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ABSTRAK 

Nama : Andi Rosmawati  

Nim : 30400118011 

Judul : Pengintegrasian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat 

Adat Ammatoa dalam Interaksi Sosial di SMAN 18 

Bulukumba 

Skripsi ini mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana proses 
pewarisan nilai-nilai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa di SMAN 18 
Bulukumba. 2) Bagaimana proses pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 
Ammatoa dan nilai-nilai umum yang diajarkan di SMAN 18 Bulukumba. 3) Apa faktor 
pendukung dan faktor penghambat pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 
Ammatoa dalam interaksi sosial di SMAN 18 Bulukumba. 

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (fild research) jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis. Data dari hasil 
penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode yang menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses Pewarisan nilai kearifan lokal 
masyarakat adat Ammatoa di SMAN 18 Bulukumba sangat di pengaruhi oleh upaya guru 
memanfaatkan kondisi untuk mendapatkan kepercayaan para peserta didik, dalam hal ini 
kepercayaan memberikan  peneladanan sikap terhadap peserta didik, agar dapat menjadi 
usaha sadar yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 
Ammatoa. Nilai-nilai yang diwariskan antara lain Pammopporang, Sipakatau,Sipakainga, 
dan Tallasa Kamase-mase. 2) Proses pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat 
adat Ammatoa di SMAN 18 Bulukumba yakni pengintegrasian nilai Tallasa Kamase-mase 
dengan nilai aturan yang berlaku dalam lingkungan sekolah, merupakan suatu proses 
pengubahan perilaku untuk mendewasakan dan melatih peserta didik menjadi lebih baik lagi. 
Proses pengintegrasian nilai tallasa kamase-mase dapat dilakukan dengan berbagai cara 
melalui nilai dari korelasi mata pelajaran yang terkait seperti ilmu pengetahuan sosial, 
bahasa daerah, dan seni budaya. 3) Faktor pendukung dan penghambat pengintegrasian : a) 
Faktor pendukung, komitmen yang luar biasa dari para pendidik dengan peran yang penting 
dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi 
sosial di sekolah, mengajarkan dan memberikan arahan untuk pembentukan karakter siswa, 
serta dukungan  pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. b) faktor penghambat 
pembahasan mengenai nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri yang masih di anggap kurang 
menarik oleh peserta didik dan kurangnya  bahan bacaan terkait nilai-nilai lokal yang 
tersedia di perpustakaan sekolah.  

Implikasi diharapkan : 1) Demi mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam 
interaksi sosial guru diharapakan   mampu berbuat lebih baik lagi dan selaras dengan sikap dan 
perilaku. 2)  Memberi perhatian khusus pada siswa yang kurang berminat terhadap nilai-nilai 
kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa. 3) Adanya kerja sama antara semua pihak, baik 
kepala sekolah, guru, dan kesadaran peserta didik untuk mencapai tujuan dari nilai-nilai luhur 
budaya lokal yang diterapkan dalam interaksi sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang telah diberikan berbagai potensi.
1
 

Setidaknya manusia diberikan panca indera dalam hidupnya, yang tentunya potensi 

yang dimilikinya harus digunakan sebaik mungkin. sebagai pedoman dalam 

menjankan kehidupanya. Upaya memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki sebagai 

manusia, tentunya harus ada sesuatu yang mengarahkan dan membimbingnya, agar 

hal tersebut dapat berjalan terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Setiap bagian dalam siklus kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari 

faktor sosial dan budaya. Selama aktivitas manusia, tidak mungkin terlepas dari 

kelompok manusia lainnya.
2
 Manusia adalah mahluk sosial karena memerlukan 

kehadiran dan bantuan serta peran orang lain.  

Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini yaitu terkikisnya 

identitas bangsa dan meningkatnya identitas baru yang dibentuk dunia global, akibat 

adanya perubahan nilai dalam berinteraksi sosial. Seperti, melunturnya rasa ketidak 

hormatan, kurangnya rasa saling menghargai, hilangnya solidaritas, ketidak pedulian 

antar sesama, dan kurangnya empati dalam membantu, dan lainya. Jika masalah ini 

tidak dikendalikan maka mengakibatkan melemahnya budaya dalam berinteraksi 

sosial. Satu sisi budaya global dapat membuka cakrawala ideologis masyarakat, 

namun disisi lain dapat meracuni kehidupan generasi muda, yang terlihat dari 

                                                           

1Said Agil Husain Al-Munawir, Fikh Hubungan Antar Agama, (Cet. II; Jakarta: Ciputra Press, 

1999), h. 77. 

2
Dewi Lestari, “Interaksi Sosial dan Pesan Budaya Sebagai Landasan Pendidikan”. Jurnal 

Pendidikan, Vol. XII, No. I  (2019), h. 135-140 . 
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kehidupan yang dapat melahirkan kebudayaan global oleh sebab itu, pentingnya akan 

pemahaman identitas suatu bangsa yang menjadi landasan kuat sebagai benteng 

pertahanan dalam melindungi pengaruh negatif kebudayaan global, sehingga nilai 

dalam perilaku interaksi sosial tetap terjaga dengan mengedepankan rasa saling 

menghormati dan menghargai, menjungjung tinggi nilai kejujuran, sopan santun dan 

solidaritas. 

Warisan dan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam menumbuhkan dan 

membangun jati diri. Budaya memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk 

karakter bangsa yang tergerus oleh pengaruh global. Tantangan kehidupan global 

menuntut generasi muda yang berkepribadian, mandiri, kreatif, dan bersemangat 

(motivasi), dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, bukan 

hanya generasi muda yang menguasai pengetahuan teknis, tetapi lemah akan 

kepribadiannya.
3
 Karunia keragaman budaya juga kondisi tersebut diperkaya dengan 

hadirnya beberapa kearifan lokal masyarakat adat. 

Kearifan lokal masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat dengan 

sistem sosial yang mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Masyarakat adat 

memilih jalan hidupnya sendiri, dari pada mengikuti kebudayaan mayoritas. 

Perbedaan ini membuat masyarakat adat sebagai komunitas minoritas dan dipandang 

berbeda dari masyarakat umumnya yang bertindak sebagai mayoritas. Tidak 

berlebihan jika dikatakan masyarakat adat merupakan para penjaga warisan. Kearifan 

lokal merupakan pandangan setempat yang sifatnya penuh kearifan, bijaksana,  

bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal juga 

                                                           

3Warigan, “Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning 

Bawana”, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol IV, No. 3 (2012), h. 331. 
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dipengaruhi oleh kebudayaan dari masing-masing daerah, sehingga keanekaragaman 

budaya akan berpotensi menghasilkan kearifan lokal yang memiliki ciri khas yang 

berbeda-beda. Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia, diantaranya terdiri atas sistem budaya lokal yang lahir dan 

berkembang di setiap suku bangsa di Indonesia.
4
  Keanekaragaman budaya yang 

beragam semestinya dapat menjadikan masyarakat menjadi satu dan memegang 

tinggi toleransi antar budaya yang berbeda, sehingga dapat menjadikan hubungan 

antar masyarkat menjadi harmonis seperti yang terkandumg dalam QS. Al-Hujurat/49 

: 13. 

 

لَ لِتَعَارَفوُْا ۚاِنَّ 
ِٕ
كبََاۤى اُهثْىٓوَجَعَلنْٓكُُْ شُعُوْبًا وَّ ن ذَكَرٍ وَّ اَ النَّاسُ اِنََّّ خَللَْنٓكُُْ مِّ َيُّه نْدَ اكَْرَمَكُُْ عِ يٰٓٓ

ِ اَتلْٓىكُُْ اِۗن َ علَِيٌْْ خَبِيٌْ  الّلّٓ   الّلّٓ

Terjemahnya: 
Wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
maha mengetahui, maha teliti.

5
 

Surah Al Hujurat ayat 13 dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa 

sesungguhnya semua manusia derajat kemanusiaanya sama disisi Allah, tidak ada 

perbedaan antara satu suku dan yang lainya dan tidak ada perbedaan pada nilai 

                                                           

4Latifah Nuraini, “Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Matematika SD/MI 

Kurikulum 2013”, Jurnal Pendidikan Matematika, vol I. No 2. (2018), h. 9. 

5
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya  (Bandung : Syamil Qur‟an 2012),  

h.517. 
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kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya orang yang paling mulia 

di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.
6
 

Proses terbentuknya suku bangsa terjadi akibat interaksi antar individu dan 

antar kelompok manusia sehingga membentuk satu komunitas sosial yang lebih 

besar. Manusia ditakdirkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling 

mengenal, hal ini berarti bahwa memiliki kecenderungan untuk memperkenalkan 

dirinya dan mengenal orang lain, yang mungkin lebih populer dengan istilah proses 

sosialisasi, sosialisasi tidak akan terwujud tanpa adanya proses interaksi.
7
  

Interaksi sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa media sosialisasi yang 

dapat mempengaruhi kepribadian seperti, keluarga, teman, sekolah, media massa, dan 

lingkungan kerja. Memasuki abad ke 21 yang dikenal dengan zaman terbuka atau era 

lintas batas (globalisasi) yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berdampak terhadap perubahan perilaku sosial manusia. kehidupan 

masyarakat juga akan mengalami banyak perubahan hasil dari era globalisasi, yang 

memiliki berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. 

Pengaruh tersebut sangat mudah masuk melalui berbagai alat digital seperti telepon 

pintar, televisi dan masih banyak lagi. Sangat penting bagi masyarakat untuk 

menerapkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar perilaku positif dalam melakukan 

interaksi di dunia sosial. 

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, bukan hanya berfokus pada ajaran 

agamanya masing-masing tetapi juga berlandaskan pada kearifan lokal (local genius) 

                                                           

6M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati 2002), h. 263. 

7
Asrul Muslim, “Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis”. Jurnal Diskursus Islami, vol 

I, No. 3, (Desember 2013), h. 485. 
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yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.
8
 Masuknya berbagai macam budaya 

luar dalam lingkungan masyarakat, terutama pada lingkungan sekolah membuat 

perubahan pada pola interaksi sosial, baik pada interaksi sosial antar siswa maupun 

siswa dengan guru. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa menjadi fokus penanaman sebagai pedoman dalam berinteraksi antar 

sesama dalam lingkungan sekolah.  

Nilai-nilai moral yang berdasar pada kearifan lokal (local genius) memegang 

konstribusi yang sangat esensial, tidak hanya dalam komunikasi  sosial tetapi juga 

dalam menjaga kesatuan dan integritas bangsa yang hidup dibawah terjangan ideologi 

agama yang berlainan.
9
 Perbedaan Ideologi agama di dalam masyarakat jika tidak 

diperkuat dengan nilai moral yang berbasis kearifan lokal, akan mudah menimbulkan 

konflik. 

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa percaya dengan istilah 

pasang yang mengandung nilai dan adat istiadat yang melingkupi aktivitas yang 

mereka lakukan. Nilai-nilai yang terkandung meliputi siri’ (malu), kasipali 

(pantangan), kejujuran, sa’bara (sabar), tabe’ (permisi), rera (menolong), dan tallasa 

kamase-mase (hidup sederhana), yang harus dimiliki setiap masyarakat adat 

Ammatoa nilai tentang rasa yang dianggap sebagai nilai positif dan berharga bagi 

kehidupan mereka. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa perlu 

diintegrasikan atau ditanamkan dalam proses interaksi sosial di sekolah, sebab nilai 

                                                           

8Warigan, Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Provinsi DIY dalam 

Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY Menuju Tahun 202, (Cet I, Yogyakarta : Biro 

Administrasi Pembangunan, 2010), h. 7. 

9Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa, Moh. Zamroni, Kajian Budaya Lokal, (Cet, I; Bandung: 

Pangan Press; 2019), h. 47. 
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kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dinilai sangat relevan untuk ditanamkan 

pada para peserta didik saat ini.  

Nilai-nilai kearifan lokal yang lama kelamaan terancam punah membuat 

kecemasan tersendiri akan kelanjutan generasi bangsa akibat dari dampak negatif 

kebudayaan asing yang merubah sikap dalam berinteraksi, untuk itu diperlukan media 

yang dapat mewariskan dan menanamkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat dan 

salah satunya melalui lembaga formal atau sekolah.  

Proses pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam pengemasan bahan mata pelajaran 

formal, pembelajaran non formal, menjalin hubungan harmonis dengan memberikan 

arahan dan untuk menyeleksi nilai. Sehingga pembelajaran tidak menitikberatkan 

pada pendidikan intelektual kecerdasan anak, tetapi juga pada perkembangan 

kepribadian secara menyeluruh terhadap kepribadianya, sehingga dapat menjadikan 

dirinya menjadi manusia arif dan bijaksana. 

Salah satu sekolah yang dekat dengan kearifan lokal adat Ammatoa dan di 

duga melaksanakan pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa adalah SMAN 18 Bulukumba dikarenakan lokasi SMAN 18 Bulukumba 

masih berada di kawasam wilayah Ammatoa. Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di lokasi tersebut, oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pengintegrasi 

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ammatoa dalam Interaksi Sosial di SMA 

Negeri 18 Bulukumba”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskribsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian adalah batasan bagi penulis agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Maka penelitian ini difokuskan pada proses interaksi sosial dengan 

menerapkan nilai yang terkandung dalam  pasang adat Ammatoa yaitu sikap tolong 

menolong (rera), hidup sederhana (tallasa kamase-mase), kejujuran dan saling 

menghargai dalam lingkungan SMAN 18 Bulukumba. 

 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan berdasarkan 

substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini maka penulis 

memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Pengintegrasian 

Pengintegrasian merupakan proses penyatuan nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat adat Ammatoa dengan sistem pengajaran di SMAN 18 Bulukumba.  

b. Kearifan Lokal 

Kearifan Lokal merupakan kebiasaan atau budaya yang telah diterapkan oleh 

para leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dipertahankan sampai 

sekarang, dalam hal ini merupakan kearifan lokal adat Ammatoa, yaitu tallasa 

kamase-mase (hidup sederhana), Sipakainga (saling mengigatkan), Pammopporang  

(memaafkan), dan Sipakatau (saling menghargai). 

c. Masyarakat Adat Ammatoa 
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Masyarakat adat Ammatoa adalah masyarakat adat suku Kajang yang masih 

erat kebudayaannya dalam menjaga dan melindungi peradaban mereka sampai saat 

ini. 

d. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan yang terjadi di lingkungan 

sekolah yang dilakukan oleh siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun 

hubungan yang dilakukan secara berkelompok baik dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung dan menghasilkan respon balik antara yang satu dengan yang 

lainya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa di SMAN 18 Bulukumba? 

2. Bagaimana proses pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa dan nilai-nilai umum yang diajarkan di SMAN 18 Bulukumba? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengintegrasian nilai-nilai kearifan 

lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial di SMA Negeri 18 

Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka 

Peneliti mengambil informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sabagai 

dasar perbandingan, baik dari kekurangan ataupun kelebihan yang sudah ada. Peneliti 

juga mencari informasi dari buku-buku maupun skripsi, untuk memperoleh informasi 
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yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan 

untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Novia Fitri Istiawati 2016 dengan 

judul, Pendiidkan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa dalam 

Menumbuhkan Karakter Konservasi. Metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif dan metode etnografi. Melalui implementasi pendidikan kearifan lokal 

diharapkan tercipta sistem pendidikan yang mampu menyiapkan sumber daya 

manusia berkualitas dan siap bersaing di era global, namun memiliki nilai-nilai 

karakter, kepribadian, moral, dan etika yang baik. Melalui pendidikan karifan lokal 

diharapkan potensi dan kekayaan daerah dapat dikembangkan secara optimal bagi 

kepentingan masyarakat. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya membahas 

mengenai menumbuhkan karakter konservasi sedangkan penelitian ini membahas 

interaksi sosial di lingkungan sekolah.
10

 

  Kedua penelitian yang dilakukan Supriadi 2013 dengan judul, Kearifan Lokal 

Suku Kajang dalam Penataan Kajang. Ajaran pasang ri Kajang dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan pesan berupa pengetahuan lokal, seperti nilai kamase-

mase yang mengangkat tentang kebersahajatan dan pemanfaatan ruang dengan asas 

secukupnya. Kemudian didialogkan dengan teori perencanaan yang 

mempertimbangkan aspek pertimbangan budaya lokal dalam perencanaan. Persamaan 

Penelitian dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas nilai-nilai kearifan 

lokal Kajang, perbedaan penelitian sebelumnya membahas penataan Kajang, 

                                                           

10Novia Fitri Istiawati, “Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat 

Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi, Jurnal Cendikia”. Vol. X, No 1, (2016), h. 10. 
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sedangkan penelitian ini membahas pengintegrasian nilai Kearifan lokal Ammatoa 

dalam interaksi sosial.
11

 

Ketiga penelitian yang dilakukan Idham Misbah, dan Andi Wahyudi Adriyan 

2020 dengan judul Gaya Hidup Kamase-Masea (Simplicity) Masyarakat Suku 

Ammatoa Kajang. Menggunakan metode dekskriptif kualitatif,  pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan sosiologis karena menggunakan pendekatan sosiologis 

dapat dipahami tentang masyarakat pada umumnya. Persamaan penelitian dengan 

penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaan penelitian 

sebelumnya yakni menggunakan teori konsesnsus sedangkan penelitian ini 

menggunakan teori interaksionisme simbolik.
12

 

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Sudirman 2017 dengan judul Proses 

Interaksi Sosial Komunitas Adat Kajang di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa interaksi sosial 

komunitas adat Kajang di Desa Tanah Towa berpegang pada pasang ri Kajang yakni 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 

kelompok.
13

 Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas 

interaksi sosial, perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian yaitu di 

Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sedangkan lokasi 

penelitian ini dilakukan di SMAN 18 Bulukumba 

                                                           

11Supriadi Takwim, Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Penataan Kajang, (Jurnal 

Universitas Gajah Mada  2013), h. 32. 
12

Idham Misbah, dan Andi Wahyudi Adriyan, Gaya Hidup Tallasa Kamase-Masea 

(Simplicity) Masyarakat Suku Ammatoa Kajang, 2017, h. 11. 

13Sudirman, “Proses Interaksi Sosial Komunitas Adat Kajang di Desa Tanah Towa Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2017),  h. 4. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang 

dikemukakan pada sub masalah maka penulis mengemukakan: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat 

adat Ammatoa di SMAN 18 Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui proses pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal Ammatoa 

dan nilai-nilai umum yang diajarkan di SMAN 18 Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengintegrasian nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial di SMA Negeri 18 

Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara 

lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Menambah pengalaman penulis di lapangan, dan berguna sebagai referensi atau 

tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan 

datang. 

2) Menambah wawasan pemikiran tentang pengintegrasian nilai-nilai kearifan 

lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial di SMA Negeri 18 

Bulukumba. 

3) Penelitian ini dituntut untuk menjadi referensi pengembangan keilmuan yang 

bersangkutan dengan teori-teori sosial dalam sosiologi. 
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b. Kegunaan Praktis  

1) Melalui penelitian ini diharapkan mampu memperkaya basis pengetahuan 

tentang pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam interaksi sosial di 

lingkungan sekolah. 

2) Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam ilmu tentang proses 

pengintegrasikan nilai-nilai kerifan lokal dalam lingkungan sekolah. 

3) Penelitian ini sangat diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) 

pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Universitas Negeri Islam Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengintegrasian 

1. Pengertian pengintegrasian  

Pengintegrasian berasal dari kata integrasi yang berarti keseluruhan. Istilah 

pengintegrasian memiliki makna pembauran atau penyatuan menurut unsur-unsur 

yang tidak sama sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
1
 Secara harfiah 

pengintegrasian berlawanan dengan perpecahan, suatu perilaku yang meletakkan tiap 

bidang pada kotak yang berlainan.  

Pengintegrasian mempunyai persamaan dengan perpaduan, penyatuan, dan 

penggabungan, dari beberapa objek. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Poerwandarminta yang dikutip Trianto, yakni pengintegrasian merupakan penyatuan 

agar menjadi kesatuan atau kebulatan yang utuh.
2
 Pengintegrasian menurut Sanusi 

merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan tercerai berai.  

Pengintegrasian mencakup keperluan atau kelengkapan setiap anggota yang 

membentuk suatu kesatuan dengan menciptakan ikatan yang baik, harmonis dan 

mesra antara anggota kesatuan.
3
 Istilah pengintegrasian digunakan pada banyak 

situasi yang berhubungan dalam hal pengaitan dan penyatuan beberapa unsur yang 

dianggap berbeda, baik dari segi sifatnya, nama jenis dan sebagainya.  

 

 

                                                           

1Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet, I; Jakarta; Balai Pustaka, 2007),  h.437. 
2Zinal Abidin Bagir, Integrasi Ilmu dan Agama, (Cet, I; Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. 

24. 

3Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktik, (Cet. I; Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2007) ,  h. 245. 
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2. Syarat Terjadinya Pengintegrasian 

Adapun syarat sehingga terjadinya pengintegrasian antara lain: 

a. Masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling memenuhi kebutuhan 

mereka. 

b. Masyarakat berhasil membuat kesepakatan (konsensus) bersama mengenai 

nilai dan norma yang berlaku. 

c. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara teratur. 

3. Bentuk-Bentuk Pengintegrasian 

Adapun bentuk-bentuk dari pengintegrasian antara lain: 

a. Pengintegrasian normatif, integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma 

yang berlaku di masyarakat. 

b. Pengintegrasian fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya 

fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. 

c. Pengintegrasian koersif, integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan 

yang dimiliki penguasa. 

4. Faktor-faktor Pendorong Pengintegrasian  

Adapun beberapa faktor pendorong pengintegrasian, yaitu: 

a. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda 

b. Kesempatan yang sama pada bidang ekonomi 

c. Menumbuhkan sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayannya 

d. Menumbuhkan sikap yang terbuka pada golongan yang memiliki kekuasaan 

e. Adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan 

f. Adanya musuh bersama dari luar. 
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B. Kearifan Lokal  

1. Pengertian Kearifan Lokal 

Menurut kamus Inggris-Indonesia kearifan lokal terdiri atas dua kata yakni 

kearifan (wisdom) dan lokal (local). Lokal berarti setempat dan wisdom berarti 

kebijaksanaan. Local wisdom dapat diartikan sebagai gagasan, pandangan, nilai lokal 

yang sifatnya bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan 

dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Menurut Fajriani dalam bukunya Peranan 

Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter.
4
 Kearifan lokal adalah pedoman hidup 

dan ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat strategi kehidupan yang berwujud 

aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan menjadi solusi dalam 

menjawab permasalahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

Kearifan lokal adalah identitas budaya suatu bangsa yang menyebabkan 

bangsa tersebut mampu menyerap atau mengelola kebudayaan yang berasal dari luar 

atau dari bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.
5
 Kearifan lokal 

merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan 

secara turun temurun. Kelangsungan kearifan lokal tercermin pada nilai-nilai yang 

berlaku pada sekelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai tersebut akan menyatu 

dengan kelompok masyarakat dan dapat dilihat melalui sikap dan tingkah laku 

masyarakat dalam keseharianya. 

Kearifan lokal merupakan identitas suatu bangsa yang tumbuh dan 

berkembang ditengah masyarakat baik dalam bentuk tata aturan norma, kebudayaa, 

                                                           
4Fajriani,Ulfa. ”Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter”, Jurnal Sosio 

Didaktika, Vol. IV, No. 2 (Januari 2014), h. 124-130. 

5Wibowo Agus, Gunawan. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah, (cet,I: 

Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2015), h. 15. 
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bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan untuk mempertahankan diri dari kebudayaan 

asing yang memiliki dampak buruk. 

Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat adalah bukti bahwa dalam 

kehidupan masyarakat terdapat budaya yang mengikat dan bertujuan untuk memenuhi 

kepentingan bersama. Karena dalam budaya terdapat nilai yang senantiasa 

mendukung terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
6
 Nilai-nilai budaya 

dan kearifan lokal dapat di integrasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga 

diperlukan upaya dalam bentuk transformasi nilai-nilai kearifan lokal dalam 

masyarakat, agar masyarakat dapat mempertahankan dan melaksanaka nilai-nilai 

kearifan lokal tersebut. Kearifan lokal menggambarkan bagaimana orang berperilaku 

dalam menghadapi perubahan pada lingkungan fisik. Pengetahuan lokal merupakan 

hasil dari proses dialektika antar individu dan lingkungan. Pengetahuan lokal 

merupakan respon dari individu terhadap kondisi lingkungan.  

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu kekayaan lokal yang memiliki 

kebajikan hidup, pandangan hidup, (way of life) yang mengakomodasi kebijakan 

(wisdom) dan kearifan hidup. Budaya lokal di Nusantara dikenal dengan kearifan 

lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, kasih sayang dan peduli, 

percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, 

baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Pada umumnya etika dan 

nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan secara turun temurun, dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. 

                                                           

6Rasid Yunus, Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Lokal Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa 

Studi Empiris Tentang Huluy, (Cet I ; Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 17. 
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Kearifan lokal muncul sebagai hasil dari proses kerja kognitif individu dengan 

tujuan menyesuaikan nilai yang dianggap sebagai pilihan yang paling tepat bagi 

mereka.
7
 Kelompok pengetahuan lokal adalah usaha untuk menghasilkan nilai-nilai 

bersama sesuai dengan pola hubungan (pengaturan) yang telah mapan dalam suatu 

lingkungan. Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang jelas berasal dari 

periode masa lalu dan berkembang bersama dalam lingkungan masyarakat. 

Kearifan lokal tentu memiliki aturan-aturam khusus. Aturan khusus yang 

dimaksud adalah aturan-aturan yang mengatur aktivitas-aktivitas yang sangat jelas 

dan terbatas pada ruang lingkup kehidupan kemasyarakatan. Pada tingkat aturan 

khusus ini sifatnya sangat kongkrit dan tidak terpisahkan dengan sistem hukum dan 

kehidupan masyarkat.
8
 Aturan khusus yang tidak terkait langsung dengan sistem 

hukum adalah sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Seperti seorang anak 

mencium tangan orang tua, hal seperti ini tidak diatur secarar tertulis namun 

dilakukan. 

2. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal  

Kearifan dalam arti luas bukan hanya berupa kebiasaan dan nilai budaya. 

Melainkan mencakup semua unsur gagasan, termasuk keterkaitan teknologi, 

kesehatan, dan estetika.
9
 Sedyawati mengemukakan kearifan lokal dapat menjabarkan 

seluruh warisan budaya, baik yang tangible maupun intangible. 

 

                                                           

7Novia Fitri Istiawati, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat 

Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi, h. 5.  

8Santri Sahar , PengantarAntropologi Integrasi Ilmu dan Agama, (Cet I ; Makassar: Carabaca, 

2015), h. 105. 

9Sedyawati, Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah, (Cet I ; Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 16-25. 
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a. Kearifan lokal berwujud nyata (tangible), meliputi aspek-aspek berikut: 

1) Tekstual, yang meliputi sistem nilai, peraturan khusus yang dituangkan ke 

dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional 

primbon, penanggalan dan prasi (budaya yang di tulis pada lembaran daun 

lontar) 

2) Bangunan, bangunan tradisional yang kebanyakan berarsitektur tradisional 

mencerminkan bentuk kearifan lokal. Bangunan vernakular memiliki ciri khas 

karena proses perkembangan yang mengikuti nenek moyang, baik dari segi 

pengetahuan, pengalaman hingga teknik yang digunakan. 

3) Benda cagar budaya, berupa benda alam atau benda buatan manusia, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau sisa-

sisanya yang mamiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah 

perkembangan manusia. 

b. Kearifan lokal yang tidak berwujud (intangible) 

Bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud, berupa petuah yang di sampaikan 

secara lisan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Berbentuk lagu-lagu dan 

mengandung nilai ajaran tradisional.
10

 Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang 

tak berwujud lainnya, nilai sosial yang diwariskan dalam bentuk lisan yang 

diturunkan secara turun temurun. 

3. Ruang Lingkup Kearifan Lokal 

Kearifan lokal memiliki cakupan yang sangat banyak dan beragam sehingga 

sulit untuk mempersempitnya. Warigan mengatakan kearifan lokal lebih memusatkan 

                                                           

10Sedyawati, Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah, (Cet I ; Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 16-25. 



19 
 

 
 

terhadap letak dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus berupa kearifan yang 

diturunkan dari generasi ke generasi.  

Setiap kehidupan manusia terdapat kearifan lokal yang dimana kearifan lokal 

tersebut tumbuh pada pemikiran dan perilaku.
11

 Semua aspek kearifan lokal sangat 

sulit untuk dipisahkan, jika ada salah satu yang hilang maka kearifan lokal tersebut 

akan menjadi pudar. Cakupan kearifan lokal dapat meliputi: 

a. Pemikiran, sikap, dan berolah seni. Tindakan dalam berbahasa, bersastra, seperti  

karya sastra bernuansa filsafat dan sebagainya. 

b. Pemikiran, sikap, dan tindakan dalam berbagai artefak budaya, seperti pedang, 

candi, dekorasi, lukisan, dan sebagainya.  

c. Pemikiran, sikap, dan tindakan sosial dalam masyarakat, seperti sopan santun.  

Kearifan yang tidak telihat dapat berupa gagasan mulia, yang dijadikan sebagai 

motivasi untuk membangun diri, mempersiapkan hidup yang bijaksana, dan 

berjiwa mulia.
12

 Sebaliknya kearifan lokal yang meliputi hal-hal fisik dan 

simbolik, patut diartikan kembali agar mudah untuk dipahami dan diterapkan 

dalam kehidupan. 

C. Interaksi Sosial  

1. Pengertian Interaksi Sosial  

Interkasi sosial adalah hubungan sosial yang dilakukan oleh individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Tanpa 

terjadinya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi 

                                                           
11Wagiran, ”Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning”,Jurnal 

Pendidikan Karakter, h. 18 

12Rahyono, Kearifan Budaya dalam Kata, (Cet, I : Jakarta: Wedatama Widyasari, 2009), h. 

36. 
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sosial merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan reaksi secara timbal balik, baik 

yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi sosial berarti 

hubungan dinamis dan mempunyai pola tertentu antar individu, sebagaimana 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam jangka panjang dan 

bertahan, sehingga terwujudlah hubungan sosial yang baik.
13

 Soerjono Soekanto 

mengatakan interaksi sosial adalah kunci dari seluruh kehidupan sosial, maka tanpa 

interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi kehidupan bersama. 

Proses timbulnya interaksi sosial dimulai saat seseorang saling menegur, 

berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan berkelahi. Interaksi sosial kadang kala 

terjadi walaupun orang-orang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak 

saling menukar tanda-tanda, oleh karena itu masing-masing sadar akan adanya pihak 

lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan orang-orang yang 

bersangkutan. 

Masyarakat pada dasarnya terbentuk akibat adanya proses interaksi sosial, 

dimana anggota dalam masyarakat saling memiliki keterkaitan sehingga sulit untuk 

melakukan aktivitas tanpa bantuan dari orang lain.
14

 Interaksi sosial dapat membantu 

individu atau sekelompok individu dalam memahami dunia sosial. Interaksi 

merupakan tindakan yang terletak pada tataran praktis bukan sekedar teoritis 

individu. 

2. Faktor-Faktor Interaksi Sosial 

Proses interaksi berdasarkan beberapa faktor imitasi, sugesti, indentifikasi dan 

simpati. 

                                                           

13Sahrul. Sosiologi Islam.(Cet, I;  Medan: IAIN PRESS, 2001), h. 67. 

14Bernard Raho. Sosiologi Sebuah Pengantar, (Cet. I; Surabaya: Sylvia, 2004), h. 33. 
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a. Faktor Imitasi 

Faktor imitasi merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru 

sikap atau tingakah laku maupun penampilan orang lain baik yang besifat positif 

maupun bersifat.  

b. Faktor Sugesti 

Faktor sugesti merupakan pengaruh pisikis. Baik yang diperoleh melalui diri 

sendiri maupun dari orang lain, yang pada dasarnya diterima tanpa adanya kritik. 

Karena dalam psikologi sugesti dibagi menjadi dua antara lain: 

1) Autosugesti, yaitu sugesti terhadap diri sendiri yang muncul dari dalam diri 

sendiri. 

2) Heteosugesti, yaitu sugesti  terhadap diri sendiri yang berasal dari orang lain. 

c. Faktor Identifikasi 

Sigmud Freud mengemukakan identifikasi adalah kecenderungan dalam diri 

untuk menjadi identik (sama) dengan seseorang.
15

 Identifikasi merupakan proses 

menyamakan diri dengan individu lain, dengan kata lain identifikasi sebagai alat 

untuk bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Faktor simpati 

Simpati merupakan perasaan tertariknya seseorang terhadap individu lain. 

Simpati muncul tidak atas dasar logis, melainkan berdasarkan penilaian perasaan 

seperti juga pada proses identifikasi.
16

 Simpati merupakan kemampuan untuk 

merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang 

dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. 

                                                           

15Slamet Santoso, Dinamika Kelompok, (Cet, I ; Bandung ; Nusa Karya, 2010), h. 25. 

16Elly  M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet,I ; Jakarta; Kencana, 2009), h. 93. 
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3. Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial  

Ingeraksi sosial tidak dapat terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yakni 

adanya kontak sosial (social contact) dan komunikasi. 

a. Kontak Sosial (Social Contact) 

Kontak sosial adalah hubungan yang terjadi baik secara langsung maupun 

hubungan yang terjadi secara tidak langsung. Kontak sosial yang dilakukan secara 

langsung seperti bertemunya indvidu dengan individu, sedangkan kontak sosial yang 

terjadi secara tidak langsug dapat berupa hubungan yang terjadi melalui alat 

elektronik baik berupa telepon, radio, dan surat. 

b. Komunikasi 

Komunikasi menjelaskan perilaku orang lain (dalam bentuk kata-kata, gerak 

tubuh maupun sikap), dan perasaan yang ingin disampaikan oleh individu tersebut. 

Individu yang terlibat kemudian akan memberikan reaksi terhadap perasaan yang 

ingin disampaikan oleh individu lain.
17

 Komunikasi adalah proses saling memahami 

maksud atau perasaan masing-masing. Tanpa mengerti maksud atau perasaan satu 

sama lainnya tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi. 

4. Bentuk-bentuk Interaksi sosial  

Interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk yaitu asosiatif dan disosiatif. 

a. Asosiatif 

Interaksi sosial asosiatif selalu mengarah pada penyatuan. Interaksi sosial ini 

terdiri atas beberapa hal berikut. 

 

                                                           

17Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet, I ; Jakarta : Raja Grafindo,2003), h. 

54. 
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1) Kerja sama (cooperation) 

Kerja sama terbentuk karena masyarakat sadar bahwa mereka memiliki 

kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan 

bersama. Berdasarkan pelaksanaanya terdapat empat bentuk kerja sama yakni, tawar 

menawar (bargaining), kooptasi (cooptation), koalisi, dan usaha patungan (joint-

venture).
18

  

Kerja sama merupakan proses sosial yang terjadi antar sesama manusia, 

berarti setiap manusia saling membantu satu sama lainnya dalam melaksanakan suatu 

kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerja sama dapat terjalin dengan 

sendirinya tanpa disadari oleh pihak-pihak yang melakukan kerja sama. 

Kerja sama akan memunculkan sikap yang sensitif pada orang lain, 

memperhatikan orang lain, merasa aman, dan tenang, serta tidak agresif. Masyarakat 

yang menjunjung tinggi kerja sama akan terhindar dari kompetisi dan konflik. 

Sehingga tenang dan teratur dalam kehidupanya. 

2) Akomodasi (Acomodation) 

Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok untuk meminimalisir 

atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses akomodasi dibedakan menjadi 

beberapa bentuk yaitu: 

a) Coercion merupakan bentuk akomodasi yang dilakukan karena adanya paksaan. 

b) Kompromi merupakan bentuk akomodasi dimana pihak yang terlibat mengurangi 

tuntutanya agar tercapai penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. 

                                                           

18Soerjono Seikanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h 65-68 
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c)  Mediasi merupakan, penyelesaian konflik dengan cara meminta bantuan kepihak 

ketiga yang netral. 

d) Arbitration yaitu, cara mencapai compromise dengan cara meminta bantuan 

kepada pihak ketiga yang telah dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan 

yang kedudukanya lebih tinggi dari pada pihak-pihak yang bertikai. 

e) Adjudication (peradilan) yaitu, suatu bentuk penyelesaian konflik melalui 

peradilan. 

f) Stalemate yaitu, keadaan dimana piha-pihak yang bertikai memilih untuk berhenti 

karena tidak mungkin untuk maju dan mundur.  

g) Toleransi merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan secara 

formal. 

h) Consilitation merupakan suatu bentuk mempertemukan keinginan pihak-pihak 

yang memiliki konflik sehingga tercapai suatu persetujuan bersama.
19

 

3) Asimilasi (Assimilation) 

Asimilasi adalah proses untuk meminimalisir perbedaan yang ada pada 

beberapa orang atau kelompok masyarakat. Serta usaha menyamakan mental, dan 

tindakan demi tewujudnya tujuan bersama.
20

 Asimilasi timbul pada kelompok 

masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, yang kemudian saling berinteraksi 

dalam waktu yang lama sehingga lambat laun kedudayaan asli mereka akan 

membentuk kebudayaan baru sebagai hasil dari kebudayaan campuran. 

 

 

                                                           

19Asrul Muslim, “Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis”, h. 486. 

20Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Cet.ke-2 ; Jakarta: Kencana, 2011), h. 81. 
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4) Akulturasi  

Akulturasi adalah Proses sosial yang timbul, manakala suatu kelompok 

masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari 

suatu kebudayaan asing, sehingga seiring perkembangan lambat laun unsur-unsur 

kebudayaan tersebut dapat diterima dan diterapkan ke dalam kebudayaan sendiri, 

tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.
21

 Akultrasi 

adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan 

bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri 

khas kebudayaan itu sendiri. 

b. Disosiatif 

Interaksi sosial ini megarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam tiga 

bentuk yakni: 

1) Persaingan/kompetisi 

Persaingan atau kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan 

perorangan atau kelompok sosial tertentu, agar mendapatkan kemenangan atau hasil 

secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau kekerasan fisik di pihak 

lawannya. 

2) Kontravensi  

Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan dan 

pertentangan atau konflik. Kontavensi adalah sikap menentang dengan tersembunyi 

atau diam-diam agar tidak terjadi perselisihan dan konflik secra terbuka. Wujud 

kontravensi yaitu sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-

                                                           

21Jabal Tarik Ibrahim, Sosiologi Pedesaan (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2003) h. 22. 
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terangan, seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, 

provokasi, dan intimidasi yang ditujuakan kepada perorangan atau kelompok atau 

terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu.  

3) Konflik  

Konflik adalah proses sosial antar individu atau kelompok masyarakat 

tertentu. Akibat pemahaman dan kepentingan yang berbeda, sehingga menimbulkan 

pertentangan atau jurang pemisah yang mengakibatkan terganggunya interaksi sosial 

diantara individu.
22

 Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak 

untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan 

lain sebagainya. Tujuan dari konflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, 

tetapi juga untuk menundukkan sainganya dengan kekerasan atau ancaman. 

 
D. Teori Interaksionisme Simbolik 

Teori Interaksi Simbolik (Herbert Blumer), yakni komunikasi atau pertukaran 

simbol-simbol atau tanda-tanda yang memiliki makna. Makna tersebut berasal dari 

interaksi sosial individu dengan individu lainya. Menurut Blumer istilah 

interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. 

Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan 

tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tetapi didasarkan 

atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu, 

diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, atau dengan saling berusaha 

untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Pada teori ini 

dijelaskan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan oleh “kekuatan luar” 

                                                           

22J. Swi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (edisi keempat, 

Cet. Ke-5; Jakarta: Kencana, 2011) h. 65-71. 
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(sebagaimana yang dimaksudkan kaum fungsionalis struktural), tidak pula 

disebabkan oleh “kekuatan dalam” (sebagaimana yang dimaksud oleh kaum 

reduksionis psikologis) tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang 

dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut self-indication.   

Menurut Blumer proses self-indication adalah proses komunikasi pada diri 

individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan 

memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Lebih jauh Blumer 

menyatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, 

oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya 

sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus-respon.
23

 Interaksionisme 

simbolis cenderung sependapat dengan perihal kausal proses interaksi sosial. Dalam 

artian, makna tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya namun mucul berkat proses 

dan kesadaran manusia. 

Kecenderungan interaksionime simbolis ini muncul dari gagasan dasar dari 

Mead yang menyatakan bahwa interaksionis simbol memusatkan perhatian pada 

tindakan dan interaksi manusia, bukan pada proses mental yang terisolasi. Jadi 

sebuah simbol tidak dibentuk melalui paksaan mental merupakan timbul berkat 

ekspresionis dan kapasitas berpikir manusia, oleh penafsiran, dan oleh kepastian 

makna dari tindakan orang lain, bukan hanya sekedar saling bereaksi sebagaimana 

model stimulus-respon. Interaksionisme simbolis cenderung sependapat dengan 

perihal kausal proses interaksi sosial. Dalam artian, makna tersebut tidak tumbuh 

dengan sendirinya namun mucul berkat proses dan kesadaran manusia. 

                                                           

23G Ritzer,Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,(Cet I : Jakarta; Raja Grafindo 

Persada, 2007),h. 53. 
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Kecenderungan interaksionime simbolis ini muncul dari gagasan dasar dari Mead 

yang menyatakan bahwa interaksionis simbol memusatkan Pada tahapan selanjutnya, 

pokok perhatian interaksionisme simbolis mengacu pada dampak makna dan simbol 

terhadap tindakan dan interaksi manusia.  

Tahapan ini Mead memberikan gagasan mengenai perilaku tertutup dan 

perilaku terbuka. Perilaku tertutup adalah proses berpikir yang melibatkan makna dan 

simbol. Perilaku terbuka adalah perilaku aktual yang dilakukan oleh aktor. Di lain 

sisi, seorang aktor juga akan memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi sesuai 

dengan tindakan. Tindakan yang dihasilkan dari pemaknaan simbol dan makna yang 

merupakan karakteristik khusus dalam tindakan sosial itu sendiri dan proses 

sosialisasi.  

Interaksionisme simbolis, seseorang memberikan informasi hasil dari 

pemaknaan simbol dari perspektifnya kepada orang lain, dan orang-orang penerima 

informasi tersebut akan memiliki perspektif lain dalam memaknai informasi yang 

disampaikan aktor pertama. Dengan kata lain aktor akan terlibat dalam proses saling 

mempengaruhi sebuah tindakan sosial. Untuk dapat melihat adanya interaksi sosial 

yaitu dengan melihat individu berkomunikasi dengan komunitasnya dan akan 

mengeluarkan bahasa-bahasa, kebiasaan atau simbol-simbol baru yang menjadi objek 

penelitian para peneliti budaya. 
24

  

Interaksi tersebut dapat terlihat dari bagaimana komunitasnya, karena dalam 

suatu komunitas terdapat suatu pembaharuan sikap yang menjadi suatu tren yang 

akan dipertahankan, dihilangkan, atau diperbaharui maknanya itu yang terus melekat 

                                                           
24

Soeprapto, Riyadi. Interaksi Simbolik,Perspektif Sosiologi Modern. (Cet I : Yogyakarta; 

Averrpes Press dan Pustaka Pelajar. 2002.), h. 87. 
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pada suatu komunitas, interaksi simbolik juga dapat menjadi suatu alat penafsiran 

untuk menginterpretaskan suatu masalah atau kejadian.  

Melalui premis dan proposisi dasar yang ada, muncul tujuh prinsip interaksionisme 

simbolik, yaitu:  

1. Simbol dan interaksi menyatu. Karena itu, tidak cukup seorang peneliti hanya 

merekam fakta, melainkan harus sampai pada konteks.  

2. Karena simbol juga bersifat personal, diperlukan pemahaman tentang jati diri 

pribadi subjek penelitian.  

3. Peneliti sekaligus mengkaitkan antara simbol pribadi dengan komunitas budaya 

yang mengitarinya.  

4. Perlu direkam situasi yang melukiskan simbol.  

5. Metode perlu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya.  

6. Perlu menangkap makna di balik fenomena.  

7. Ketika memasuki lapangan, sekedar mengarahkan pemikiran subjek, akan lebih 

baik.  

Teori interaksi simbolik menuntut setiap individu mesti proaktif, refleksif, dan 

kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang unik, rumit, dan sulit 

diinterpretasikan. Teori interaksi simbolik menekankan dua hal. Pertama, manusia 

dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Kedua, interaksi dalam 

masyarakat mewujud dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis. 

Menurut Fisher, interaksi simbolik adalah teori yang melihat realitas sosial yang 

diciptakan manusia. Sedangkan manusia sendiri mempunyai kemampuan untuk 

berinteraksi secara simbolik, memiliki esensi kebudayaan, saling berhubungan,  
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1. dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam 

interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat 

melakukan proses metal, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Manusia 

membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. 

Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu. Simbol itu 

biasanya disepakati bersama dalam skala kecil maupun skala besar. Simbol misalnya 

bahasa, tulisan dan simbol lainnya yang dipakai bersifat dinamis dan unik. Keunikan 

dan dinamika simbol dalam proses interaksi sosial menuntut manusia harus lebih 

kritis, peka, aktif, dan kreatif dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul 

dalam interaksi sosial. 
25

 Penafsiran yang tepat atas simbol tersebut turut menentukan 

arah perkembangan manusia dan lingkungan. Faktor-faktor penting keterbukaan 

individu dalam mengungkapkan diri-nya merupakan hal yang tidak dapat diabaikan 

dalam interaksi simbolik. Hal-hal lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah 

pemakaian simbol yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kerancuan 

interpretasi. Setiap subjek mesti memperlakukan individu lainnya sebagai subjek, 

bukan objek. Segala bentuk apriori mesti dihindari dalam menginterpretasikan simbol 

yang ada agar unsur subjektif dapat diminimalisir sejauh mungkin. Pada akhirnya, 

interaksi melalui simbol yang baik, benar, dan dipahami secara utuh, akan membidani 

lahirnya berbagai kebaikan dalam hidup manusia. 

Simbol-simbol ini meliputi gerak tubuh antara lain suara atau vokal, gerakan 

fisik, ekspresi tubuh dan  bahasa tubuh yang dilakukan dengan sadar, maka interaksi 

ini disebut interaksi simbolik.di dalam simbol-simbol yang dihasilkan oleh 

masyarakat (society) mengandung makna ysng bisa dimengerti oleh orang lain. 

                                                           
25Mulyana, Interaksionisme Simbolik, ( Cet I : Bandung : Raja Grafindo Persada 2010), h. 71. 
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Blumer menyebutkan gerak tubuh sebagai simbol signifikan. Gerak tubuh ini 

mengacu pada setiap tindakan yang memiliki makna. Makna ditanggapi oleh orang 

lain dan memantulkanya lagi sehingga terjadi interaksi. Gerak tubuh yang dimaksud 

verbal yaitu menggunakan bahasa lisan, tetapi juga berupa gerak tubuh non verbal. 

Ketika gerak tubuh mengandung makna, maka gerak tubuh menjadi nilai dari simbol-

simbol yang signifikan. Oleh karena itu masyarakat terdiri atas sebuah jaringan 

interaksi sosial dimana anggota-anggotanya menempatkan makna bagi tidakan 

mereka dan tindakan orang lain dengan menggunakan simbol-simbol . 

Keterkaitan antara penelitian ini dengan teori interaksionisme simbolik dalam 

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatowa dalam interaksi 

sosial di SMAN 18 Bulukumba. Proses pengintegrasian memerlukan komunikasi 

sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam interaksi sosial di 

lingkungan sekolah. Komunikasi yang dilakukan peserta didik, guru, dan warga 

sekolah lainya tentu memuat simbol-simbol tertentu sehingga mudah untuk dipahami 

oleh peserta didik. Interaksi simbolik dapat dilakukan dengan melalui metode 

pembelajaran, yang dilakukan guru kepada peserta didik sehingga terjadi pertukaran 

simbol-simbol tertentu.  

Peserta didik dapat menilai dan mengambil makna dan nilai dari hasil 

komunikasi tersebut. Sehingga pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat 

adat Ammatowa dalam interaksi sosial di SMAN 18 Bulukumba dapat berjalan 

lancar.  
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E. Interaksi Sosial dalam Pandangan Islam 

Al-Qur‟an sebagai seperangkat pedoman bersama mengenai tata kehidupan 

dunia untuk memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Islam telah mengandug 

ajaran-ajaran mengenai kesejahteraan sosial. Islam telah menghendaki kepada para 

pemeluknya menjadi orang-orang yang sejahtera dan meletakkan pilar-pilar 

perdamain yang diiringi dengan himbauan kepada umat manusia agar hidup dalam 

suasana persaudaraan dan toleransi tanpa memandang pada perbedaan ras, suku, 

bangsa, dan agama.
26

 

Ajaran dalam agama Islam secara umum melakukan interaksi sosial berarti 

terjadinya hubungan. Salah satu bentuk hubungan yang paling populer adalah 

silaturahmi, yang berarti hubungan kasih sayang dan kekeluargaan, yang didalamnya 

terdapat kewajiban tolong menolong dan senantiasa memperingati satu sama lain. 

Ayat Al-Qur‟an tentang silaturahmi terdapat dalam QS An-Nisa/ 4:1 berikut ini: 

 

ا وَبثََّ مِنْْمَُ اَ  خَلقََ مِنْْاَ زَوْجَََ احِدَةٍ وَّ َّفْسٍ وَّ نْ ه يْ خَللََكُُْ مِّ ِ َّكُُُ الََّّ َّلُوْا رَب اَ النَّاسُ ات وِسَاۤءا ۚ ا رجَِالًا كَ يُّه ا وَّ ثِيْا

َ كََنَ علَيَْكُُْ رَكِيْباا يْ تسََاۤءَلوُْنَ بِهٖ وَالًَْرْحَامَ ۗ اِنَّ الّلّٓ ِ َ الََّّ َّلُوا الّلّٓ   وَات

Terjemahnya  

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan 
pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwakah 
kepada Allah dengan nama-nya kamu saling meminta dan (peliharalah) 

                                                           
26

Eko Supriadi, Sosialisme Islam, Pemikiran Ali syari’ati, (Cet I: Jakarta;Pustaka 

Pelajar,2003), h. 101 
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hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasimu”.

27
 

Sesungguhnya dari nafs yang satulah kalian berasal. Takutlah kepada Allah, 

tempat kalian memohon segala yang kalian butuhkan dan yang nama-nya kalian sebut 

dalam setiap urusan. Peliharalah tali silaturahmi dan janganlah kau putuskan 

hubungan silaturahimi itu, baik yang dekat maupun yang jauh sesungguhnya Allah 

selalu mengawasi kalian. Tidak ada satupun urusan kalian yang tersembunyi dari-nya, 

Allah akan membalas semua itu.
28

 

Islam telah memberi pedoman dalam berinteraksi sosial salah satunya yaitu 

cara berkomunikasi, komunikasi merupakan persoalan yang penting  bagi manusia 

dalam menjalankan tugasnya sebagai mahkluk sosial dengan komunikasi hubungan 

antara individu akan tetap harmonis dan hubungan tali silaturahim tetap terjalin 

dengan baik. Manusia sesuai fitrahnya suka bergaul dan menghubungi sesamanya. 

Lewat interaksi pergaulan dan hubungan terjadilah bantu membantu, tolong 

menolong untuk melengkapi kehidupan  dengan melakukan usaha dan aktivitas yang 

berguna untuk kehidupanya. 

 

 

 
 

                                                           

27Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2013), h. 77. 

28M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati 2002), h. 266. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dipakai dalam meneliti adalah metode penelitian kualitatif, 

yang artinya penelitian yang berusaha menganalisis kehidupan sosial caranya dengan 

menggambarkan dunia sosialnya berdasarkan perspektif ataupun pemahaman 

individual pada latar alamiah, dan berusaha untuk menjelaskan bagaimana individual 

menggambarkan, melihat ataupun memaknai dunia sosial. Pemaknaan tersebut adalah 

hasil interaksi sosialnya.
1
 Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek alamiah sebagai lawan dari eksperimen dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

adalah penelitian langsung yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada. 

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian 

ini, karena dengan alasan agar peneliti mampu berkomunikasi dan berinteraksi dalam 

pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi 

sosial di SMA Negeri 18 Bulukumba dan dapat menguraikan sesuai apa yang terjadi 

di lapangan, agar data yang didapatkan tidak bersifat spekulatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan 

lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang 

                                                           

1Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, (Cet, I:  Rajawali Pers: 

Jakarta, 2015),h. 212. 
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menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di SMA 

Negeri 18 Bulukumba sebagai lokasi penelitian yaitu  karena belum pernah diadakan 

penelitian khusus yang serupa khususnya pengintegrasi nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial dan lokasi SMAN 18 Bulukumba 

masih berada di kawasan adat tanah Towa. Waktu yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian ini serta 

telah adanya surat izin dalam meneliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian perlu menggunakan pendekatan dalam mengkaji suatu objek 

penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Hassan Shadily mengungkapkan bahwa pendekatan soiologis merupakan 

suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam sebuah 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

kehidupannya.
2
 Pendekatan sosiologis adalah suatu cara atau metode dalam 

memahami dan memaknai kehidupan masyarakat sekitar. Pendekatan ini bersifat 

empiris yang didasarkan pada pengamatan pancaindera dan penalaran  manusia 

terhadap kondisi yang dialaminya dalam kehidupan sosial. 

C. Sumber Data 

1. Data primer 

Menurut Marzuki, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer merupakan data 

                                                           

2Hassan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakt Indonesia, ( Cet, I : Jakarta : Bumi Aksara, 

2015), h. 68. 
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pokok yang diperoleh atau  dikumpulkan dari penelitian langsung dilapangan dengan 

melakukan wawancara dan observasi. 

2. Data sekunder 

Menurut Narimiswati, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga 

kita tinggal mencari dan mengumpulkan data. Data sekunder diperoleh dari buku, 

hasil penelitian, jurnal, artikel dan juga bentuk lain yang berhubungan dan relevan 

dengan kebutuhan.
3
 Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah 

informasi yang penting. 

D. Metode pengumpulan data 

1. Observasi (observation)  

Menurut Sukmadinata, menyatakan bahwa observasi atau pengamatan adalah 

suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.  

Jenis pengamatan yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah pengamatan partisipasi. Peneliti memposisikan diri sebagai siswa dan masuk 

ke dalam kelas dengan melakukan pengamatan dan terlibat dalam kegiatan belajar 

mengajar. Subjek yang peneliti identifikasi memiliki kaitan aktivitas dengan 

pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi 

sosial di SMAN 18 Bulukumba.  Penelitian di lapangan tetap berupaya untuk 

melakukan pengamatan terhadap situasi, dimana subjek dalam penelitian berada 

dalam kondisi formal maupun non formal misalnya penggambaran terhadap perilaku 

berbicara, berekspresi, emosi/perasaan, tata kelakuan, cara berkomunikasi dan 

                                                           

3Maria Caroline Cindy Iskandar, “Analisis Penelitian Manajemen Kompensasi pada 

Karyawan Universitas Bunda Mulia”, Jurnal Bunda Mulia, Vol. 8, Nomor 2, (2012), h.10. 
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sebagainya dari subjek pada saat terlibat dalam perbincangan atau aktivitas dalam 

lingkungan sekolah. 

2. Wawancara (Interview) 

Penelitian kualitatif biasanya digunakan metode pengumpulan data 

wawancara mendalam sebagai metode utama. Penelitian ini melakukan wawancara 

dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian dengan alasan karena penelitian 

ini ingin memperoleh realitas senyatanya (emicfactors), karena itu peneliti harus 

memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan 

bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
4
 Peneliti berbicara secara terbuka dengan 

narasumber sesuai dengan targetan peneliti, perihal pertanyaan yang dilontarkan telah 

dicantumkan peneliti di pedoman wawancara. 

Proses yang dilakukan selama melakukan penelitian lapangan menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur, agar wawancara berjalan efektif, maka terdapat 

beberapa tahapan yang harus dilakukan yakni, memperkenalkan diri dan menjelaskan 

maksud kedatangan di lokasi penelitian serta membawa surat izin penelitian yang 

ditujukan kepada kepala sekolah, guru, pemangku adat, kepala dan penjaga kantin. 

Penelitian ini tidak berfokus pada pedoman penelitian, melainkan berfokus 

pada memperhatikan sifat dan ciri unik dari informan pada saat melakukan 

wawancara dengan begitu, wawancara lebih memunculkan kesan obrolan, saling 

bercanda, sambil melakukan kegitan yang sifatnya tidak kaku. Wawancara dan 

wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh jawaban dari fokus penelitian 

yang telah dirumuskan. 

                                                           

4Tjipto Subadi, M.Si, Metode Penelitian Kualitatif,( Cet, I: Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2006), h.64. 
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3. Dokumentasi 

Menurut Sugiono dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. 
5
 Proses pengambilan dokumentasi akan dilakukan saat penelitian sedang 

berlangsung dengan menggunakan media seperti Handphone untuk mengambil 

gambar dengan para informan, adapun penggunaan alat tulis menulis digunakan 

untuk mencatat data-data penting yang disampaikan narasumber, semua hal ini 

diperlukan untuk menunjang kelengkapan data. 

E. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Instrumen 

penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang ada selama dalam melakukan 

penelitian. Intrumen mencakup: kertas, pensil, pulpen, alat perekam kamera termasuk 

komputer beserta program-program yang digunakan dalam analisis data. Instrumen 

penelitian dalam makna khusus difokuskan pada masalah model administrasi, dan ada 

juga yang menyebutnya sebagai alat pengukur.
6
 Instrumen adalah mekanisme untuk 

mengukur suatu fenomena yang digunakan dalam mengumpulakan dan mencatat 

informasi untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, 

pengambilan keputusan dan akhirnya memahami fenomena tersebut, sebuah 

instrumen penelitian seperti wawancara, biasa digunakan untuk mendapatkan 

informasi secara faktual, mendukung pengamatan atau menilai sikap dan pendapat. 

                                                           

5Hardiani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,( Cet, I : Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu, 2020),h. 150. 

6 Nanang Martono,  Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, h. 122-123. 
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Instrumen lainnya seperti pedoman wawancara, pendoman pengamatan dokumentasi, 

tes, dan lainnya. 

F. Teknik Penentuan Informan  

Informan ialah orang yang bisa memberikan informasi mengenai situasi dan 

kondisi latar belakang penelitian, adapun teknik penentuan informan di dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sample yang didasarkan tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul 

memiliki kriteria sebagai sampel).
7
 Penelitian ini akan memilih informan yang 

berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti informan beberapa perempuan dan 

juga laki-laki. Penelitian ini akan memilih informan yang berkaitan dengan kebutuhan 

penelitian seperti: 

a. Kepala Desa Tanah Towa 

b. 2 pemangku adat 

c. Kepala sekolah SMAN 18 Bulukumba 

d. 4 guru SMAN 18 Bulukumba 

e. 2 penjaga kantin 

f. 10 siswa perempuan 

g. 10 siswa laki-laki 

G. Teknik Pengelolaan Data Dan Analisis Data 

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

                                                           

7 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif,  (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85. 
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Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan 

dengan berupaya mencari makna.
8
 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu data yang ditetapkan di lapangan yang dicatat dan 

digambarkan dalam bentuk berita ataupun penjelasan yang jelas setelah itu kemudian 

dipermudah serta diutamakan pada sesuatu yang penting dan dilakukan kategorisasi 

seperti dalam pemfokusan penelitian.
9
 Mengenai reduksi data semacam ini, pembaca 

akan dapat dengan mudah memahami isi penelitian, agar tidak terjadi penafsiran yang 

salah. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data tersebut telah di reduksi, maka langkah selanjutnya ialah dengan 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk phie chard, table, pictogram, grafik dan sejenisnya, penyajian data tersebut 

dapat dilaksanakan seperti bagan, maupun secara ringkas, flowchart, keterkaitannya 

serta sejenisnya.
10

 Penyajian data adalah penggambaran berbagai informasi yang 

terstruktur dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan, saran dan tindakan 

yang bersifat kualitatif yang sengaja disajikan dalam bentuk teks naratif, kemudian 

dirancang untuk menggabungkan informasi yang terstruktur agar pembaca lebih 

mudah memahaminya. 

 

 

                                                           

8Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,  Jurnal Alhadharah Vol. 17,  No. 33, (2018), h. 84. 

9Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Cet I; Jakarta: UI 

PRESS, 2009), h. 23. 

10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ,h. 249. 
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3. Penarikan Kesimpulan (Consclusion Drawing/Verification) 

Awal dari kesimpulan yang dikemukakkan sifatnya masih sementara sehingga 

bisa berubah jika bukti-bukti yang kuat itu tidak ditemukan, akan tetapi apabila 

sebaliknya kesimpulan tersebut didukung dengan bukti-bukti yang nyata ataupun 

jelas maka yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. 
11

 

12
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan akhir dalam sebuah analisis data kualitatif 

peneliti dituntut harus sampai kepada kesimpulan kemudian melakukan verifikasi. 

Penarikan kesimpulan yang sebenarnya di sini adalah sebagian dari suatu kesatuan 

yang utuh. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 252. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum SMAN 18 Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba terletak dibagian Selatan dari jazirah Sulawesi Selatan 

dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan). Luas 

wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85% dari luas wilayah Propinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Ujungbulu (Ibu kota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, 

Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan 

Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. 

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 

5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. 

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke 

Utara dengan ketinggian 100 sampai dengan diatas 500 meter dari permukaan laut 

meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan 

Rilau Ale. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C 

– 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan 

tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur 

menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten 

Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah. Mata pencaharian penduduk 

Kabupaten Bulukumba bergerak pada beberapa jenis kegiatan seperti sektor 

pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk 

bergerak pada sektor pertanian dan nelayan, sedangkan selebihnya berprofesi pada 

kegiatan perkebunan, perdagangan, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, 



 

 
 

pertambangan, angkutan, bangunan dan lain sebagainya hal ini disebabkan oleh 

potensi lahan yang cukup subur dan di tunjang oleh prasarana penunjang seperti 

jaringan irigasi dan industri pengolahan hasil pertanian lainnya. Sedangkan penduduk 

lainnya yang tidak bekerja merupakan ibu rumah tangga dan penduduk usia sekolah, 

dan selebihnya merupakan pencari kerja atau penduduk yang belum memperoleh 

pekerjaan. 

Penduduk di Kabupaten Bulukumba terdiri dari berbagai macam suku yang 

sebagian besar adalah suku Bugis dan Makassar. Selain itu terdapat juga satu suku 

yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup 

tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern yakni suku Kajang. 

Penduduk di Kabupaten Bulukumba secara umum menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pengantar disamping bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan 

oleh masyarakat adalah bahasa Bugis dan bahasa Konjo yang berdialek Makassar, 

yang keduanya merupakan bahasa pengantar dalam lingkungan keluarga terutama di 

daerah pedesaan.
1
 

Menempuh jarak sekitar 189,9 km dari ibu kota Makassar ke Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan melewati jalan poros Kabupaten Gowa, 

Takalar, Jeneponto dan Bantaeng. Proses  perjalanan kurang lebih menempuh waktu 

5 jam baik menggunakan kendaraan bermotor maupun menggunakan mobil. Terletak 

sekitar 35 km dari ibu kota Kabupaten Bulukumba, salah satu bagian timur Sulawesi 

Selatan, tepatnya di Dusun Kaneka, Desa Tambangan Kecamatan Kajang. Terbilang 

jauh dari pusat kota suasana perjalanan ke SMAN 18 Bulukumba masih sangat asri 

                                                           

1Noorman Sambodo, Profil Budaya dan Bahasa Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, 

(Cet I ; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), h.66 



 

 
 

jauh dari kemacetan, polusi udara serta angin sejuk dan daun-daun pepohonan rimbun 

yang ada di sepanjang perjalanan ke SMAN 18 Bulukumba. 

Pembangunan sekolah dibangun pada bulan oktober tepatnya tanggal 29 

oktober 2013. Terdorong oleh keinginan masyarakat pada umumnya dan peran dari 

tokoh-tokoh masyarakat yang mengiginkan pendirian sekolah menengah atas di 

lingkungan mereka. Hal ini di dukung oleh beberapa sekolah menengah pertama yang 

letaknya tidak begitu jauh dari lokasi pendirian. Alasan sebagian masyarakat yang 

mayoritas berpenghasilan dari mengolah hasil bumi ini, adalah agar anak mereka 

tidak lagi menempuh perjalanan jauh untuk mengenyam pendidikan di sekolah 

menengah atas yang letaknya lumayan jauh. Adanya kerja sama pemerintah dan 

masyarakat, sekolah menengah atas yang menduduki urutan ke 18 di Bulukumba ini 

selesai di bangun. 

Memasuki area lingkungan SMAN 18 Bulukumba terdiri terdiri dari dua jenis 

lingkungan, yakni lingkungan hidup yang terdiri dari tanaman-tanaman hias dan 

pohon-pohon besar, dan lingkungan tidak hidup yaitu peralatan belajar mengajar, 

gedung sekolah dan lapangan. Lingkungan SMAN 18 Bulukumba mulai dari halaman 

depan sekolah sampai pada depan kelas ditumbuhi dengan rumput hijau serta 

banyaknya tanaman-tanaman hias yang terdapat di ruang kantor, ruang kepala 

sekolah dan ruang kelas peserta didik. 

Proses pembelajaran di SMAN 18 Bulukumba dilaksanakan 5 kali dalam 

sepekan, yakni pada hari senin sampai dengan hari jumat dengan waktu pembelajaran 

selama 6 jam dalam sehari,  dimulai pada pukul 07:30 sampai dengan 12:30. Prestasi 

yang telah dicapai oleh SMAN 18 Bulukumba tidak kalah jauh dengan prestasi-



 

 
 

prestasi Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Bulukumba terbukti dengan 

berjejernya berbagai macam piala yang ada di dalam kantor seperti: 

1.  Juara  1 Standard Camp PA Tk. Penegak perkemahan Umum Kwartir Ranting 

Kecamatan Kajang 

2. Juara 2 Standard Camp PI Tk. Penegak Perkemahan Umum kwartir ranting 

Kecamatan Kajang 

3. Juara 3 PPGD Tk. Penegak Perkemahan Umum Kwartir Ranting Kecamatan 

Kajang  

Sekolah ini bukan hanya mengembangkan potensi peserta didik agar 

mempunyai perilaku dan kepribadian yang sesuai dengan tuntutan dan nilai-nilai 

ajaran agama. Tugas utama sekolah dalam membina kepribadian siswa untuk 

mencapai hal tersebut maka yang paling utama di sekolah ini yaitu memperbaiki 

kualitas pendidikan. Inilah yang menjadi salah satu indikator SMAN 18 Bulukumba 

didirikan.  

1. Profil Sekolah 

a. Nama Sekolah : SMAN 18 Bulukumba 

NPSN : 69851471 

Status Sekolah : Negeri 

b. Alamat Sekolah  : Jl. Lembang Karaeng 

 Desa/Kelurahan : Tambangan 

 Kecamatan : Kajang 

Kabupaten  : Bulukumba 

Propinsi  : Sulawesi Selatan 

Kode Pos  : 92574 



 

 
 

Negara  : Indonesia 

c. Nomor Rekening  : 0359478412   

Nama Bank : BNI 

Cabang : Bulukumba 

Pemegang Rekening : SMAN 18 Bulukumba 

d. Identitas Kepala Sekolah   

Nama Lengkap : Kasmiati, S.Pd.,M.Pd  

NIP : 19751231 200502 2 005 

Pendidikan Terakhir : S2 

Jurusan : Pendidikan Fisika 

e. Visi dan Misi Sekolah 

1) Visi 

Unggul Dalam Prestasi dan Berbudi Pekerti Luhur Berdasarkan IMTAQ dan 

IPTEK Yang Berbudaya Lingkungan” 

a) Misi  

1) Meningkatkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang di anut etika 

moral. 

2) Mengkondisikan warga sekolah untuk disiplin, berkarakter dan berbudi luhur 

melalui keteladanan sikap dan perilaku serta tindakan. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap 

siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang di miliki. 

4) Menumbuhkan semangat untuk berprestasi bagi semua warga sekolah. 

5) Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. 

6) Mengembangkan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu 



 

 
 

pembelajaran di kelas 

7) Meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan belajar.
2
 

2. Fasilitas SMAN 18 Bulukumba 

Fasilitas yang berupa sarana dan prasarana berfungsi sebagai pendukung 

proses pembelajaran. Maju dan mundurnya suatu sekolah akan banyak ditentukan 

oleh baik atau buruknya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Adapun kondisi 

sarana dan prasarana pada SMAN 18 Bulukumba adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana SMAN 18 Bulukumba 

NO Jenis Ruangan/Gedung Jumlah Keterangan 

1. Ruang Kantor 1 Baik 

2. Ruang Tata Usaha 1 Baik 

3. Ruang Laboratorium 2 Baik 

4. Ruang Kelas X 5 Baik 

5. Ruang Kelas XI 5 Baik 

6. Ruang Kelas XII 5 Baik 

7. Ruang Perpustakaan 1 Baik 

8. Lapangan Olahraga 1 Baik 

9. Ruang UKS 1 Baik 

10. WC Guru 2 Baik 

11. WC Peserta Didik Laki-Laki 1 Baik 

12. WC Peserta Didik Perempuan 2 Baik 

Sumber: Operator SMAN 18 Bulukumba, 2022. 

 

                                                           

2https://Sekolah.Data.Kemendikbud.go.id (8 Juli 2022) 

https://sekolah.data.kemendikbud.go.id/


 

 
 

3. Struktur Organisasi SMAN 18 Bulukumba 

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap organisasi memiliki struktur 

organisasi, baik lembaga negara maupun lembaga pemerintah, lembaga swasta 

maupun organisasi lainya, demikian halnya dengan SMAN 18 Bulukumba sebagai 

lembaga pendidikan formal. Adapun struktur organisasi SMAN 18 Bulukumba yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Struktur Organisasi SMAN 18 Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASMIATI S. Pd. M.Pd 

NIP. 19751231 200505 2 005 

KEPALA UPT 

H. NURMAN NURDIN 

KOMITE SEKOLAH 

KASUBAG TU 

 

BABA, S.Pd. 

NIP. 19630418 196603 1 007 

WAKIL UPT BIDANG KURIKULUM 

ABDUL RAUF, S.Pd., M.Pd. 

NIP. 19740207 200212 1 007 

 

KOR BK 

SYAHRIR, S.Pd.I 

WALI KELAS 

TENAGA PENDIDIK 

 
PESERTA DIDIK 

WAKIL UPT BIDANG  

SAPRA 

MUH NURMAN, S.Pd 

WAKIL UPT BIDANG  

KESISWAAN 

ABDUL RAHMAN, S.Pd.I 

NIP. 197728 201001 1 015 

KOR KOMPUTER 

WARIS, S.Pd. 

KOR LAB IPA 

SURIANTI B, S.Pd. 

KOR PERPUSTAKAAN 

 

ASPA, S.I.P 

 



 

 
 

4. Keadaan Guru dan Peserta Didik SMAN 18 Bulukumba 

a. Keadaan Guru 

Guru merupakan figur sentral dalam proses pembelajaran yang secara 

bersama-sama dengan komponen lainya. Guru merupakan pekerjaan profesi, jadi 

mengajar merupakan profesi yang sangat mulia karena secara naluriah orang yang 

berilmu itu dimuliakan dan dihormati oleh orang lain. Kelancaran proses 

pembelajaran, tentunnya harus ditunjang oleh guru-guru yang merupakan pendidik 

formal di sekolah, yang pelaksanaanya tidaklah dipandang ringan karena tugas 

tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan serta memikul tanggung jawab moral 

yang berat. 

Guru yang mengajar di SMAN 18 Bulukumba rata-rata usia produktif, 

dengan kepribadian ramah, tegas dan mudah untuk di ajak bersosialisasi. Guru yang 

mengajar di SMAN 18 Bulukumba memiliki kualifikasi sarjana (S1) dan merupakan 

alumni dari berbagai perguruan tinggi. Jumlah guru yang mengajar sebanyak 34 

orang, yang terdiri dari 18 guru perempuan dan 16 guru laki-laki. Adapun status 

kepegawaian guru di SMAN 18 Bulukumba yaitu 7 orang guru berstatus PNS, 5 

sertifikasi, dan 22 orang berstatus non PNS. Tempat tinggal guru SMAN 18 

Bulukumba sebagian besar mereka bertepat tinggal di sekitar wilayah Kecamatan 

Kajang. 

b. Keadaan peserta didik 

Peserta didik SMAN 18 Bulukumba terdiri dari kelas X, XI, XII, yang terbagi 

atas 2 kelas untuk jurusan IPS dan 3 kelas untuk jurusan IPA. Jumlah peserta didik 

sebanyak 497 orang yang terdiri dari peserta didik laki-laki dan perempuan. Peserta 

didik yang ada di SMAN 18 Bulukumba umumnya berasal dari wilayah Kabupaten 



 

 
 

Bulukumba maupun Kecamatan Kajang. Peserta didik yang ada di SMAN 18 

Bulukumba menggunakan pakaian putih abu-abu pada hari senin dan selasa, rabu 

dan kamis menggunakan pakaian batik, dan pakaian pramuka di hari jumat. 

Tabel 4.1 Jumlah Peserta Didik SMAN 18 Bulukumba 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1. X 70 86 156 

2. XI 88 93 181 

3. XII 76 84 160 

JUMLAH 233 264 497 

Sumber: Operator SMAN 8 Bulukumba, 2022 

B. Proses Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ammatoa di 

SMAN 18 Bulukumba   

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pewarisan nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa di SMAN 18 Bulukumba. Proses pewarisan 

merupakan kegiatan yang dilakukan sehingga orang lain dapat memperoleh atau 

mengetahui tentang suatu hal. Proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal sangat erat 

kaitanya antara interaksi sosial dengan individu itu sendiri.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kepala sekolah ibu Kasmiati 

mengenai proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal di SMAN 18 Bulukumba, 

mengatakan bahwa: 

Mewariskan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa sama saja 
ketika mengajarkan berdisiplin dan bersikap jujur (lambusu) terhadap anak 
ataupun siswa, dimana kita harus memberikan contoh tauladan dalam kondisi 



 

 
 

apapun.
3
 

Selain itu, informan saat diwawancarai pula mengatakan: 

Peserta didik yang ada di SMAN 18 Bulukumba sebagian besar bertempat 
tinggal di daerah Kajang, dalam rumpun keluarganya masih menerapkan nilai-
nilai kearifan lokal adat Ammatoa sehingga proses pewarisan nilai-nilai adat 
Ammatoa tidak begitu sulit untuk diwariskan karena telah di tanamkan sejak 
kecil di dalam keluarganya.  

Namun ada saja peserta didik yang tidak paham nilai-nilai budaya lokal 
tersebut pada umunya guru disini terkadang sudah memberikan pemahaman 
tetapi siswanya kurang memperhatikan sehingga tujuan pada awalnya mau 
membekali mereka dengan ilmu yang guru miliki tapi mereka malah acuh tak 
acuh

4
 

Menelaah hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pewarisan 

nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa tidak serta merta muncul begitu saja, 

melainkan terdapat proses dan langkah-langkah, sehingga pewarisan nilai-nilai 

kearifan lokal adat Ammatoa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di 

harapkan. Langkah-langkah tersebut mulai dari mengumpulkan berbagai jenis 

kearifan lokal sampai pada penerapanya dalam pendidikan baik terintegrasi dalam 

mata pelajaran maupun menjadi pelajaran pengembangan diri. 

Adapun hasil wawancara dengan bapak Irham guru Bahasa Daerah 

mengatakan bahwa : 

Biasanya itu kita pergi ke kawasan Ammatoa kita bawa anak-anak supaya dia 
bisa lebih paham sama kebudayaan yang ada disana, karena tidak semua anak-
anak yang sekolah disini paham betul tentang nilai-nilai budayanya sendiri. 
Kita juga bantu anak-anak dalam berekspresi seperti membuat konten tapi kita 
usahakan kontennya tetap ada unsur kearifan lokalnya.

5
 

Hasil dari wawancara tersebut menerangkan, selain membawa peserta didik  

                                                           

3Kasmiati (47 tahun), Kepala Sekolah SMAN 18 Bulukumba, Wawancara, Kajang, 21 

Februari 2022 

4Kasmiati, Wawancara, Kajang, 21 Februari 2022  

5Irham (41 tahun), Guru Bahasa Daerah SMAN 18 Bulukumba, Wawancara, Kajang, 22 

Februari 2022 



 

 
 

untuk berkunjung ke kawasan adat Ammatoa guna memberikan pengetahuan yang 

lebih mendalam kepada peserta didik serta, turun langsung untuk mengamati kondisi 

sosial masyarakat adat Ammatoa. Sehingga peserta didik dapat memahami arti dari 

setiap kegiatan dan nilai-nilai kearifan lokal yang di terapkan masyarakat adat 

Ammatao dalam kehidupanya. 

 Proses pewarisan lainya yang dilakukan tenaga pendidik yaitu membuat konten yang 

melibatkan peserta didik. Konten tersebut dikelola oleh organisasi PMR  SMAN 18 

Bulukumba, konten tersebut di dalamnya memuat nilai-nilai kearifan lokal seperti 

Sipakainga, Sipakatau, Pammoporang, dan Tallasa Kamase-mase. Konten tersebut 

kemudian di sebarluaskan melalui media sosial Youtube sehingga nilai-nilai kearifan 

lokal tersebut bisa tetap eksis di tengah gempuran kebudayaan asing dan tetap bisa di 

wariskan dari generasi ke generasi. 

 

 

 

 

 

  Gambar 1 Konten yang dibuat oleh siswa SMAN 18 Bulukumba 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kunjungan Siswa SMAN 18 Bulukumba ke Kawasan Adat Ammatoa 



 

 
 

Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa di sekolah 

sangat di pengaruhi oleh bagaimana upaya guru memanfaatkan kondisi maupun 

untuk mendapatkan kepercayaan para peserta didik, dalam hal ini kepercayaan 

memberikan  peneladanan sikap terhadap peserta didik di manapun mereka berada, 

agar dapat menjadi usaha sadar yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai kearifan 

lokal masyarakat adat Ammatoa. Komitmen pendidik dalam mewariskan nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa  merupakan dasar yang harus di capai 

dalam memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik agar dapat mengerti 

tujuan dari nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa. 

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa yang terkandung dalam 

Pasang yang dianggap sakral oleh yang bila tidak di implementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari akan berdampak buruk bagi kehidupan dalam lingkungan 

masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh bapak Pate tokoh adat Ammatoa 

mengatakan bahwa: 

Gitte kunni rie ni u’rangi, rie ni patantang. Tania sambarang ni gaukang, ka 
rie Pasang. Lalang ngase mi injo kahajikangnga ri Pasang injo Pasang tania 
nu salah ka nu ballo ji pangngu’rangi. 

 Artinya kita disini ada yang di ingat, ada yang di pegang.  Tidak sembarang 
dalam melakukan sesuatu karena ada Pasang, di dalam pasang terdapat 
semua kebaikan, Pasang bukan hal yang salah di dalamnya ada nilai untuk 
mengingatkan.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pasang ri 

Kajang mengandung panduan hidup bagi manusia dalam segi aspek, baik itu sosial, 

agama, mata pencaharian, budaya, lingkungan, dan sistem kepemimpinan. 

Sebagaimana halnya kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat adat pada 

umumnya, Pasang ri Kajang memuat berbagai ajaran leluhur yang substansinya 

                                                           

6Pate (58 tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Kawasan adat Ammatoa , 23 Februari 2022. 



 

 
 

adalah menuntun manusia untuk berbuat baik, hidup jujur dan sederhana.  

 Hal-hal yang terkandung dalam Pasang ri Kajang merupakan sesuatu yang 

mutlak adanya dan tidak pernah mengalami perubahan dari masa ke masa. Sehingga 

masyarakat wajib mengetauhi isi kandungan Pasang tersebut untuk kemudian 

dijadikan pegangan dan prinsip dalam kehidupan sehari-hari khususnya masyarakat 

Ammatoa. Nilai yang terkandung dalam Pasang ri Kajang ada tujuh hal yang 

menjadi mukaddimah atau pengantar Pasang yakni: 

a. A’lemo Sibatu (kita diumpamakan seperti sebuah jeruk), A’bulo Sipappa 

(sebatang bambu) yang bermakna jeruk bentuknya bundar dimana bundar itu 

melambangkan persatuan di sekitar kita seperti keluarga serumpun yang 

menghidari cerai-berai dan makna dari sebatang bambu mengibaratkan bentuk 

bambu yang tumbuh kokoh sehingga menciptakan sifat jujur dan kuat serta 

bermaanfaat dalam segala hal, dengan ini melambangkan betapa pentingnya 

kesatuan dalam kebaikan.  

b. Manyu’ Siparampe (menolong dari hanyut) , Tallang Sipahua’ (menolong dari 

tenggelam) yang memiliki arti gotong royong dalam hal kesulitan dan saling 

membantu dalam kebaikan. Dalam Pasang ini kita dicerminkan sebagai makhluk 

sosial yang hidup saling menghargai dan tenggang rasa satu sama lain.  

c. Lingu Sipakainga (saling mengingatkan) bermakna saling mengingatkan dalam 

kehidupan dunia bahwa dunia ini hanya sementara dan kita senantiasa selalu 

mengingatkan dalam kebaikan. Pasang disini menuntut kita agar menghindari 

segala tindakan negatif atau perbuatan buruk yang dapat merugikan dengan 

saling mengingatkan untuk menuju kebaikan dunia maupun akhirat  



 

 
 

d. Bunting Sipabasa (pernikahan yang saling mengunjungi), Mate Siroko (orang 

yang meninggal wajib dikafani) berarti dalam pernikahan harus ada acara yang 

sama misalnya setelah acara pernikahan pihak keluarga perempuan selesai maka 

akan dilanjutkan lagi rangkaian acara berikutnya dengan mengunjungi rumah 

pengantin laki-laki sebagai wujud penyelenggaraan acara yang sama, dalam hal 

ini terwujudnya silaturahmi kedua belah pihak yang tentunya hubungan antar dua 

keluarga dijaga, sedangkan mate siroko dalam hal ini bermakna siapapun yang 

meninggal mendapat perlakuan yang sama dengan dibungkus kain kafan tanpa 

kecuali dan tidak boleh ada perbedaan dalam proses upacara kematian, dalam hal 

ini menyangkut mengakui persamaan derajat dengan saling meyakini harkat dan 

martabat selaku hamba Allah swt.  

e. Anrai-Anrai Pammarentah Anrai Tokki, Kalau-Kalauki Pammarentah Kalau 

Tokki (jika pemerintah bergeser ke arah barat maupun timur maka kita wajib 

mengikuti), artinya taat kepada pemerintah dan melaksanakan segala aturan-

aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Pasang ini masyarakat Kajang tetap 

mengakui pemerintah memiliki peran tersendiri dalam mengatur masyarakatnya 

sehingga pemerintah adat maupun kabupaten dapat berjalan berkesinambungan 

sesuai hukumnya masing-masing.  

f. Sallu’ Riajoa, Ammulu’ Riadahang (perlengkapan dalam berkebun, mengikuti 

tanda/petunjuk dalam membajak lahan) berarti jika melakukan sesuatu harus 

mengikuti prosedur dan penggunaan alat, misalnya dalam membajak lahan kita 

harus menggunakan alat sesuai kegunaannya, masyarakat harus mempelajari 

aturan dan batasan dalam pengolahan kebun guna menhindari kerugian sehingga 



 

 
 

menghasilkan buah maupun sayur yang berkualitas, dalam hal ini kita wajib 

patuh dan taat terhadap norma kehidupan.  

g. Naki’pisona Mange Riturie’ A’ra’na (menyampaikan keinginan kepada Tuhan 

yang punya kehendak) berarti kita dianjurkan selalu berdoa dalam beraktifitas 

dan dalam kehidupan hendak berserah diri kepada Allah swt. Pasang ini 

masyarakat menghubungkan segala sesuatu yang terjadi di Desa Tana Toa erat 

kaitannya dengan kekuasaan Tuhan.  

Memberikan pandangan tentang nilai-nilai kearifan lokal pada prinsipnya 

memanglah menggunakan beberapa model yang berfariasi, tentunya disesuaikan 

dengan mata pelajaran yang sedang dikolerasikan. Proses pewarisan nilai-nilai 

kearifan lokal adat Ammatoa dalam lingkungan sekolah harus terus menerus 

dilakukan seperti yang kemukakan oleh bapak Salam Kepala Desa Tana Towa 

mengatakan bahwa: 

Saya sangat suka sama generasi muda yang menanamkan nilai-nilai Pasang ri 
Kajang dalam dirinya, karena biasa juga ada anak-anak yang malu khususnya 
pada anak sekolah karena mereka sudah merasa modern, jadi mereka sudah 
tidak tertarik terutama dalam proses adat kematian, sebagian anak-anak kadang 
tidak melakukan tradisi. Makanya kita sebagai orang tua atau pengajar harus 
kita wariskan nilai-nilai Pammopporang, Sipakatau Sipakainga, terutama 
Tallasa kamase-mase supaya anak-anak tahu dan paham betul tentang 
budayanya

7
. 

Nilai yang termuat dalam Pasang ri Kajang seperti Tallasa Kamase-mase 

yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang merupakan identitas warga 

masyarakat lokal adat Ammatoa. Hasil wawancara dengan tokoh adat Ammatoa bapak 

Ganing memaparkan mengenai nilai tallasa kamase-mase dalam kearifan lokal 

masyarat adat Ammatoa bahwa: 

Tallasa kamase-mase ada dalam Pasang Ammentengko nu kamase-mase. 

                                                           

7Salam (45tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Tana Towa, 1 Maret 2022 



 

 
 

A’ccidongko nu kamase-mase. A’ dakkka ko nu kamase-mase, A’meako nu 
kamse-mase. Artinya berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, 
berjalan engkau sederhana, berbicara engkau sederhana. 

Selain itu bapak Ganing juga Mengungkapkan bahwa: 

Anre kalumannyang kalupepeang. Rie’ Kamase-mase, Angnganre na rie’. 
Care-care na rie’. Pammalli juku’ na rie’. Balla situjuluju. artinya “kekayaan 
itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian 
secukupnya pembeli ikan secukupnya, rumah seadanya.

8
 

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa pewarisan nilai-nilai adat 

Ammatoa harus terus dilakukan, seperti nilai Pammopporang yaitu sifat selalu 

memaafkan antar sesama, memaafkan adalah proses untuk menghentikan perasaan 

dendam, jengkel atau marah karena disakiti atau didzalimi. Memaafan adalah 

kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, dan perilaku 

acuh tak acuh terhadap orang lain yang telah menyakiti secara tidak langsung, 

Sipakatau yaitu saling memanusiakan tidak memperlakukan orang lain dengan jahat 

atau mengusik orang lain dengan saling bertegur sapa, saling menebar senyum ketika 

bertemu muka, hal itupun juga bagian dari memanusiakan manusia, saling berbagi 

terhadap yang membutuhkan, memberikan sebagian rezeki kepada tetangga atau 

orang yang membutuhkan itupun juga bagian memanusiakan manusia, Sipakainga 

yaitu sikap saling mengigatkan atau menasehati Saling mengigatkan adalah 

kewajiban setiap manusia, apabila manusia tidak saling menasehati tentang kebenaran 

dan kesabaran baik mengenai urusan duniawi maupun ukhwari, manusia akan 

mengalami kerugian, dan Tallasa Kamase-mase yaitu hidup sederhana.  

Prinsip hidup “Kamase-mase” pada masyarakat adat Ammatoa Kajang. Sikap 

hidup yang diterapkan oleh masyarakat Ammatoa, yaitu mengisolir diri dengan 

maksud menghindarkan diri mereka dari segala perbuatan dan tindakan yang tidak 
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tercantum dalam pasang  yaitu lebih mengutamakan hidup dalam kemiskinan dunia 

agar mendapatkan kekayaan dari sang pencipta di akhirat nanti. Pesan inilah yang 

disebut sebagai prinsip Tallasa Kamase-mase. Masyarakat adat Ammatoa Kajang 

berpegang teguh pada prinsip kamase-mase dengan sistem nilai lambusu (jujur), 

gattong (tegas), sabbara (sabar). Nilai yang terkandung dalam prinsip kamase-mase 

menjadi pegangan hidup masyarakat adat. mereka dengan patuh melaksanakan semua 

aturan-aturan berupa pasang yang mengandung nilai-nilai luhur.  

Sikap dan perilaku kehidupan masyarakat adat Ammatoa yang bermukim di 

tanah kamase-mase berpedoman pada ajaran pasang ri Kajang. Ajaran-ajaran inilah 

yang menjadi pandangan masyarakat sehingga dapat bertahan hidup dengan prinsip 

hidup kamase-mase. Prinsip-prinsip masyarakat Ammatoa dijadikan sebagai pedoman 

dalam kehidupan sehari-hari. Aturan hidup mereka tidak menjadi penghalang untuk 

tetap menjalani kehidupan. Kehidupan luar tidak menarik mereka untuk melepas 

prinsip tallasa kamase-mase dalam beraktifitas. 

Tallasa kamase-mase dibagi menjadi dua kata yaitu tallasa berarti hidup, dan 

kamase-mase berarti miskin atau sederhana. Tallasa kamase-mase adalah hidup yang 

miskin, tetapi prinsip masyarakat Ammatoa, tallasa kamase-mase berarti hidup dalam 

kesederhanaan artinya hidup tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Bagian ini 

dapat diperjelas dalam pasang yang secara eksplisit memerintahkan masyarakat 

Kajang untuk hidup secara sederhana dan bersahaja. 

Sekolah dalam mewariskan nilai-nilai terhadap tatanan tradisional masyarakat 

berfungsi sebagai lembaga pelayanan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. 

Bertalian dengan proses konservasi nilai-nilai budaya daerah ini memiliki fungsi 

yakni sekolah digunakan sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mewariskan 



 

 
 

nilai-nilai tradisional dari suatu masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

sangat berperan dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal.  

Kearifan lokal yang diwarisakan dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 

membentuk karakter konservasi peserta didik yang berfikir secara global, namun 

bertindak secara lokal. Kearifan lokal sebagai salah satu nilai budaya yang hidup 

berkembang dalam masyarakat, dengan menjaga dan menerapkan nilai-nilai kearifan 

lokal di barengi dengan kemampuan menyimbangkan diri dengan perkembangan 

zaman dan kemajuan teknologi, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal adat 

Ammatoa. 

Proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa melalui 

peran tenaga pendidik dalam mewarisakan nilai-nilai kearifan lokal masayarakat 

adat Ammatoa di SMA Negeri 18 Bulukumba adalah benar-benar peran yang nyata, 

baik sebagai demonstrator atau inovator dalam menanamkan nilai kearifan lokal, guru 

tidak hanya memberikan perintah kepada siswa untuk melaksanakan nilai-nilai 

kearifan lokal, tetapi guru juga harus memberikan teladan kepada siswanya. 

Dukungan dan komitmen dari berbagai unsur termasuk kepala sekolah, tenaga 

pendidik dan kesadaran diri peserta didik akan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur 

adat Ammatoa menjadi kunci sukses proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal. 

C. Proses Pengintegrasian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ammatoa 

dan Nilai-Nilai Umum yang di Ajarkan di SMAN 18 Bulukumba 

1. Proses Pengintegrasian Nilai Tallasa Kamase-mase dengan Aturan yang 

Berlaku dalam Lingkungan Sekolah SMAN 18 Bulukumba 

Proses pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarkat adat Ammatoa 

gagasan pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal (local wisdom-based 



 

 
 

education) berpijak pada keyakinan bahwa setiap komunitas mempunyai strategi dan 

teknik tertentu yang dikembangkan untuk menjalankan kehidupan sesuai konteksnya. 

Pendidikan berbasis nilai diperlukan untuk mengembangkan kualitas moral, 

kepribadian, sikap kebersamaan yang semakin tergerus oleh perkembangan zaman.  

Dalam dunia pendidikan formal, penekanan berlebihan pada pengembangan 

sisi kognitif peserta didik berdampak pada tidak sesuainya pada waktu, perhatian dan 

dukungan terhadap pengembangan dimensi afektif peserta didik.  

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa adalah penanaman 

nilai-nilai karakter kepada seluruh warga sekolah yang meliputi komponen, 

pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa di SMAN 18 

Bulukumba dan semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu kurikulum proses pembelajaran dan penilaian, kualitas 

hubungan, penanganan atau pengelolahan mata pelajaran, pengelolahan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana dan 

prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga di lingkungan sekolah.  

Salah satu nilai masyarakat adat Ammatoa yang di integrasikan dalam 

lingkungan SMAN 18 Bulukumba yakni nilai tallasa kamase-mase, beradasarkan 

hasil wawancara dengan ibu Fitri guru Ilmu Pengetahuan Sosial mengenai 

pengintegrasian nilai tallasa kamase-mase dengan aturan yang berlaku di dalam 

lingkungan sekolah, mengatakan bahwa: 

Nilai-nilai lokal yang sering saya integrasikan ke dalam proses mendidik di 

dalam kelas yaitu sikap kamase-mase, karena itukan ajaran yang dari turun 

temurun sudah di ajarkan dari orang tua, makanya saya sebagai guru selalu 



 

 
 

berikan contoh kepada siswa tentang nilai kamase-mase.
9
 

Wawancara lainya di ruang yang berbeda dengan ibu Suriati guru Seni 

Budaya mengungkapkan bahwa: 

nilai-nilai kebudayaan yang ada di lingkungan sekolah tentu memberikan 
pengaruh yang baik bagi sikap peserta didik maupun sikap bagi warga sekolah 
yang lainya. contohnya peserta didik yang menerapkan nilai-nilai kearifan 
lokal tallasa kamase-mase tersebut, pada saat bertemu dengan guru ataupun 
orang yang lebih tua mereka berbicara dengan sopan.

10
 

Tenaga pengajar merasa sangat terbantu dengan nilai-nilai kearifan lokal, 

terutama pada  pengintegrasian nilai tallasa kamase-mase yaitu sikap yang bisa 

menginspirasi peserta didik dan warga sekolah lainya untuk melakukan hal-hal yang 

baik kedepanya. Pengintegrasian nilai tallasa kamase-mase yang di lakukan dengan 

berbagai metode sehingga proses pengintegrasian dapat terlaksana seperti yang 

dikemukakan oleh ibu Fitri bahwa: 

Saya memberikan contoh sehingga anak-anak bisa meniru dan mengikuti apa 
yang di ajarkan. Kalau saya pribadi memberikan arahan. Saya kadang beri tahu 
anak-anak kalo berpakain ke sekolah tidak usah berlebihan, tidak usah pake 
make up yang menonjol cukup sederhana saja. 

Kadang ada siswa yang mengaplikasikan nilai kamase-mase tersebut, tapi 
hanya untuk cari-cari muka, karena ada juga anak yang betul-betul membawa 
kebiasaan baiknya ke sekolah, namun ada juga anak yang hanya dia buat-buat 
saja sewaktu di sekolah.

11
 

Menanamkan sikap dan perilaku yang baik kepada peserta didik, pengajar 

mengintegrasian nilai tallasa kamase-mase dalam berperilaku melalui pemberian 

contoh dan memberikan arahan, seperti dalam berpakaian mereka diberikan arahan 

untuk menggunkan pakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam 
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lingkungan sekolah. Nilai tallasa kamase-mase mengajarkan untuk bersikap 

sederhana baik dalam berbicara maupun berpakaian, namun tidak semua peserta didik 

bisa memahami dengan betul nilai tallasa kamase-mase tersebut di karenakan 

kurangnya pemahaman peserta didik dalam mengintegrasikan nilai tallasa kamase-

mase dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diperlukan peran tenaga pendidik dan 

kesadaran diri peserta didik dalam menerima dan mengintegrasikan nilai tallasa 

kamase-mase tersebut. 

Pengintegrasian nilai tallasa kamase-mase dan aturan yang berlaku dalam  

lingkungan sekolah seperti yang dikemukakan oleh peserta didik Andi Taslim 

berpendapat bahwa: 

kalau saya selalu mappatabe‟ kalo lewat depan guru, saya bungkukkan sedikit 
badan saya, karena itu salah satu kebiasaan saya.

12
 

Hasil wawancara dengan peserta didik lainya Fatana Nur, megatakan bahwa: 

Pada saat saya mau ajukan pertanyaan saya angkat tangan kanan saya dan saya 
katakan tabe‟ saat mau mengajukan pertanyaan, sebab itu bagian dari rasa 
saling menghargai. Sama dengan kamase-mase yang di dalamnya kita di 
ajarkan untuk sederhana dalam berbicara dan berperilaku. Kearifan lokal 
Ammatoa yang biasa saya gunakan saat bersosialisasi dengan teman atau guru 
yaitu sipakainga‟ saya sering ingatkan teman saya seperti saat ada tugas, saya 
juga sangat menjunjung nilai kamase-mase karena saya sudah di ajarkan sejak 
kecil oleh orang tua saya. 

13
 

Peserta didik saling mengingatkan baik dalam mengigatkan tentang tugas 

serta mengigatkan dalam kebaikan satu sama lain hal, ini dilakukan untuk 

mewujudkan kesejahteraan bersama serta menciptakan harmoni sosial. Perubahan 

sikap dan perilaku peserta didik ke arah lebih baik pun dirasakan langsung oleh 
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peserta didik itu sendiri Peserta didik sadar akan adanya perubahan pada dirinya 

yang lebih baik pada saat mengintegrasikan nilai tallasa kamase-mase dalam 

berhubungan dengan peserta didik lainya, maupun dengan guru serta warga sekolah 

lainya. Pandangan pada diri peserta didik berubah menjadi lebih dewasa dalam 

bersikap dan berperilaku. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal bukan hanya 

dianjurkan kepada peserta didik tetapi juga kepada semua tenaga pendidik.  

Hasil wawancara dengan peserta didik Fauzi Ardana Yusuf terhadap sikap 

guru dalam mengintegrasikan nilai tallasa kamase-mase dalam interaksi sosial di 

lingkungan sekolah mengatakan bahwa: 

Guru selalu mengingatkan saya dan teman-teman pada saat kami melakukan 
kesalahan biasanya kami diberi hukuman tapi sewajarnya saja, saat berbicara 
atau menyampaikan pendapat juga baik, guru tidak seenaknya saja walaupun 
dia lebih tua dari pada kami.

14
 

Hasil wawancara dengan bapak Nurman guru Geografi juga mengungkapkan 

salah satu cara dalam mengintegrasikan nilai tallasa kamase-mase dalam lingkungan 

sekolah yaitu memberikan contoh kepada peserta didik, seperti yang di ungkapkan 

bahwa :  

Saya kalo mau minta tolong ke anak-anak tidak langsung- langsung saja saya 
suruh, tapi saya bilang tabe’ dek kita pergi dulu ambilkan buku saya di kantor 
atau di perpustakaan, karena kita juga sebagai guru harus berikan dia contoh 
yang baik bukan berarti kita sebagai guru mau seenaknya saja sama mereka. 
Terkadang juga kalo saya yang buat salah sama siswa saya yang minta maaf 
supaya anak-anak itu terbiasa dengan kebiasaan yag baik. 

Selain itu narasumber juga mengatakan bahwa: 

Walupun kita sekarang sudah berada dalam zaman yang sudah maju, kita 
juga harus tetap mejaga nilai kamase-mase itu, tallasa kamase-mase bukan 
berarti kita masyarakat Ammatoa itu miskin tapi kita sederhana dan tidak 
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berlebihan.
15

 

Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pengintegrasian nilai tallasa 

kamase-mase dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah bukan hanya di titik 

beratkan kepada peserta didik, namun juga kepada para pendidik. Pemberian contoh 

dan arahan kepada peserta didik adalah kunci keberhasilan pengintegraian nilai 

tallasa kamase-mase, bagian dari nilai Tallasa Kamase-mase yakni nilai  

Pammopporang (saling memaafkan) tenaga pendidik membiasakan diri untuk selalu 

menerapkan nilai tersebut ketika terjadi sebuah kesalahan yang tidak disengaja 

dilakukan. Hal tersebut menyebabkan anak-anak bisa menjadikannya sebagai contoh 

dan tauladan sehingga mereka bisa memaafkan dan meminta maaf ketika mereka 

berbuat salah kepada orang lain dan ikhlas menerima tanpa ada dendam.  

Memaafkan dibutuhkan untuk membantu peserta didik mengubah fokus 

kehidupanya dari fikiran-fikiran mengenai ingatan ketidakadilan yang terjadi pada 

dirinya menjadi keinginan untuk mencari perdamaian, sehingga hubungan interaksi 

sosial antar peserta didik dan tenaga pendidik dapat berjalan dengan baik dan 

harmonis. 

Nilai tallasa kamase-mase atau hidup dalam kesederhanaan bukan berarti 

seseorang tidak memiliki harta namun senantiasa menjalankan hidup dengan cara 

sederhana tidak berlebih-lebihan dan mubazir. Terlebih saat ini di era globalisasi di 

tengah perkembangan zaman dengan banyaknya budaya asing yang masuk, yang 

dapat mempengaruhi perilaku peserta didik. Nilai tallasa kamase-mase menjadi salah 

satu kunci agar mereka dapat terhindar dari pengaruh buruk kebudyaan asing, serta 
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dapat memilah kebudayaan asing baik dan yang buruk bagi mereka. Pengintegrasian 

nilai-nilai kamase-mase dalam lingkungan sekolah merupakan suatu proses 

pengubahan perilaku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan, membentuk 

dan melatih seseorang menjadi lebih baik. 

2. Nilai-Nilai Umum yang diajarkan di SMAN 18 Bulukumba 

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam berinteraksi sosial sangat 

penting untuk diterapkan guru dalam pembelajaran yang bermanfaat, untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik serta sebagai media untuk 

penanaman rasa cinta terhadap kearifan lokal di daerahnya. Penanaman karakter 

positif sesuai nilai luhur kearifan lokal serta membekali siswa untuk menghadapi 

segala permasalahan diluar sekolah. 

Pengenalan kearifan lokal yang ada dimasyarakat dalam dunia pendidikan 

masih sangat kurang, hal ini semestinya bisa dijadikaan solusi atau pilihan untuk 

pengembangan dalam pembelajaran, dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal 

yang ada dalam masyarakat. Mengingat nilai-nilai yang terdapat pada kehidupan 

tallasa kamase-mase, maka guru bisa berpikir maju untuk memanfaatkan hal itu 

dalam upaya peningkatan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa 

berlangsung sesuai dengan apa yang ada sebenarnya atau lebih kontekstual, dan nilai-

nilai tallasa kamase-mase bisa ditanamkan pada diri peserta didik.  

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa yang di 

korelasikan dalam berbagai nilai- nilai mata pelajaran umum yang diajarkan seperti 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, bahasa daerah, seni budaya, dan geografi. 



 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fitri guru Ilmu Pengetahuan Sosial 

mengemukakan bahwa: 

Saya sebagai guru IPS kadang saya kaitkan dengan pelajaran yang saya 
ajarkan seperti dalam ketimpangan sosial. Saya hubungkan dengan nilai-nilai 
lokal dan pembelajaran supaya anak-anak bisa mengingat apa yang telah 
diajarkan. Disini juga ada istilah pa tabe’, tallasa kamase-mase, saling 
menghargai masih sangat kental jadi peserta didik tidak masa bodoh dengan 
apa yang di ajarkan.

16
 

Hasil wawancara dengan bapak Irham guru bahaas daerah mengatakan bahwa:  

Kita sebagai guru harus mengidentifikasi semua potensi keunggulan kearifan 
lokal baik itu dari segi geografisnya dan sejarahnya. lalu kita terapkan ke 
anak-anak dengan di kaitkan dengan mata pembelajaran yang di ajarkan, 
contohnya saya mengajar bahasa daerah kalo dalam kurikulum yang kita 
gunakan yaitu kurikulum 2013 di dalamnya itu tidak ada yang membahas 
tentang bahasa konjo bahasa lokal kita, jadi saya sebagai tenaga pendidik tidak 
hanya saya ajarkan bahasa daerah lontara saja tapi juga saya kadang beri 
nasehat kepada anak-anak jangan kita malu pakai bahasa lokal dan kebiasaan 
sendiri jangan kita lupa jati diri nilai kearifan lokal budaya Ammatoa apalagi 
daerah sekolah masih berada dalam daerah kawasan.

17
 

Hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa kurikulum yang digunakan 

dalam proses mengajar di SMAN 18 Bulukumba adalah kurikulum 2013. Mata 

pelajaran seperti bahasa daerah yang di ajarkan hanya berfokus pada pemberian 

materi tentang bahasa lontara dan tidak membahas mengenai bahasa lokal daerah 

seperti bahasa konjo atau tidak membahas mengenai kebudayaan lokal, namun 

sebagai tenaga pendidik tetap mengajarkan dan memberikan arahan untuk senantiasa 

menjaga dan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah tempat 

mereka tinggal.  

Nilai- nilai umum yang ada dalam lingkungan sekolah harus bisa di barengi 

dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal agar peserta didik dan para warga sekolah yang 
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lainya tidak keliru dan mudah memahami berbagai macam perbedaan yang terjadi 

saat ini. Terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam 

berinteraksi sosial. Hal tersebut merupakan hal penting bagi pembentukan karakter 

bagi diri peserta didik terutama terkait potensi dan semangat belajar bagi peserta 

didik itu sendiri. Selain itu ibu surianti guru seni budaya juga mengungkapkan 

bahwa: 

Seni budaya itu luas, jadi misalnya saya mengajar tentang seni rupa saya 
membuat lukisan yang berkaitan sama kebudayaan sekitar, baru saya suruh 
mereka sebutkan nilai yang terkandung dalam  lukisan mereka sesuai dengan 
anak-anak. Bukan cuman itu seni musik, dan seni tari kan semuanya itu punya 
nilai moral di dalamnya.

18
 

Kemampuan untuk menciptakan proses pembelajaran agar berlangsung secara 

aktif dan interaktif seperti pada pembelajaran seni budaya, adanya berbagai macam 

kebudayaan lokal membuat proses mata pembelajaran lebih mudah di kaitkan, 

sehingga peserta didik bisa mengetahui dengan baik tentang buaday apa saja yang ada 

dalam lingkunganya. Bukan sekedar mengetahui namun diperlukan pemahaman 

peserta didik tentang nilai-nilai moral apa saja yang terkandung dalam kebudayaan 

tersebut, sehingga peserta didik tidak hanya berfokus pada pembelajaran formal saja 

namun juga tetap menjalankan dan memahami nilai-nilai lokal yang ada, karena 

pembelajaran yang inovatif diarahkan untuk menghasilkan proses pembelajaran 

berlangsung dengan baik. 

Nilai-nilai kearifan lokal sangat perlu dilestarikan yang di dalamnya memuat 

aspek lingkungan, budaya dan relegi sebagai bagian dalam kehidupan manusia. 

Pengintegrasian pembelajaran dengan berwawasan lingkungan yang dekat dengan 

anak didik akan menjadikan pembelajaran berlangsung secara aktif dan inovatif. 
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Dengan penggunaan sumber belajar yang ada pada lingkungan yang dekat dengan 

anak didik menjadikan pembelajaran lebih bermakna, artinya benar-benar bermanfaat 

bagi siswa dalam menghadapi kehidupan yang nyata di masyarakat.  

Hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan, penelitian ini 

mendukung dan sesuai dengan teori interaksi Herbert Blummer bahwa Interaksi 

simbolik dapat terjadi kapanpun dan dimanapun yang pada akhirnya akan 

membentuk suatu pola interaksi, salah satunya dalam lingkungan sekolah. Pola 

interaksi simbolik didasari pada teori interaksi simbolik Mead, yaitu (1) mind, (2) 

self, dan (3) society. Berdasarkan teori tersebut, terdapat tiga pola interaksi 

simbolik dalam lingkungan sekolah. Setiap pola interaksi simbolik diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Pola Interaksi Simbolik Pendidik kepada Peserta Didik  

Pola interaksi simbolik pendidik kepada peserta didik. Pendidik disini 

memposisikan dirinya sebagai sosok yang dominan dalam proses interaksi di kelas, 

sedangkan peserta didik sebagai penerima pesan. Pada pola ini, pendidik berperan 

sebagai objek atau pelaku utama yang memberi simbol kepada peserta didik dalam 

proses interaksi, dengan tujuan untuk mempengaruhi peserta didik agar memaknai 

pesan yang disampaikan oleh pendidik. Kekuasaan pendidik dalam kelas sangat 

mempengaruhi pola ini, kuasa pendidik sebagai individu yang dihormati secara tidak 

langsung membuat peserta didik harus cepat dan tepat dalam menginterpretasi simbol 

yang diberikan. proses pola ini tersusun atas beberapa langkah. Adapun langkah 

pertama dimulai dari pendidik memberi simbol kepada peserta didik. Kedua, perserta 

didik menerima simbol yang diberikan oleh pendidik. Ketiga, peserta didik 

menginterpretasi simbol yang diberikan oleh pendidik untuk diinterpretasi menjadi 



 

 
 

suatu makna. Keempat, peserta didik melakukan tindakan atau respon sesuai dengan 

pemaknaan simbol. Jika peserta didik melakukan tindakan tidak sesuai dengan makna 

dari simbol yang diberikan oleh pendidik, maka pesan dalam simbol tersebut tidak 

tersampaikan dengan jelas. 

Situasi yang melatarbelakangi munculnya pola interaksi simbolik pendidik 

kepada peserta didik beragam. Secara umum, ada dua situasi yang melatarbelakangi 

munculnya pola ini, yaitu situasi dimana pendidik ingin mendapat perhatian dari 

peserta didik dan situasi pendidik meminta bantuan dari peserta didik. Dua situasi 

tersebut dapat dipahami secara benar oleh peserta didik, jika perserta didik terlebih 

dulu memahami konteks situasinya. Konteks situasi disini diartikan sebagai 

lingkungan interaksi simbolik yang merupakan alat yang berfungsi sebagai perinci 

situasi untuk memahami makna dibalik interaksi. 

Contoh mengenai interaksi simbolik pendidik kepada peserta didik dalam 

wacana kelas terkait situasi yang melatarbelakangi. Situasi pertama adalah dimana 

pendidik ingin mendapat perhatian dari peserta didik, misal: 

a. simbol pendidik menempelkan jari telunjuk ke bibir atau mengetuk benda disekitar 

(meja, papan tulis, atau penggaris), memiliki makna pendidik menginginkan 

suasana kelas yang tenang dan tidak gaduh. 

b. simbol pendidik menggerakkan jari telunjuk ke beberapa arah (depan, bawah, 

atau atas), memiliki makna pendidik ingin peserta didik untuk duduk, maju ke 

depan kelas, atau meminta peserta didik untuk memperhatikan materi 

pembelajaran di papan tulis. 

Simbol yang dipertukarkan meliputi simbol verbal dan simbol nonverbal 

dalam interaksi di sekolah. Simbol verbal pada interaksi pengajar dan siswa meliputi 



 

 
 

interaksi yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan simbol 

nonverbal meliputi kegiatan serta kebiasaan yang dilakukan siswa dan pengajar di 

sekolah ini. Pertukaran simbol terjadi melalui interaksi dengan bahasa formal maupun 

tidak formal. Simbol-simbol tersebut yang mempengaruhi interaksi yang dilakukan 

pengajar dan siswa dalam memahami suatu makna yang sama. Interaksi di dalam 

kelas, terdapat simbol verbal dan nonverbal di dalamnya. Simbol verbal meliputi 

interaksi pengajar dan siswa di kelas seperti pemberian materi pembelajaran, proses 

tanya jawab, sharing session pengajar dan siswa, hingga pemberian nasehat kepada 

siswa yang diselipkan dalam proses belajar mengajar apabila siswa melakukan 

kesalahan ataupun sebagai arahan bagi siswa. Sedangkan simbol nonverbal meliputi 

kebiasaan yang dilakukan di kelas untuk membentuk suatu karakter yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. 

2. Pola Interaksi Simbolik Peserta Didik kepada Peserta Didik  

Peserta didik dalam pola ini dibagi menjadi dua tipe, yakni peserta didik 

pengirim simbol dan peserta didik menerima simbol. Interaksi simbolik ini dilakukan 

oleh peserta didik kepada peserta didik lain. Dalam lingkungan sekolah, peserta didik 

memiliki simbol-simbol tersendiri saat berinteraksi dengan peserta didik lainnya baik 

di dalam kelas maupun diluar kelas.  

Langkah pertama dari proses pola ini dimulai peserta didik pengirim simbol 

mengirimkan pesan melalui simbol kepada peserta didik menerima simbol. 

Selanjutnya dalam langkah kedua, Peserta didik  menerima pesan berupa simbol yang 

diberikan oleh peserta didik pengirim simbol. Langkah ketiga, peserta didik 

menerima simbol menginterpretasi simbol yang diberikan oleh peserta didik pengirim 

simbol untuk diubah menjadi pesan atau makna. Terakhir, peserta didik menerima 



 

 
 

simbol  melakukan reaksi terhadap pesan atau makna dari simbol yang diberikan 

peserta didik pengirim simbol. Hubungan ini menyebabkan proses interpretasi simbol 

mudah untuk dipahami.  Contoh simbol yang biasa digunakan oleh peserta didk 

Simbol kesepakatan situasi terbuka merupakan simbol yang secara luas telah 

dimengerti oleh peserta didik, misal simbol geleng kepala memiliki makna tidak 

mengerti atau tidak bersedia dan simbol tangan „minum‟ memiliki makna bertanya 

apakah membawa minuman atau meminta minum. 

3. Pola Interaksi Simbolik Peserta Didik kepada Pendidik  

Pola interaksi simbolik ini memposisikan peserta didik sebagai objek dan 

pelaku utama. Peserta didik bukanlah sosok yang dominan di kelas, tetapi peserta 

didik dapat mengirim simbol kepada pendidik dengan tujuan mempengaruhi pendidik 

untuk melakukan respon sesuai pesan atau makna dalam simbol tersebut. Bertolak 

belakang dengan pola interaksi simbolik pendidik kepada peserta didik, pola ini 

sering kali mengalami kendala dalam proses interaksi. Kekuasaan pendidik dalam 

kelas merupakan faktor utama munculnya kendala dalam pola ini. Sebenarnya, 

pendidik mengerti pesan atau makna dibalik simbol tersebut tetapi pendidik 

umumnya tidak melakukan respon yang sesuai dengan simbol dari peserta didik. 

Pola interaksi simbolik peserta didik kepada pendidik memiliki langkah-

langkah sistematis. Pertama, peserta didik mengirimkan pesan atau makna secara 

simbolik kepada pendidik. Langkah kedua, pendidik menerima simbol yang dikirim 

oleh peserta didik. Ketiga, pendidik melakukan proses interpretasi terhadap simbol 

yang diberikan peserta didik. Keempat, pendidik melakukan respon sesuai dengan 

hasil dari  interpretasi simbol. Namun demikian, terkadang pendidik tidak melakukan 

respon apapun terhadap pesan atau makna dari simbol yang dikrimkan peserta didik.  



 

 
 

Munculnya simbol dalam pola interaksi ini dilatarbelakangi oleh situasi 

formal. Kekuasaan pendidik dalam kelas membuat peserta didik melakukan interaksi 

simbolik hanya dalam situasi formal. Pendidik merasa tidak sopan jika menggunakan 

simbol dalam berinteraksi dengan pendidik dalam situasi non-formal. Situasi formal 

merupakan lingkungan resmi yang berfungsi sebagai wahana memahami makna 

dibalik interaksi. 

Contoh Simbol gerakan adalah simbol yang dikirimkan oleh peserta didik 

kepada pendidik dengan bantuan gerakan anggota badan, misalnya simbol 

mengangkat tangan kanan memiliki makna peserta didik ingin mengajukan 

pertanyaan kepada pendidik dan, simbol memegang pergegelangan tangan kiri 

dengan jari pada tangan kanan memiliki makna batas waktu jam pelajaran selesai. 

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa dalam berinteraksi 

sosial beserta nilai-nilai umum yang di ajarkan dalam lingkungan sekolah, memiliki 

berbagai macam simbol yang dimana simbol-simbol ini berfungisi sebagai pengarah 

atau petunjuk baik kepada peserta didik maupun kepada para pendidik. Sehingga 

proses pengintegrasian dapat berjalan baik sesuai dengan yang di harapkan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dari pernyataan nara sumber 

dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran nyata baik sebagai demonstrator atau 

inivator dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa dan nilai-

nilai umum yang di ajarkan. Guru tidak hanya memberikan perintah kepada peserta 

didik untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, tetapi juga guru harus memberikan 

contoh kepada para peserta didik. Dukungan dan komitmen dari berbagai unsur harus 

ikut dilibatkan sehingga pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa 



 

 
 

dalam interaksi sosial bisa diterima dan di terapkan oleh seluruh guru maupun peserta 

didik sebagai generasi bangsa.  

Pengintegrasian kearifan lokal merupakan usaha sadar dan terencana melalui 

penggalian dan pemanfaatan potensi daerah setempat secara arif dalam upaya 

mewujudkan suasanan belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keahlian, pengetahuan dan sikap 

dalam upaya untuk membangun bangun bangsa dan negara. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengintegrasian Nilai-Nilai Kearifan 

Lokal Masyarakat Adat Ammatoa dalam interaksi sosial di SMAN 18 

Bulukumba  

1. Faktor Pendukung  

Suatu program atau kegiatan pasti ada sesuatu yang membuatnya semakin 

lancar di karenakan adanya faktor pendukung. Faktor inilah yang menentukan 

berhasilan atau kurang berhasilnya suatu kegiatan yang dilakukan. Berdasarakan hasil 

wawancara dengan kepala sekolah ibu Kasmiati mengatakan bahwa: 

Kinerja para pendidik dengan baik, dalam membantu peserta didik dan warga 
sekolah lainya dalam memberikan pemahaman tentang kearifan lokal adat 
Ammatoa, dan peran aktif pemerintah pusat dan tokoh masyarakat dalam 
memberikan arahan dan mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dalam 
pengembangan kearifan lokal daerah

19
. 

Selain itu hasil wawancara dengan penjaga kantin ibu Asse mengungkapkan 

bahwa : 

Saya sangat suka cara tenaga pendidik disini dalam memberikan nasehat pada 
anak-anak. Terutama sikap dan perilakunya jadi anak-anak tidak seenaknya saja 
pada saat masuk ke kantin, contohnya anak-anak yang biasanya bolos di jam 
mata pelajaran lalu ke kantin dan kadang merokok di area sekolah sudah tidak 
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Kasmiati, Wawancara, ,Kajang, 21 Februari 2022 



 

 
 

lagi mereka melakukan setalah di beri nasehat tentang pentingnya menerapkan 
nilai-nilai kearifan lokal dalam lingkungan sekolah.

20
 

Hal inipun dipertegas oleh dukungan bapak Salam Kepala Desa Tana towa 

terhadap pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam 

interaksi sosial yang mengatakan bahwa: 

Saya sangat mendukung siswa dan sangat bangga jika siswa menerapkan nilai-
nilai luhur adat Ammatoa dalam kehidupanya sehingga nilai-nilai kearifan lokal 
kita tidak hilang, walaupun kini sudah banyak budaya luar yang masuk di 
daerah kita. 

21
 

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya faktor pendukung 

pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi di 

lingkungan sekolah yaitu komitmen yang luar biasa dari para pendidik dengan peran 

yang penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa dalam interaksi sosial di sekolah, berusaha menjadi teladan yang baik bagi 

siswa dengan konsisten mengajarkan dan memberikan arahan untuk pembentukan 

karakter siswa, serta dukungan  pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, mereka 

berharap dengan adanya pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa di 

lingkungan sekolah peserta didik bisa tetap mengaja dan tidak melupakan kearifan 

lokal yang telah lama diturunkan dari generasi ke generasi dan nilai-nilai budaya 

tidak terancam punah. 

Usaha yang dilakukan dalam pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat adat Ammatoa tentunya akan terus dilakukan dengan model-model 

pengintegrasian dengan mata pelajaran formal maupun non formal, dengan 

pendekatan kebudayaan. Keberhasilan awal yang perlu dicapai yakni ketika peserta 
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didik dan warga sekolah lainya tetap mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam 

berinteraksi sosial dan tetap menjaganya di tengah gempuran budaya asing. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan ibu Fitriani Guru IPS mengatakan bahwa: 

a. Kurangnya pemahaman dan persamaan presepsi mengenai nilai-nilai kearifan 

lokal adat Ammatoa yang di tanamkan dari setiap keluarga peserta didik. 

b. Beragamnya sumber informasi yang telah didapatkan melalui media atau sumber 

berita yang tidak jelas menimbulkan kebingungan dalam menjelaskan 

pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam interaksi sosial di sekolah  

c. Dibutuhkan pembagian dan pengelolaan jam pelajaran yang baik
22

 

Untuk mempertegas mengenai faktor penghambat yang di hadapi dalam 

pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam interaksi sosial di sekolah, maka ibu 

Surianti guru Seni Budaya mengungkapkan bahwa: 

Kurangnya kesadaran peserta didik dan warga sekolah lainya dalam 
mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam 
interaksi sosial, anak-anak disini kadang-kadang susah di atur, biasa saya tegur 
satu atau dua kali masih saja tidak mendengar. Contohnya di luar kelas pada 
saat upacara bendera anak-anak itu kurang kesadaranya untuk bisa mengikuti 
tata tertib serta kurangnya minat peserta didik dalam mempelajari lebih dalam 
tentang nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa, mereka lebih 
cenderung menyukai budaya asing karena mereka meganggap budaya dan nilai-
nilai adat Ammatoa sudah ketinggalan zaman.

23
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penenliti berkesimpulan bahwa 

faktor penghambat yang dialami oleh para pendidik pada saat pengintegrasian nilai-
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nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial di sekolah adalah 

pembahasan mengenai nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri yang masih di anggap 

kurang menarik oleh peserta didik dan kurangnya  bahan bacaan terkait nilai-nilai 

lokal yang tersedia di perpustakaan sekolah. Kurangnya kemauan dan kesadaran diri 

peserta didik dalam mempelajari lebih dalam tentang nilai-nilai kearifan lokal yang di 

gunakan dalam berinteraksi sosial karena mereka berpikir nilai-nilai kearifan lokal 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga mereka 

lebih mementingkan dan menggunakan budaya asing dalam proses interaksi mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pengintegrasian 

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ammatao dalam Interaksi Sosial, dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama proses pewarisan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa 

melalui peran tenaga pendidik dalam mewariskan nilai-nilai kearifan lokal 

masayarakat adat Ammatoa di SMA Negeri 18 Bulukumba. Pewarisan nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa di sekolah sangat di pengaruhi oleh 

bagaimana upaya guru memanfaatkan kondisi maupun untuk mendapatkan 

kepercayaan para peserta didik, dalam hal ini kepercayaan memberikan  peneladanan 

sikap terhadap peserta didik di manapun mereka berada, agar dapat menjadi usaha 

sadar yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa. Nilai-nilai yang diwariskan antara lain Pammopporang, Sipakatau, 

Sipakainga dan Tallasa Kamase-mase. 

Kedua proses pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa di SMAN 18 Bulukumba yakni pengintegrasian nilai Tallasa Kamase-

masedengan nilai aturan yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Pengintegrasian 

nilai-nilai kamase-mase dalam lingkungan sekolah merupakan suatu proses 

pengubahan perilaku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan, membentuk 

dan melatih seseorang menjadi lebih baik. Proses pengintegrasian nilai tallasa 

kamase-mase dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui nilai dari korelasi mata 

pelajaran yang terkait seperti ilmu pengetahuan sosial, bahasa daerah, seni budaya 



 

 
 

dan geografi sehingga  peneladanan sikap dan karakter pada peserta didik dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai moral yang terdapat pada kearifan 

lokal adat Ammatoa. 

Ketiga faktor pendukung dan penghambat pengintegrasian nilai-nilai kearifan 

lokal Masyarakat Adat Ammatoa dalam interaksi sosial di SMAN 18 yaitu: 

a. Faktor Pendukung 

     Komitmen yang luar biasa dari para pendidik dengan peran yang penting 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam 

interaksi sosial di sekolah, berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa dengan 

konsisten mengajarkan dan memberikan arahan untuk pembentukan karakter siswa, 

serta dukungan  pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.  

b. Faktor Penghambat  

    Faktor penghambat yang di alami oleh para pendidik pada saat 

pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi 

sosial di sekolah adalah pemabahasan mengenai nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri 

yang masih di anggap kurang menarik oleh peserta didik dan kurangnya  bahan 

bacaan terkait nilai-nilai lokal yang tersedia di perpustakaan sekolah. Kurangnya 

kemauan dan kesadaran diri peserta didik dalam mempelajari lebih dalam tentang 

nilai-nilai kearifan lokal dan lebih memilih budaya asing dalam proses interaksi 

mereka. 

B. Implikasi Penelitian 

Saran-saran yang akan penulis berikan dalam pengintegrasian nilai-nilai 

kearifan lokal adat Ammatoa dalam interaksi sosial di SMAN 18 Bulukumba guna 

perkembangan selanjutnya ke arah yang lebih baik sebagai berikut: 



 

 
 

1. Demi mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam interaksi sosial guru 

diharapakan   mampu berbuat lebih banyak lagi dan selaras dengan sikap dan 

perilaku. 

2. Sebisa mungkin seorang guru memberi perhatian khusus pada siswa yang 

kurang berminat terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa. 

3. Penulis mengharapkan adanya kerja sama antara semua pihak, baik Kepala 

Sekola, guru, dan kesadaran peserta diri untuk mencapai tujuan dari nilai-nilai 

luhur budaya lokal yang diterapkan dalam interaksi sosial. 
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Gambar 1 Foto Nama Sekolah SMAN 18 Bulukumba 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1  Foto bersama Ibu Kasmiati Kepala Sekolah SMAN 18 Bulukumba 

setelah wawancara 21 Februari 2022 di SMAN 18 Bulukumba 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2   Foto Bersama Bapak Salam Kepala Desa Tana Towa setelah 

Wawancara, 1 Maret 2022 di Desa Tana Towa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  Wawancara dengan Tokoh Adat bapak Ganing dan Pate,  

23 Februari 2022 di Kawasan Adat Ammatoa 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 foto bersama Ibu Surianti Guru Seni Budaya SMAN 18 Bulukumba 

setelah wawancara, 24 Februari 2022 di SMAN 18 Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5  Foto bersama ibu Fitriani Guru IPS SMAN 18 Bulukumba setelah 

wawancara, 24 Februari 2022 di SMAN 18 Bulukumba 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6  foto bersama bapak Irham Guru Bahasa Daerah SMAN 18 Bulukumba 

setelah Wawancara, 22 Februari 2022 di SMAN 18 Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7  Wawancara dengan bapak Nurman Guru Geografi SMAN 18 

Bulukumba, 25 Februari 2022 di SMAN 18 Bulukumba 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8  Wawancara dengan  ibu Asse Penjaga Kantin SMAN 18 Bulukumba 

 1 Maret 2022 di SMAN 18 Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9  Wawancara dengan siswa laki-laki SMAN 18 Bulukumba, 22 Februari 

2022 di SMAN 18 Bulukumba 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10  Wawancara dengan Siswa Perempuan SMAN 18 Bulukumba, 22 

Februari 2022 di SMAN 18 Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11  Foto bersama siswa setelah wawancara, 22 Februari 2022 di SMAN 18 

Bulukumba 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12  Foto bersama siswi setelah wawancara, 22 Februari 2022 di SMAN 18 

Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyataan penelitian pemangku adat dan kelapa desa yakni: 

a. Apa tujuan dari kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa? 

b. Apa tugas pemangku adat dan kepala Desa Tanah Towa dalam menjaga 

nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa? 

c. Apa harapan pemangku adat dan kepala Desa Tanah Towa terhadap nilai-

nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa? 

d. Bagaimana pandangan pemangku adat dan Kepala Desa Tanah Towa 

terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa yang dijadikan 

landasan dalam interaksi sosial? 

e. Apakah ada persaingan kebudayaan antara kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa dengan budaya asing? 

Pertanyaan penelitian guru dan kepala sekolah yakni: 

a. Bagaimana interaksi sosial peserta didik di dalam kelas dan di luar kelas? 

b. Menurut bapak/ibu bagaimana interaksi sosial peserta didik terhadap guru? 

c. Bagaimana cara pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat 

Ammatoa dalam interaksi sosial di sekolah? 

d. Apa metode yang digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan 

lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial di sekolah? 

e. Bagaimana cara guru dan kepala sekolah dalam mengontrol interaksi sosial 

peserta didik di lingkungan sekolah? 

f. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah? 

Pertanyaan penelitian untuk peserta didik yakni: 



 

 
 

a. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat adat Ammatoa? 

b. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan 

kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial? 

c. Apakah anda sebagai peserta didik nyaman dengan kearifan lokal adat 

Ammatoa? 

d. Sesering apa peserta didik berinteraksi sosial dengan menerapkan nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa? 

e. Apa yang menyebabkan peserta didik harus berinteraksi dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adata Ammatoa? 

Pertanyaan penelitian untuk (penjaga kantin) 

a. Bagaimana interaksi peserta didik pada saat datang untuk berbelanja di 

kantin? 

b. Apakah ada kelompok-kelompok peserta didik yang tidak mematuhi aturan 

nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa dalam berinteraksi sosial 

pada saat berbelanja di kantin? 

c. Bagaimana peran penjaga kantin dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan 

lokal masyarakat adat Ammatoa dalam interaksi sosial? 

d. Bagaimana pandangan penjaga kantin terhadap peserta didik atau guru yang 

tidak mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa 

dalam berinteraksi sosial pada saat berbelanja di kantin? 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR INFORMAN 

NO Nama Umur Pekerjaan Status 

1 Kasmiati 47 tahun PNS Kepala Sekolah 

2 Salam 54 tahun Kepala Desa Kepala Desa 

3 Ganing 57 tahun Petani Tokoh Adat 

4 Pate  58 tahun Petani Tokoh adat 

5 Irham  41 tahun Guru Guru 

6 Surianti  34 tahun Guru Guru 

7 fitriani 32 tahun Guru Guru 

8 Nurman 34 tahun Guru Guru 

9 Asse 47 tahun  Penjaga 

kantin  

Penjaga kantin 

10 Nur Aeni 33 tahun Penjaga 

kantin 

Penjaga kantin 

11 Fitri Annisa 18 tahun Siswa Kelas XII 

12 Dewi Ananda 18 tahun Siswa Kelas XII 

13 Vera Septina 18 tahun Siswa Kelas XII 

14 A. Miftahul Jannah 17 tahun Siswa Kelas XII 

15 Fatana Nur 18 tahun Siswa Kelas XI 

16 Astrid 19 tahun Siswa Kelas XI 



 

 
 

17 Mutsaina Amalia 17 tahun Siswa Kelas XI 

18 Akila  17 tahun Siswa Kelas XI 

19 Ayu Andira 18 tahun Siswa Kelas X 

20 Annisa Putri 18 tahun Siswa Kelas X 

21 Andi Taslim 19 tahun Siswa Kelas X 

22 Angga Anugrah 17 tahun Siswa Kelas XII 

23 Agung Setiawan 20 tahun Siswa Kelas XII 

24 Andi Alfareza 18 tahun Siswa Kelas XII 

25 Anwar 18 tahun Siswa Kelas XII 

26 Fauzi Ardana Yusuf 17 tahun Siswa Kelas XI 

27 Ahmad Fitrah 18 tahun Siswa Kelas XI 

28 Asman 19 tahu  Siswa Kelas X 

29 Ahmad Syam 17 tahun Siswa Kelas X 

30 Hardiansyah 17 tahun Siswa Kelas X 
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