karena itu bahan pokok beras berupa padi harus dijaga, dirawat, dan 

dimuliakan agar tetap ada disepanjang tahun. Prosesi Maddoja Bine (padi yang 

diperam) dilakukan dengan begadang hingga pukul 00.00 malam atau setelah 

pergantian hari.26 Kepala keluarga yang biasanya bertugas begadang untuk menjaga 

padi yang sudah siap untuk ditabur pada keesokan harinya. Sebagai sebuah tradisi 

yang masih bertahan, masyarakat dalam melakukan ritual Maddoja Bine (padi yang 

diperam) juga menyediakan berbagai macam makanan sebagai sesajian. Berdasarkan 

hasil wawancara mengatakan bahwa :  

Terdapat dua jenis makanan tradisional yang biasanya disajikan dalam tradisi 
ini yaitu: ketan, palliseq, dan gula merah. Ketiga jenis makanan tradisional 
tersebut bagi masyarakat petani setempat meyakininya sebagai sesuatu yang 
mengandung filosofi dengan makna tertentu. Sokkoq merupakan olahan nasi 

                                                   
26Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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ketan putih maupun hitam yang dimasak dengan santan kental. Olahan ketan 
putih atau hitam biasanya memiliki tekstur yang agak lengket. Dengan kata 
lain, diharapkan agar keluarga dan masyarakat tetap menjaga keutuhan, 
persatuan, dan kesatuan dalam menjalankan sebuah aktivitas Assitulungeng 
kesehariannya. Kemudian palliseq merupakan salah satu olahan makanan 
yang menggunakan bahan dasar kelapa parut dengan gula merah. Mapalliseq 
bagi masyarakat Tonrong Lempong sebagai lambang doa pengharapan agar 
padi yang ditanamnya dapat berisi dan mempunyai benih yang berkualitas. 
Selanjutnya gula merah yang bermakna kenangan manis, bahwa senantiasa 
dalam masyarakat pada saat memulai hingga memanen padi selalu 
menyisakan kenangan yang manis dan mendalam.27 
 
Setelah tradisi Maddoja Bine yang ditandai dengan seusainya masureq dan 

mengiringi Sangiang Sri berangkat ke tempat persemaian keesokan harinya, 

dilanjutkan dengan mangampo bine (menebar bulir-bulir padi yang sudah mulai 

berkecamba di sawah sebagai tempat persemaian sementara). Dalam melakukan 

prosesi mangampo bine, masyarakat juga memiliki pengetahuan khusus terkait 

dengan kapan waktu yang baik untuk melakukan proses penaburan sesuai prediksi 

orang pintar dalam hal pertanian. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa:  

Waktu yang tepat untuk memulai proses penaburan benih yakni sekitar pukul 
09-10 pagi. Pada jam tersebut sering diistilahkan “makessing essoe” yang 
dapat berarti bahwa posisi matahari memiliki posisi yang bagus artinya (tidak 
terlalu dingin dan tidak pula terlalu kepanasan). Apabila petani yang 
melakukan penaburan benih di atas pukul 10 pagi maka besar kemungkinan 
akan bercucuran keringat. Bercucuran keringat yang berlebihan pada saat 
penaburan benih berlangsung bagi masyarakat setempat dapat berdampak 
terhadap kualitas panen padi.28 
 
 
Menurut hemat penulis hal yang biasanya terjadi dan timbul efek negatif bagi 

                                                   
27Indo Lebbi (48 Tahun), salah seorang petani rumah tangga yang menguraikan makna 

makanan dalam aktivitas Assitulungeng Lempong, Wawancara, di sawah, 7 Februari 2022. 
28Bakeri (50 Tahun), salah seorang yang memprediksikan petani di Lempong, Wawancara, 

dikediaman Lempong , 7 Februari 2022. 
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tanaman padi seperti terkena banjir dan lain sebagainya. Selain itu, apabila proses 

penaburan dilakukan pada petang hari, biasanya tanaman padi sangat mudah untuk 

terkena berbagai penyakit dari serangan hama. Proses selanjutnya yang dilakukan 

adalah membajak sawah. Dalam kegiatan membajak sawah, ada yang dikenal dengan 

istilah mappabingkung atau mappaddakkala. Kegiatan mappabingkung berarti terjadi 

aktivitas Assitulungeng (bagi yang punya lahan luas) mencangkul dengan 

menggunakan alat pacul, sedangkan mappaddakkala berarti aktivitas Assitulungeng 

membajak sawah dengan menggunakan alat bajak tradisional yang disebut rakkala 

dengan alat bantu oleh kerbau. Pada saat proses membajak sawah berlangsung dan 

umur benih (bine) yang sudah ditabur mencapai 25-30 hari, tiba saatnya untuk 

dicabut/massisi dengan sepengetahuan masyarakat melakukan pada sore hari massisi 

(upaya mencabut bibit padi dari persemaian).  

Pada proses massisi semua masyarakat petani di Lempong hingga saat ini 

masih mengedepankan sistem Assitulungengnya dalam menyelesaikan persoalan 

bercocok tanam padi. Para petani secara bergantian saling membantu dalam menanam 

padi di sawahnya. Salah seorang petani mengharapkan bahwa dengan cara tersebut 

senantiasa tetap terjaga demi terciptanya rasa kekeluargaan ditengah masyarakat.29 

Sampai pada saat menanam padi, masyarakatnya masih tetap mempertahankan sistem 

Assitulungeng dengan cara saling membantu satu sama lain.  

Dengan proses massisi dan dipindahkan ke petak sawah yang sudah siap 

                                                   
29Hal tersebut dilukiskan sebagai sifat dinamis, penuh semangat tanpa kenal putus asa, dan 

pantang mundur. 
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untuk ditanami bibit padi. Barulah bisa dimulai mattaneng (menanam bibit padi di 

sawah), setelah buah padi sudah mulai satu persatu muncul dibarengi dengan aktivitas 

maddongi (menjaga padi dari serangan hama terutama burung pipit yang disebut 

dongi), kemudian memulai mappamula ase (sebuah ritual khusus mengambil pertama 

kali padi yang sudah berisi namun belum menguning ditandai dengan membuat bette 

leppang (padi yang digoreng lalu ditumbuk berbentuk lempengan lalu dipisahkan dari 

ampasnya, kemudian dicampur gula aren dan kelapa parut setengah tua) menurut para 

petani yang ada di daerah tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilakukan demi terciptanya kualitas panen yang diinginkan.  

Perilaku tersebut merupakan mantra yang diinteraksikan melalui simbol yang 

dilakukan oleh para petani. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 

masyarakat masih memegang teguh tradisi leluhurnya. Sekitar tiga atau empat bulan 

berjalan, tanaman padi sudah siap untuk dipanen. Dalam proses memanen padi 

tergantung dari kesiapan masing-masing petani. Seiring dengan perkembangan 

teknologi modern saat ini, para petani sebagian besar sudah menggunakan mesin 

untuk mamanen yang disebut sebagai mobil mini combine harvester. Berdasarkan 

hasil wawancara mengatakan bahwa:  

Adanya tradisi Assitulungeng dalam kegiatan panen disebabkan karena 
perhitungan ekonomi dan kondisi budaya masyarakat setempat. Seorang 
petani yang akan melakukan kegiatan panen, akan berhadapan pada suatu 
pilihan yang tepat, kapan mestinya menggunakan jasa paddros, dan kapan 
mestinya menggunakan tenaga passampak. Tetap ada tradisi Assitulungeng 
didalamnya walaupun ada mesin disamping tenaga manusia.30 

                                                   
30Bakeri (50 Tahun), salah seorang yang memprediksikan petani di Lempong, Wawancara, 

dikediaman Lempong , 7 Februari 2022. 
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Demikian terdapat pula masyarakat yang masih menggunakan jasa manusia 

dalam aktivitas Assitulungeng dengan teknologi seadanya, yang menandakan suatu 

kesyukuran tersendiri yang dirasakannya. Dengan cara itulah yang dilakukan agar 

hasil panennya juga bisa dinikmati oleh keluarga dan masyarakat setempat yang ikut 

serta dalam aktivitas Assitulungeng memanen padi. Dengan cara Assitulungeng juga 

sebagai salah satu proses untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dengan sesama 

anggota masyarakat setempat, dan terakhir mapparenggala/mappassangki (memanen 

massal). Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa:  

Yang saya ketahui barangkali di Kota itu sudah terjadi perubahan total para 
buruh tani orang bisa membantu melaksanakan atau melakukan pekerjaan di 
sawah dengan cara menunggu gaji, sedangkan yang ada di desa masih ada 
nilai budaya Assitulungeng belum terkikis yang tidak bisa terlupakan dengan 
warisan nenek moyang kita namanya “Assitulungengnna fakkampongnge” 
mengatakan saling membantu dalam hal menanam padi, saling bergiliran 
umpanya hari ini si a yang melaksanakan padi secara massal misalnya tukar 
pekerjaan tetap. Kalau di Kota mungkin hal ini sudah tidak lagi terjadi, buruh 
tani itu telah digaji oleh yang punya lahan, tapi kalau di desa ini masih ada 
yang kental, masih telah memelihara warisan nenek moyang kita. Jangan 
sekali-kali menghilangkan karakter orang desa yang selalu ingin 
Assitulungeng saling membantu di lahan persawahan.31 
 
Menurut penulis tradisi Assitulungeng sesungguhnya mengandung nilai 

budaya yang melibatkan banyak orang, ia merupakan tanggung jawab keluarga, kaum 

kerabat, dan bahkan kesaksian anggota masyarakat lainnya. Tradisi Assitulungeng 

memang seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh semua lapisan masyarakat 

secara turun temurun yang tidak bisa dihapuskan oleh zaman. Sehingga makna tradisi 

                                                   
31Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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modern berpangkal dari masa lalu, maka pemahaman sejarah masyarakat Bugis 

sangat penting diketahui untuk dapat memahami tradisi Assitulungeng yang masih 

terwariskan saat ini. 
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D. Pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani di Desa Tonrong 

Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo 

Pergeseran sosial adalah suatu ciri dari sistem sosial yang normal dan dapat 

dijumpai dalam setiap masyarakat di permukaan bumi ini. Pergeseran sosial tidak 

hanya terbatas pada kategori masyarakat moderen atau masyarakat yang dinamis, tapi 

pergeseran juga terdapat pada masyarakat tradisional. Melihat proses terjadinya 

pergeseran tersebut dan apa fungsi dengan peranan dari pergeseran sosial itu dalam 

kehidupan anggota masyarakat terjadi. Telah terjadi perombakan struktur, juga sistem 

nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu jenis pergeseran 

disebut juga revolusi, karena dalam sebuah pergeseran itu tidak saja dalam sistem 

pemerintah, sistem politik, sistem nilai dan lain-lain, telah dirombak dan diganti 

dengan suatu sistem yang baru. 

Gambar 6. Teknologi tradisional menyaring padi/mappagero ase. 
Sumber foto: dokumentasi pribadi (2022) 
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Dari dokumentasi di atas berbicara tentang suatu “pergeseran” yang melanda 

kehidupan masyarakat Bugis Makassar, kita tidak dapat melepaskan diri dari ruang 

lingkup sejarah politik yang telah mencatat peristiwa penting di kawasan manusia 

Bugis Makassar. Ini disebabkan karena peristiwa politik yang terjadi sejak 

pertengahan abad ke 17 sampai dengan perang kemerdekaan 1945, berkaitan erat 

dengan terjadinya berbagai pergeseran dalam sistem sosial manusia Bugis Makassar. 

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa:  

Saya rasa kelebihannya memberikan kontribusi pada petani lain seperti rasa 
persaudaraan, rasa kerjasama, rasa integritas tetap erat, tetap kita pertahankan 
pegang teguh pada setiap masyarakat petani. Adapun kekurangannya adalah 
terkikisnya suatu persepsi dimasyarakat itu sendiri biasa terjadi kesenjangan 
pekerjaan tradisi salah persepsi dimasyarakat misalnya adanya pergeseran 
tradisi Assitulungeng pada petani itu bisa kita anggap bahwa terkikisnya nilai-
nilai budaya atau nilai kearifan lokal pada suatu masyarakat.32 
 
Pergeseran itu tidak saja menyangkut pergeseran sistem sosial, akan tetapi 

juga menyangkut sistem pemerintahan, sistem pendidikan, nilai, pergeseran status 

dalam kehidupan masyarakat, munculnya kelompok sosial baru dalam masyarakat 

dan lain-lain. Dengan demikian tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa sebuah 

pergeseran yang melanda masyarakat Bugis Makassar sejak periode abad ke 17 

sampai pada abad ke 20 ini, adalah merupakan suatu pergeseran kehidupan manusia 

Bugis Makassar. Hal-hal yang mempengaruhi pergeseran tradisi Assitulungeng pada 

masyarakat petani dapat diperhatikan sebagai berikut : 

1. Faktor ekonomi 

                                                   
32Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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Untuk dapat melakukan dengan memberikan arti kepada hidupnya, manusia 

seperti segala makhluk yang lain, mesti hidup dahulu yaitu harus makan, harus 

mempertahankan hidupnya, dan seluas mungkin harus mengembangkan hidupnya. 33 

Manusia tidak bisa hidup dengan demikian tak mungkinlah ada hidup kebudayaan. 

Adanya faktor ekonomi adalah nilai pada hakekatnya dan dasar untuk seluruh 

kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan Tuhannya, maupun dalam 

kehidupannya sebagai makhluk yang berbudi dengan menciptakan sebuah 

kebudayaan dan hidup dalam kebudayaan.  

Faktor ekonomi mendorong manusia untuk mendapat guna sebanyak-

banyaknya dari sekitarnya agar ia sebaik-baiknya dapat mengembangkan hidup dan 

menyebarluaskan kebudayaannya dengan menyadari serta berserah diri kepada 

Tuhannya berhubung dengan tugas hidupnya di dunia. Menciptakan guna atau 

memakai alam sekitar itu tentulah tunduk kepada syarat dan norma yang menentukan 

kelakuan manusia supaya berhasil sebaiknya. Norma yang merupakan etik ekonomi 

yang bersifat efisiensi setingginya, yaitu dalam mengejar faktor ekonomi untuk 

mendapatkan guna, haruslah manusia hemat, cerdas, tidak membuang tenaga, modal, 

bahan, maupun waktu. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa:  

Dapat terjadi tidak bagusnya hubungan antara petani dengan petani yang satu, 
bisa menimbulkan sifat-sifat individualisme tidak saling kerjasama dalam 
melaksanakan pengolahan pertanian baik dari proses Maddoja Bine sampai 
menanam, baik dalam hal memberantas hama, terjadi persaingan padi itu dan 
terjadi keseragaman benih padi yang diatur pada sawah terjadi tumpang 
tindih, terjadi waktu musim panennya, itulah terkikisnya pergeseran dari suatu 

                                                   
33Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
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nilai tradisi Assitulungeng pada petani di Lempong.34 
 
Hubungan sosial masyarakat sebelum masuknya teknologi modern mereka 

dapat tolong-menolong (Assitulungeng) dengan yang lainnya dan belum 

mengedepankan faktor ekonominya. Misalnya saja dalam melakukan Maddoja Bine, 

penanaman padi mereka dapat bergotong-royong antara masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lainnya, contoh lainnya dalam hal proses panen padi. Adapun 

hubungan sosial masyarakat setelah masuknya alat teknologi pertanian modern yang 

sudah mengejar faktor ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa: 

Tidak seperti dulu, kalau ada pekerjaan seperti mau menanam padi tinggal 
memanggil orang atau biar tidak dipanggil datang sendiri turut membantu jadi 
kita bekerja gotong-royong dengan yang lainnya, sekarang orang bekerja 
masing-masing, sudah tidak ada istilah saling bantu-bantu, kalau mau 
memanggil orang untuk membantu harus juga dibayar orang tersebut. Petani 
di Lempong mengalami pergeseran signifikan, kalaupun ada pergeseran akan 
tetapi pergeseran itu diakibatkan oleh adanya burh-buruh tani yang ingin 
mendapatkan gaji pada lapangan kerja pertanian contohnya yang digaji 100 
ribu/hari, itulah contonh sebagian yang merubah tradisi Assitulungeng  pada 
lahan pertanian.35 
 
Hal tersebut terjadi karena masyarakat mengedepankan faktor ekonominya 

sehingga tradisi Maddoja Bine lambat laun digantikan oleh budaya baru yang dikenal 

dengan intensifikasi pertanian dipengaruhi munculnya berbagai varian bibit unggul 

yang dapat secara langsung meningkatkan hasil pertanian. Sekarang ini baik dari 

petani biasa maupun petani sukses sudah berfikir untuk meminimalisir pengeluaran 

dari segi materi misalnya mengundang banyak orang untuk membantu dari beberapa 

                                                   
34Wellang (58 Tahun), salah seorang petani di Lempong, Wawancara, di sawah, 2 Februari 

2022. 
35Lainta (68 Tahun), salah seorang petani di Lempong, Wawancara, di sawah, 24 Februari 

2022. 
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proses pertanian namun hal itu tidak bisa dipungkiri tradisi Assitulungeng tetap ada 

meskipun dalam jumlah orang yang sedikit. Berdasarkan keterangan dari hasil 

wawancara mengatakan bahwa :  

Sudah tidak bagus lagi karena tidak terlalu akrab dengan tetangga-tetangga 
petani karena kalaupun ada pekerjaan susah orang mau memanggil. Mau 
minta bantuan sudah tidak enak lagi karena harus dibayar pakai uang tidak 
seperti dulu kalau bekerja saling tolong-menolong (Assitulungeng) karena 
begitu juga ada pekerjaannya saling membantu tidak perlu dibayar, sekarang 
tidak butuh lagi tenaga karena sudah ada masing-masing alatnya yang bisa 
membantunya bekerja.36 

 
2. Faktor teknologi 

Segala alat yang dibuat manusia berdasarkan ilmu, yaitu pengetahuannya akan 

hukum dan bahan alam untuk memudahkan manusia memenuhi keperluannya dalam 

arti yang luas dinamakan sebagai teknologi. Teknologi merupakan suatu kelebihan 

istimewa manusia diatas hewan. Dengan teknologi yang memungkinkan manusia 

membuat alat sehingga dapat kita katakan bahwa tenaga dan kesanggupan anggota 

badan manusia menjadi tak terhingga memanjang maupun bertambah tenaga dan 

kecakapannya.  

Berkat teknologi tangan manusia dapat mencapai batu di bulan, beredar di 

bumi lebih cepat dari suara, mendengar suara yang berpuluh ribu kilometer jauhnya 

dan melihat yang kecil maupun yang paling besar seperti planet dan bintang. Dalam 

hubungan ini manusia menjadi suatu makhluk yang kreatif seperti dalam teknologi ia 

menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. 

                                                   
36Samsul (67 Tahun), salah seorang petani di Lempong menuturkan pergeseran 

Assitulungeng, Wawancara, di sawah, 25 Februari 2022. 
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Kecanggihan teknologi membuat tradisi memudar era global saat ini. Berdasarkan 

hasil wawancara mengatakan bahwa :  

Yang tidak memiliki alat teknologi modern mau tidak mau pasti menyewa 
karena sudah tidak lagi orang yang menggunakan alat tradisional seperti dulu. 
Kita sebagai kelompok tani harus saling membantu terjadi Assitulungeng 
dalam masyarakat yang tidak memiliki alat teknologi modern karena alat ini 
milik kelompok yang diberikan kepada warga untuk membantu masyarakat 
petani khususnya di Desa Lempong.37 
 
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa pendapat masyarakat 

dapat dikatakan bahwa apabila ada masyarakat yang tidak memiliki alat teknologi 

modern maka dapat menyewa alat masyarakat lain yang memiliki karena dalam 

perkampungan di Desa Lempong mereka saling membantu satu sama lain, namun 

dengan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan luas sawah mereka gunakan. Dalam 

hal ini bentuk bantuan Assitulungeng yang timbal balik antara masyarakat peminjam 

dengan yang meminjam. Selain itu, ada juga alat yang difasilitasi oleh pemerintah 

yaitu pemerintah memberikan bantuan alat teknologi modern kepada masyarakat 

setempat di Desa Lempong untuk mempermudah proses pengolahan sawah dan agar 

memberikan peluang kepada masyarakat agar lebih ke era teknologi modern yang 

canggih. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa :  

Iye masih karena jauh sebelum masuknya teknologi modern seperti traktor 
yang pemerintah berikan kepada masyarakat petani masih berjalan sampai 
sekarang dan masyarakat di sini masih swadaya atau saling tolong-menolong 
(Assitulungeng).38 
 

                                                   
37Samsul (67 Tahun), salah seorang petani di Lempong menuturkan Assitulungeng, 

Wawancara, di sawah, 25 Februari 2022. 
38Samsul (67 Tahun), Salah Seorang Petani Di Lempong, Wawancara, di sawah, 25 Februari 

2022. 
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Seiring pergeseran dan perkembangan zaman teknologi pertanian semakin 

maju, bukan hanya penemuan dari pupuk dan benih unggul tapi kini telah 

bermunculan alat pertanian super canggih seperti traktor sebagai alat pembajak sawah 

yang sebelumnya hanya menggunakan tenaga hewan seperti kerbau, sapi, dan kuda. 

Selain traktor muncul pula yang disebut mesin penanam hingga mesin perontok padi 

langsung terima beres hingga bulir padi masuk dalam karung. Bahkan kalau dulu alat 

angkut padi dari sawah ke pabrik atau ke rumah hanya menggunakan tenaga kuda 

yang bahasa Bugisnya disebut matteke’. 

Gambar 7. Teknologi modern/cross (angkutan gabah) 
Sumber foto: dokumentasi pribadi (2022) 
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Sekarang dengan berkembangnya infastruktur jalan, maka kendaraan berupa 

truk angkut padi menjadi lancar hingga ke pelosok daerah terpencil,39 sekalipun 

minimal menggunakan motor sehingga muncul profesi baru di kalangan anak muda 

sekarang yang disebut ojek padi/gabah (yakni jasa pengangkutan padi dengan 

menggunakan motor rakitan yang mirip motor balap/cross). 

3. Faktor teologis 

Manusia bukan hanya berhadapan dengan alam di sekitarnya, dan hasil yang 

diciptakannya, namun ia juga berhadapan dengan sesama makhluk manusia, manusia 

yang lain itupun bagian dari hakekat dalam kehidupan kebudayaan, sebab manusia 

tak dapat hidup sendiri, selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Jadi manusia 

harus menilai sesama manusia, dengan siapa ia harus hidup bersama dan bekerjasama 

melakukan tugasnya maupun mencapai nilai-nilainya. Dalam menghadapi sesama 

manusia, yang sama-sama diciptakan Tuhan sebagai khalifahNya, dapat dibedakan 

dua kemungkinan penilaian.  

Pada suatu pihak sesama manusia itu sama dengan diri kita sendiri, manusia 

yang sama nasibnya, diturunkan ke bumi dengan tiada diminta untuk waktu yang 

sudah dibatasi, di tengah keabadian Tuhan dan alam semesta yang tiada bermula dan 

tiada berakhir. Dalam hal ini tidak ada kemungkinan yang lain bagi manusia dari 

menerima nasibnya dan solider bantu-membantu sesamanya agar waktu yang pendek 

yang ditunjukkan baginya dalam kehidupan kebudayaan di dunia ini dapat dijalani 

                                                   
39Dengan adanya alat teknologi modern maka akan mempermudah dan tidak membuang-

buang waktu masyarakat. 
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bersama dengan sebaik-baiknya.  

Dalam nasib yang sama di bumi ini, ditengah kemahakuasaan dan rahasia 

kegaiban bagi manusia tak ada jalan yang lebih daripada sama kasih-mengasihi, sama 

tolong-menolong (Assitulungeng),40 sama solider untuk membuat waktu hidup di 

dunia ini sebaik-baiknya bagi bersama. Nilai tolong-menolong (Assitulungeng), yaitu 

kita sesama umat manusia menginginkan dan menikmati kesolideran di dunia ini. 

Sebagai manusia yang telah menerima nasibnya untuk membina kehidupan di dunia 

sebaik-baiknya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita bersama.  

Perasaan tolong-menolong (Assitulungeng) tentu berbeda-beda setiap 

individu, ada yang lebih rapat kepada kita, seperti orang tua kita. Tetapi tak adalah 

tugas yang lebih indah dan penuh arti bagi kita daripada berkasih-kasihan yang 

membuat orang saling mengasihi. Pada hakekatnya kita berkepentingan bersama dan 

seterusnya bekerjasama dengan segala manusia, dalam berbagai kelompok dan 

organisasi manusia, zaman kita menjadi kenyataan yang tak dapat dielakkan oleh 

mengecilnya dan merapatnya hubungan manusia oleh kecepatan lalulintas dan 

komunikasi berkat kemajuan ilmu dan teknologi. Dan tiap kelompok itu mempunyai 

susunannya, mempunyai nilai dan cita-citanya, mempunyai norma tersendiri.  

Nilai horizontal yang menghubungkan antara sesama manusia dalam 

kehidupan masyarakat ini adalah nilai solidaritas Assitulungeng. Kehidupan solider 

antara sesama manusia dalam suatu kelompok untuk melakukan berbagai pekerjaan, 

                                                   
40Tolong menolong (Assitulungeng) bisa saja berupa barang yang bermakna religius (zakat, 

sedekah dan sebagainya). 
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untuk mencapai berbagai nilai bersama, perlu ada organisasi masyarakat yang 

menyusun dan mengatur pekerjaan bersama antara anggota kelompok itu yang 

bertingkat-tingkat tentang hak dan tugasnya bergantung kepada luas lingkungan dan 

pentingnya pekerjaan.  

Dalam hubungan nilai solidaritas Assitulungeng yang horizontal membuat 

manusia kasih-mengasihi, bekerja sama dan tolong-menolong (Assitulungeng). Nilai 

tertinggi dalam Islam adalah nilai tolong-menolong (Assitulungeng). Menurut hemat 

penulis nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat 

Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena kebudayaan 

menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, 

kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu 

masyarakat satu dengan kelompok penduduk tertentu. Seluruh umat manusia 

dianggap sebagai satu kesatuan yang sama derajadnya sebagai khalifah. Semboyan 

bekerja sama dan berkasih sayang membantu sesama manusia seperti diucapkan 

dalam Zakat dan Fitrah adalah ciri-ciri dari kebudayaan Islam. Perkembangan 

teknologi dalam bidang pertanian hanya merubah tradisi tolong-menolong 

(Assitulungeng) dalam segi aktivitas pertanian, tetapi juga menambah semangat 

masyarakat untuk tolong-menolong (Assitulungeng) dari segi materi dalam bentuk 

zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa:  

Melakukan proses pergeseran tradisi Assitulungeng pada ritual petani, saya 
selaku kepala desa tidak ingin merubah tradisi Assitulungeng karena 
Assitulungeng ini sejak nenek moyang kita mencetuskan yang namanya 
Assitulungeng tapi kayaknya pada era sekarang ini terjadi pergeseran 
terkikisnya sifat solidaritas terutama dibidang pertanian dan juga harus 
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ditanamkan rasa Assitulung-tulungeng kepada masyarakat itu sendiri 
khususnya dimasyarakat petani.41 
 
Meningkatnya teknologi, memacu pula meningkatnya penghasilan. 

Meningkatnya penghasilan memacu pula kesatuan petani untuk berzakat, sehingga 

tradisi (Assitulungeng) semakin meluas. Masyarakat yang menengah kebawah akan 

sangat tertolong dengan meningkatnya semangat zakat petani. Karena hal itu bisa 

sangat menolong mereka untuk makan, dan keperluan sehari-harinya. Dalam 

masyarakat Desa Lempong cenderung  dengan pemikirannya masih alami karena 

belum mendapat pengaruh dari luar, di alam pikiran masyarakat desa tradisi sudah 

turun temurun.  

Tradisi dilakukan baik kelompok, keluarga maupun perorangan. Dilakukan 

guna menebus dosa, kesalahan, menyingkirkan keburukan dan mendapatkan 

ketentraman, kekuatan batin, keberanian dalam menapak hidup ke depan. 

Serangkaian tradisi dilakukan untuk membina hubungan yang baik dengan sang 

penguasa alam semesta.42 Salah satu tradisi tersebut yang masih melagenda hingga 

saat ini adalah maddoja bine meskipun hanya dilestarikan ole kelompok masyarakat 

Bugis saja.  

Tradisi ini sudah lama meredup bukan hanya disebabkan munculnya varian 

unggul dan program intensifikasi pertanian serta majunya teknologi pertanian tapi 

juga disebabkan oleh pandangan sebagian besar umat Islam menganggap ritual  

                                                   
41Abdul Karim Nur (48 Tahun), sebagai kepala desa Lempong, Wawancara, dikediaman 

Lempong, 7 Februari 2022. 
42Kehidupan masyarakat yang sifatnya dinamis dari gelombang yang selalu bergerak dan 

tidak mau tenang itulah yang mempengaruhi jiwa dan pikirannya untuk bersedakah. 
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maddoja bine itu bertentangan dengan syariat Islam bahkan dianggap bid’ah dan 

sesat. Alasan penolakan oleh sebagian umat Islam terhadap tradisi maddoja bine 

karena dianggap sebagai bagian dari budaya singkritisme yang sarat dengan bid’ah. 

Padahal jika diteliti secara mendalam akan maksud ritual maddoja bine ternyata sarat 

dengan nilai budaya Islam yang patut dilestarikan dari waktu ke waktu sesuai 

perkembangan dan kemajuan masyarakat pendukungnya. Bukankah jalan menuju 

Tuhan tidak sempit tapi luas, tidak hanya satu tapi banyak.  

Kesempitan dalam berpikirlah yang membuat Tuhan menjadi banyak dan 

kebenaran hanya satu ialah yang terdapat pada diri sendiri. Faktor agama ikut 

berpengaruh terhadap keberadaan maddoja bine yang dianut mayoritas masyarakat 

Bugis. Pemahaman agama seperti itu merupakan elemen eksternal yang turut andil 

menyebabkan pudarnya eksistensi tradisi. Akibatnya para petani kemudian umumnya 

tidak lagi melaksanakan tradisi maddoja bine. Sementara itu sebagian petani tetap 

melakukan maddoja bine namun memasukkan nilai budaya Islam seperti mengganti 

pembacaan sureq La Galigo dengan pembacaan al-qur’an, barazanji, serta zikir, dan 

salawat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam bab IV 

mengenai pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani di desa Tonrong 

Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Wujud tradisi Assitulungeng pada petani di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

Aktivitas wujud Assitulungeng merupakan kehidupan orang Bugis yang 

dijadikan sebagai jati diri, pola pikir, dan pembentuk nilai leluhur bagi orang Bugis. 

Adapun wujud tradisi Assitulungeng bagi masyarakat Bugis yaitu: bergotong royong 

merupakan kegiatan petani dalam mengerjakan sesuatu secara bersama saling bahu 

membahu, dan mengerjakan secara suka rela. Kesadaran bermasyarakat bahwa 

sebagai manusia hidup berdampingan tanpa ada perbedaan diantara kita. Memupuk 

kebersamaan masyarakat petani dengan mengadakan syukuran atau Manre Sipulung 

dengan membawa sembako yang ditandai adanya patungan.  

2. Proses tradisi Assitulungeng pada petani di Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 

Proses tradisi Assitulungeng merupakan tradisi lokal yang terwariskan dari 

nenek moyang. Masyarakat Tonrong Lempong yang dulunya terkenal dengan adanya 
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tradisi lokal Maddoja Bine merupakan salah satu ritual Assitulungeng petani. Biasa 

dilaksanakan petani Bugis sebagai bentuk penghormatan ke Sangiang Sri (Dewi padi 

dalam keyakinan orang Bugis). Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu: mengampo 

bine, mappaddakkala atau mappabingkung, massisi dengan kegiatan mattaneng, 

aktivitas maddongi, dan berakhir mappamula ase. 

3. Pergeseran tradisi Assitulungeng pada masyarakat petani di Desa Tonrong 

Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo 

Ditengah kemahakuasaan dan kegaiban bagi manusia tak ada jalan yang baik 

daripada kebersamaan dalam uluran kasih mengasihi. Perkembangan teknologi dalam 

bidang pertanian hanya merubah tradisi Assitulungeng dalam segi aktivitas pertanian, 

disamping menambah semangat masyarakat dalam kasih mengasihi dari segi materi 

yang berbentuk zakat, infak, dan sedekah. Meningkatnya penghasilan masyarakat 

petani memacu pula kesatuan untuk berzakat, sehingga tradisi Assitulungeng semakin 

meluas. 
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Lampiran 1: 

Foto pada saat proses wawancara Kepala Desa & pemuka adat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

Foto pada saat wawancara warga petani sukses & petani biasa. 
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Gambar  Sawah di Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo & proses 
wawancara warga petani. 
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Foto pasca panen padi & persiapan makan bersama (Manre Sipulung). 
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Gambar  Sawah yang mau di panen. 
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Foto pada saat persiapan (Assitulungeng) & makan bersama (Manre Sipulung). 
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