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seluruh akhlak yang mulia. 
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hasil penelitian ini. 
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ABSTRAK 

Nama     : Rahmat Dewata Dika Putera 

NIM    : 40200117118 

Judul Skripsi   : Tradisi Pa’jukukang di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng   (Unsur-Unsur Budaya Islam) 

Skripsi ini bertujuan menjelaskan mengenai : (1) Bagaimanakah Eksistensi 

Tradisi Pa’jukukang di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. (2) 

Bagaiamanakah proses pelaksanaan tradisi pa’jukukang di Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. (3) Bagaimanakah nilai-nilai Islam terhadap 

tradisi pa’jukukang di Kacamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif  yang bersifat deskriptif dengan menggunakan beberapa pendekatan 

yaitu pendekatatan sejarah, pendekatan antropologi, dan pendekatan sosiologi dan 

agama. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah field 

research (lapangan) dan library research, observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Eksitensi tradisi pa’jukukang di 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng merupakan sebuah warisan dari 

lehur. Kehadiran tradisi ini berawal dari kepercayaan yang dilakukan masyarakat 

setempat bahwa suatu proses penyembahan terhadap roh para leleluhur. 

Masyarakat yakin bahwa keberadaan Tumanung membawa pengaruh yang dalam 

kehidupan masyarakat. tradisi ini setiap tahunnya dengan melakukan beberapa 

ritual persembahan, ritual adat  ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan 

terhadap arwah para leluhur. (2) Pelakasanaan tradisi pa’jukukang dilakukan 

setiap tahunnya yaitu setiap 10 sya’ban. Proses pelaksanaaan tradisi Pa’jukukang 

terdapat beberapa tahapan yang pertama adalah panggajai, akkawaru, kalau’u ri 

pa’jukukang, dan angnganre ta’bala’na.(3) Nilai-nilai Islam yang terdapat pada 

tradisi Pa’jukukang yaitu nilai religi, nilai silaturahmi, nilai sedekah, nilai 

musyawarah, kebersamaan dan gotong royong, dan nilai kesenian. 

Penelitian ini diperuntukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa 

tradisi Pa’jukukang adalah warisan leluhur atau nenek moyang yang patut 

dilestarikan dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak adanya unsur kemusyrikan 

serta hal-hal yang menyimpang dari agama Islam yang sesungguhnya. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang memiliki 

Bergama suku, etnis, budaya, agama, kepercayaan dan tradisi. Berdasarkan 

Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, 

adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin 

(akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun 

(dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau 

anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. 

Setiap manusia mempunyai tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan Kebudayaan 

tempat mereka tinggal. 

Keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia adalah kekayaan sekaligus 

tantangan bagi bangsa Indonesia, maksud dari tantangan adalah bagaimana bangsa 

Indonesia dapat mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman budaya dan 

tradisi didalam perkembangan zaman yang semakin pesat ini. 

Salah satunya di provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten 

Bantaeng. Bantaeng sendiri memiliki beberapa adat dan tradisi salah satunya yaitu 

Tradisi Pa’jukukang. Sebelum agama Islam masuk ke Bantaeng pada abad ke-17, 

masyarakat di Kabupaten Bantaeng telah menganut Kepercayaan Bercorak 

animisme dan dinamisme. Hal ini msayarakat Khususnya yang bermukim di 

daerah Pa’jukukangdan sekitarnya telah terbiasa melaksanakan berbagai upacara 

adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Adat dapat kita pahami sebagai 

tradisi lokal yang mengantar interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan 
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bahwa adat merupakan “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah 

dilakukan berulang kalisecara turun temurun. Kata “adat” lazim didapati tanpa 

membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang 

tidak mempnyai sanksi yang disebut adat saja1. 

Berbicara mengenai tradisi (adat-istidat) bukan lagi hal yang tabu bagi 

masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat 

istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi 

ke genarasi yang lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-

pola prilaku masyarakat. 

Salah satu faktor yang membuat Islam dapat dengan cepat menyebar dan 

diterima oleh masyarakat yang sebelumnya telah memegang teguh sebuah 

keyakinan adalah adanya akulturasi budaya masyarakat setempat dengan nilai-

nilai Islam.2 

Tradisi Pa’jukukang adalah sebuah pesta adat tradisional yang diadakan 

setiap tahunnya menjelang puasa. Tradisi Pa’jukukang sendiri tidak lepas dari 

Gantarangkeke. Masyarakat Gantarangkeke percaya bahwa nenek moyang mereka 

bertempat tinggal di atas bukit yang terdekat dari pemukiman mereka. Masyarakat 

menganggap bahwa gunung dan kekuatan pemberi kemakmuran hidup manusia 

senantiasa dipelihara dan dihormati. Implikasi dari penghormatan tersebut adalah 

rasa kepedulian yang ditunjukkan dengan pelaksanaan upacara tertentu. Salah satu 

bukti ritual tradisi ialah upacara pa’jukukang di Bantaeng. 3 

                                                             
1 Ensiklopedia Islam, jilid 1.(Cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999). Hal.21 
2 Andi Faradilla Ayu Lestari, “Arti Penting Pesta Adat Pa’jukukang dan GantarangKeke 

Dalam Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan”  
3 Muhammad Fajrin Osman, “Toponimi Pemukiman Kuno Bantaeng”, Skripsi (Makassar: 

Universitas Hasanuddin, 2018) Hal. 53 
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Ritual pa’jukukang dilakukan oleh masyarakat Gantarangkeke dan 

terutama masyarakat Pa’jukukang serta penganut sistem kepercayaan itu berasal 

dari desa-desa sekitarnya.  

Pesta adat tersebut juga mengandung nilai yang sangat luar biasa, antara 

lain mempererat dan memperkokoh rasa persatuan, kekeluargaan, kegotong 

royongan serta upaya membersihkan diri dari segala kekhilafan dan dosa yang 

ada, dengan saling memaafkan. Selain mengandung nilai-nilai kemanusian, pesta 

adat ini mampu mendatankan wisatawan lokal dan tak jarang pula mendatangkan 

turis mancanegara. Pesta adat pa’jukukang ini perlu dipertahankan karena 

berpotensi mendorong perekonomian Bantaeng disektor pariwisata khususnya 

pariwisata budaya. 

Sumber utama ajaran Islam (alquran) mengandung cukup banyak nilai-

nilai kesejarahan, yang langsung atau tidak langsung mengandung makna yang 

besar dan bisa dijadikan pelajaran, yaitu sebagai faktor keteladanan, cermin, 

perbandingan dan perbaikan keadaan, khususnya bagi umat Islam.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diketahui batasan 

masalah dalam kajian ini terbatas pada integrasi budaya Islam terhadap budaya 

lokal dalam Tradisi Pa’jukukang ditinjau dari sudut pandang budayamaka penulis 

dapat mengemukakah rumusan masalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi Tradisi Pa’jukukang  di Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng? 

2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Pa’jukukang (Pesta Adat)  di 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng? 

3. Bagaimana Nilai-Nilai Islam terhadap Tradisi Pa’jukukang di Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Pada fokus penelitian ini berpusat pada konsetrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan dengan batasan terhadap suatu sumber yang 

akan diteliti, dalam hal ini penelti berfokus pada: 

a. Unsur-unsur budaya Islam 

b. Tradisi pa’jukukang 

2. Deskrpsi Fokus Penelitian 

a. Unsur-unsur budaya Islam 

Unsur ialah bagian yang silih berkaitan langsung dengan benda maupun 

suatu yang digambarkannya. menurut Abu Hamid, ada 3 keyakinan pra- Islam 

ialah: keyakinan terhadap roh nenek moyang, keyakinan terhadap dewa- dewa 

patuntung, serta pernikahan terhadap persona- persona jahat. Meski Islam telah 

diketahui pada masyarakat tetapi, tradisi dan keyakinan masyarakat terdahulu 

masih dilaksanakan ataupun belum dihilangkan seluruhnya. Tetapi praktik- 

praktik tradisi yang dilaksanakan masyarakat terdahulu saat ini telah di 

akulturasikan dengan terdapatnya faktor Islam. Terdapatnya Islam secara lama- 

lama tradisi masyarakat yang berlawanan dengan Islam telah banyak di warnai 

unsur- unsur Islam. Semacam, tradisi selamatan yang dilaksanakan pada 

masyarakat dijadikan pengganti penyembahan terhadap roh nenek moyang 

ataupun benda- benda sakral, serta terdapatnya pembacaan ayat suci Alquran bisa 

mengambil alih mantra-mantra yang kerap diucapkan saat melaksanakan ritual. 

b. Tradisi pa’jukukang 

Tradisi pa’jukukang merupakan pesta adat tradisional yang diadakan 

setiap tahunnya menjelang bulan puasa (Ramadhan). Tradisi ini merupakan suatu 
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kegiatan yang sebagai bentuk persembahan terhadap arwah leluhur dan Allah Swt 

atas berkat yang diberikan. Tradisi pa’jukukang ini sebagai bentuk rasa syukur. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan tulisan 

maupun data yang berkaitan dengan judul agar memudahkan penulis. Dalam 

penelitian ini, penulis mengambil beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam 

menyelesaikan tulisan ini. Adapun beberapa tulisan yang dianggap berkaitan 

yaitu: 

1. Muhammad Fajrin Osman, yang berjudul “Toponimi Pemukiman Kuno 

Bantaeng” penelitian ini membahas tentang Toponimi Pemukiman Bantaeng 

dimana ada beberapa daerah Bantaeng yang memiliki penamaan daerah 

berdasarkan identifikasi dan sejarahnya yang masih eksis sampai sekarang, 

Salah satunya daerah Gantarangkeke. Gantarangkeke merupakan pusat dari 

kegiatan tradisi Pa’jukukang itu sendiri, dipenelitian ini dibahas juga tentang 

tradisi pa’jukukang 

2. Andi faradilla Ayu Lestari, yang berjudul “Arti Penting Pesta Adat 

Pa’jukukang dan Gantarangkeke Dalam Kehidupan Masyarakat Kabupaten 

Bantaeng. Sulawesi Selatan” Pada penelitian ini membahas bagaimana sejarah 

pesta adat pa’jukukang dan Gantarangkeke serta rangkaian yang dilaksanakan 

di pesta adat tersebut.  

3.  Muhammad Sugiarto, yang berjudul “Tradisi Pesta Adat Gantarangkeke 

Bagi Masyarakat Kecamata Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng” penelitian 

ini membahas tentang nilai-nilai pelaksanaan pesta adat gantarangkeke dan 

eksistensinya. Pesta adat gantarangkeke berawal dari ritual raja 

Gantarangkeke, yang secara rutin melakukan penangkapan ikan disekitar 

pesisir pantai Pa’jukukang. 
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4. Suryatman, yang berjudul “Pengolahan Sumber Daya Budaya di 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pesta Adat Pa’jukukang). 

Penelitian ini membahas pesta adat pa’jukukang yang dilaksanakan setiap 

tahunnya merupakan salah satu bentuk pemanfaatan yang dilakukan terhadap 

sumber daya tersebut. 

E. Tujuan dan Keegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dikemukakan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

a. Untuk mendeskripsikan dan  menganalisis eksistensi tradisi pa’jukukang 

di masyarakat setempat maupun diluar Kabupaten Bantaeng 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelakasanaan tradisi 

Pa’jukukukang  di kecamatan Pa’jukukang di Kabupaten Bantaeng. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Nilai-Nilai Islam 

terhadap tradisi pa’jukukang di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya 

dalam bidang pengetahuan mengenai Sejarah dan Kebudayaan Islam. Penelitian 

ini mengangkat suatu objek tentang Tradisi Pa’jukukang Dalam Perspektif 

Budaya Islam Di Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng berdasarkan 

sumber lisan maupun dalam tulisan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan 

sebuah bahan bacaan bagi anak-anak penerus bangsa agar lebih menghargai suatu 

tradsi dan kebudayaan. 

b.Kegunaan Praktis  
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1. Hasil penelitian ini dapat membangun kesadaran bagi masyarakat sekitarnya 

akan pentingnya mengkaji suatu Tradisi yang memiliki hubungan erat dalah 

suatu ajaran islam sebab mengandung informasi masa lampau yang masih 

relevan dengan kehidupan sekarang. 

2. Memberikan pengetahuan yang baru bagi generasi muda serta membentuk 

kepedulian masyarakat wilayah di Kab Bantaeng. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Tradisi dan Kebudayaan 

1. Tradisi 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni 

kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-relegius dari kehidupan suatu penduduk 

asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-

aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan 

yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu 

kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial 4. Sedangkan dalam kamus sosiologi 

menjelaskan bahwa tradisi diartikan juga sebagai adat istiadat dan suatu 

kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara ataupun dilestarikan. 

Menurut Hasan Hanafi adalah tradisi sebagai warisan masa lampau yang 

masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi hanafi 

turats tidak hanya persoalan peninggalan sejarah, tetatapi sekaligus merupakan 

persoalan konstribusi zam kini dan berbagai tingkatannya. 

Tradisi dapat juga dikatakan sebagai warisan yang benar ataupun warisan 

masa lalu yang dari para lelehur. Namun  demikian, tradisi yang dilakukan secara 

berulang-ulang bukanlah suatu tradisi yang dibuat secara kebutulan atau disengaja 

melainkan tradisi yang benar-benar pernah terjadi pada masa lalu. Terlebih lagi 

tradisi dapat melahirkan suatu kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.  

Fungsi dari tradisi bagi masyarakat itu sendiri, antara lain: 

a. Tradisi adalah kebijakan turun menurun. 

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, 

dan aturan yang sudah ada. 

                                                             
4 A rriyono dan Siregar, Aminuddi. Kamus Antropologi. (Jakarta: Akademik Pressindo, 

1985) hal. 4 
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c. Menyediakan simbil identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan 

kekecewaan kehidupan modern. 

Salah satu bentuk sosialisasi yang dikenal masyarakat hingga sekarang, 

terutama masyarakat yang masih kental berpegang terhadap tradisi yaitu upacara. 

Upacara adat merupakan salah satu tradisi masyarakat yang masih dianggap 

memilki nilai-nilai yang masih berkaitan hingga saat ini bagi kebutuhan 

masyarakat pendukungnya. Selain sebagai bentuk usaha manusia untuk dapat 

berhubungan dengan arwah leluhur atau para roh nenek moyang juga merupakan 

suatu perwujudan kemampuan manusia untuk menyusuaikan diri secara aktif 

terhadap alam atau lingkungan.  

Upacara tradisional yang disebarluaskan dan diwariskan secara turun 

temurun dari suatu generasi ke generasi lain, oleh karena itu tradisi tersebut dapat 

digolongkan dalam bentuk folklore. Menurut John Harold Bruvant berdasarkan 

tipenya folklore dapat digolongkan tiga bentuk yaitu : (1) folklore lisan, yaitu 

folklore yang bentuknya murni lisan, misalnya ungkapan tradisional, pertanyaan 

tradisional, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat; (2) folklore sebagian lisan, 

yaitu folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan 

lisan misalnya kepercayaan rakyat, permainan rakyat, adat istiadat, upacara dan 

pesta rakyat; (3) folklore buka lisan, yaitu folklore yang bentuknya bukan lisan 

walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Folklore ini ada yang 

berbentuk material dan nonmaterial. Yang berbentuk material bisa berupa 

arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian serta perhiasan adat, makanan, alat 

musik, dan senjata.5 

                                                             
5 Muhammad Damami, Makna Agama dan Masyarakat Jawa, (Yogyakarta: LESFI 

2002), hlm. 2 
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Pada sebuah tradisi kental dengan sebuah rangkaian upacara adat yang erat 

kaitannya dengan ritual keagamaan atau upacara keagamaan. Ritual keagamaan 

yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakatnya. Upacara keagamaan merupakan manifestasi dalam berpikir dan 

merasa umat beragama yang mengakumulasi tata cara tradisional yang amat 

ditaati. 

Pelaksanaan upacara adat termasuk dalam golongan adat yang memiliki 

akibat hukum apabila tidak dilakukan oleh masyarakat yang menjadi penganut 

tradisi tersebut maka timbul sebuah rasa kekhawatiran akan teradi sesuatu yang 

menimpa dirinya. Upacara adat adalah kegiatan yang dilakukan secara turun 

temurun yang berlaku di suatu daerah. Upacara adat tidak lepas dari yang 

namanya unsur sejarah. 

Dalam berlangsungnya sebuah tradisi yang melakukan upacara ritual adat 

yang sering kali dilakukan masyarakat penganut tradisi. Mereka menganggap 

bahwa perbuatan tersebut sudah menadi kebiasaan dan seharusnya dilakukan. 

Adapun kegiatan tersebut diantaranya : 

c. Bersesaji  

Bersesaji merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyaikan makanan, 

benda-benda dan sebagaianya yang ditujukan kepada para leluhur atau ruh-ruh 

nenek moyang. Sebab dianggap suatu perbuatan yang semestinya dilakukan dan 

dianggap sebuah aktivitas yang secara otomatis mengahasilkan apa yang mereka 

maksudkan. 

d.  Berdoa  

Berdoa merupakan unsure yang tak perna lepas dari masyarakat dan 

banyak terdapat dalam upacara ritual adat. Dan biasanya diiringi dengan gerak-
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gerak dan sikap yang tumbuh dan merupakan sikap gerak dan menghormati serta 

merendahkan diri terhadap para leluhur dan kepada Tuhan. 

e. Berprosesi 

Berprosesi atau juga yang biasa diebut berpawai merupakan kegiatan yang 

sangan umum dilakukan dalam melaksanakan sebua tradisi. Pada prosesi ini 

sering dibawa benda-benda keramat seperti lambang dan sebagainya. Dengan 

tujuan agar kesaktian dari benda-benda itu bisa member pengaruh kepada keadaan 

tempat tinggal masyarakat, terutama pada tempat-tempat yang dilaluinya. 

Kegiatan ini dilakukan pada dasarnya sama dengan cara mengusir roh-roh yang 

tidak baik yang dapat menyebabkan penyakit serta bencana tempat tinggal 

manusia. 

f. Makan bersama  

Makan bersama merupakan unsure yang palin penting dalam sebua 

perayaan tradisi dan selalu dilakukan dalam setiap acara kegiatan. 

g. Berpuasa 

Berpuasa sebagai perbuatan keagaamaan yang seluruh menganut agama 

yang tidak membutuhkan suatu uaraian yang panjang lebar. Dasar pikiran yang 

ada pada kegiata berpuasa biasa dalam berbagai macam misalnya, berbersiakan 

diri ataupun menguatkan batin seseorang. 

h. Bersemedi  

Bersemedi merupakan suatu perbatan religi yang bertujuan memusatkan 

peratian pelaku kepada maksudnya atau kepada hal-hal yang suci.6 Kegiatan adat 

merupakan unsur pokok dalam melaksanakan upacara tradisional. Pada upacara 

adat dilangsungkan rangkaian kegiatan, namun tidak semua kegiatan terperinci 

                                                             
6 Koentjaraningrat, Sejarah Antropologi I, (Uniersitas Indonesia, Jakarta, 1967) h. 257. 
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dilakukan tergantung kebutuhan masyarakat setempat pada saat malakukan ritual 

upacara tradisional. 

2. Kebudayaan 

Istilah kebudayaan merupakan terjemahan dari istilah culture dari bahasa 

inggris. Kata culture berasal dari bahasa latin yaitu colore yang berarti mengola, 

mengerakan, menunuk pada pengolahan tanah, perawan dan pengembangan 

tanaman ternak. Sedangkan kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta, 

Budhha yang merupakan bentuk jamak dari kata budhhi yang berarti budi dan 

akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan 

dengan akal.7 

Kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta 

kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

Pada dasarnya kebudayaan itu adalah milik individual yang menjadi 

pencipta ide atau konsep  yang akan dituangkan ke dalam masyarakat. Jadi dengan 

demikian masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan atau kebudayaan itu 

adalah juga milik dari masyarakat. Hal ini disebebakan karena individu-individu 

itu menjadi warga masyarakat dan selalu saling berhubungan baik langsung 

maupun tidak langsung, sehingga mereka itu secara bersama memiliki 

kebudayaan yang sama karena simbol-simbol untuk berhubungan atau 

berkomunikasi, sumbernya adalah kebudayaan. Dengan demikian arti penting 

kebudayaan bagi manusia adalah kehidupan sosial dan masyarakatnya. 

Wujud kebudayaan terdiri atas tiga bagian yaitu lain sistem budaya (sistem 

nilai, gagasan-gagasan dan norma-norma), sistem sosial (kompleks aktivitas dan 

                                                             
7 Kuntjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (cetakan 8, Aneka Cipta, Jakarta, 1990), 

h. 181. 
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tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat), kebudayaan sendiri adalah 

hasil dari masyarakat yang diciptakan. Karena kebiasaan masyarakat meakukan 

sesuatu sehingga mereka menganggap bahwa itu perlu dilestarikan atau perlu 

dipertahankan. 

Konsep kebudayaan tradisional memberikan suatu gambaran tentang cara 

hidup masyarakat desa yang belum dirasuki oleh penggunaan teknologi modern 

serta suatu sistem ekonomi uang. Pola kebudayaan tradisonal adalah merupakan 

produk dari besarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya 

tergantung kepada alam. Semakin tidak berdaya tetapi dilain pihak semakin 

tergantung terhadap alam, akan semakin terlihat jelas pola kebudayaan tradisional 

itu.8  

Teori budaya, budaya merupakan suatu pengetauan yang diperoleh oleh 

seseorang dan digunakan untuk mengitrepretasikan pengalaman yang mengasilkan 

suatu perilaku. Perilaku biasanya didasarkan pada makna sebagai hasil dari 

persepsi terhadap kehidupan para pelakunya. Apa yang dilakukan masyarakat dan 

mengapa orang melakukan berbagai hal dalam kehidupannya selalu didasarkan 

oleh pengertian menurut pendapatnya sendiri yang telah dipengaruhi secara kuat 

oleh latar belakang budaya khusus. 

Dalam kebudayaan terdapat tujuh unsur-unsur kebudayaan yaitu 

1. Sistem Religi yaitu sistem yang memiliki wujud sebagai sistem 

keyakinan, gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, 

surga dan neraka. Selain itu sistem religi mempunyai wujud yang berupa 

upacar-upacara, baik yang bersifat musiman atau tahunan, maupun secara 

rutinitas. Pada sistem religi ini juga mempunyai benda-benda suci dan 

benda-benda religious. 

                                                             
8 Tini Suryaningsi, Ritiual Kaago-ago: Meramu Relasi Manusia, Alam Dan Makhluk 

Gaib (Makassar: Pustaka Saweregading, 2014), hal.3. 
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2. Sistem Organisasi Masyarakat 

3. Sistem Pengetahuan 

4. Sistem Mata Pencaharian Hidup dan Sistem-Sistem Ekonomi yaitu 

mempunyai wujud sebagai konsep-konsep, kebijaksanaan, adat-istiadat 

yang berkaitan dengan ekonomi, tetapi mempunyai juga wujud berupa 

tindakan-tindakan, dan interaksi berpola antara produsen dengan 

konsumen. 

5. Sistem Teknologi dan Peralatan 

6. Bahasa 

7. Kesenian dapat berwujud sebuah tindakan interaksi berpola antara 

seniman pencipta, pendengar, dan penonton. Sebagai bentuk wujud dari 

kesenian yaitu gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, ciptaan-ciptaan, cerita-

cerita, gerakan, dan syair-syair yang indah 

B. Alam Pemikiran Sulawesi Selatan 

Kebudayaan Sulawesi Selatan yang sampai kini dimiliki oleh masyarakat 

berbagai etnik di Sulawesi Selatan, telah teruji efektivitasnya dalam menjawab 

dan memecahkan tuntunan dan perkembangan kehidupan nyata dalam masyarakat 

dilakukan melalui berbagai lembaga sosialisasi. Pola perilaku dalam daur hidup 

masyarakat mendukung proses pendidikan dan sosialisasi yang memperkokoh 

kesinambungan budaya daerah Sulawesi. Berbagai ritual dalam budaya berbagai 

etnik di Sulawesi Selatan, mulai dari masa hamil, kelahiran anak, peralihan 

kedewasaan, perkawinan, sakit, kematian dan berkenaan dengan berbagai acara 

kematian menjadi ajang penyelengaraan pendidikan dan sosialisasi bagi warga 

masyarakat di Sulawesi Selatan. Berbagai kehidupan lain, seperti usaha tani dan 

nelayan, organisasi sosial (politik dan pemerintahan). 
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Adaptasi ekonomi juga memperlihatkan perbedaan, seperti seni nomaden, 

yang berpindah-pindah, menanam padi, nelayan, pedagang dan industry rumah 

tangga. Struktur masyarakat ditandai oleh adanya perbedaan secara vertical antara 

lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, sedangkan struktur politik 

tradisional terdapat dari mulai anak suku sampai pada kerajaan.  

Mulanya penduduk Sulawesi Selatan merupakan campuran dari berbagai 

ras, maka dalam perkembangannya tidak mengherankan kalau dipulau ini terdapat 

sejumlah kesatuan sosial. Secara horisontal ditandai dengan kenyataan adanya 

perbedaan suku bangsa, dan masing-masing mempunyai identitas kebudayaan 

sendiri-sendiri. Kepercayaan juga bermacam-macam mulai dari agama-agama 

besar dunia seperti Islam dan Kristen sampai pada sejumlah kepercayaan asli yaitu 

Animisme dan Dinamisme. Penduduk Sulawesi Selatan yang telah menganut 

kepercayaan asli, suatu paham yang dogmatis terjalin dengan adat istiadat hidup 

dari berbagai macam suku bangsa, terutama pada suku bangsa yang masih 

terbelakang. Pokok kepercayaannya merupakan apa saja adat hidup yang mereka 

peroleh dari warisan nenek moyangnya. Kepercayaan Animisme adalah 

menyembah kepada roh-roh nenek moyang yang mereka anggap masih 

bersemayam di batu besar, pohon yang rindang daunnya dan tempat-tempat yang 

dianggap keramat. Kepercayaan Dinamisme berarah kepada kekuatan alam atau 

benda-benda seperti gunung, batu, dan keris. Kekuatan benda-benyda tersebut 

dapat dijadikan sebagai penangkal datangnya bahaya atau berfungsi sebagai alat 

untuk memeperoleh kekebalan. Warisan inilah yang dianggap mereka sebagai 

agama dan kepercayaan yang dikenal dengan berbagai nama seperti Aluk Todolo’, 

Toani Tolotang, dan Patuntung. 

Kepercayaan Aluk Todolo’ mengajarkan bahwa diluar diri manusia 

terdapat tiga unsure kekuasaan yang wajib dipercayai akan kebenaran dan 
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kebesarannya yaitu Deata-deata, dan To Mebali Puang. Puang Matua sebagai 

penguasa langit merupakan unsur kekuatan yang paling tinggi. Puang Matua 

memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi pemuja yang setia, dan jika umat 

manusia lalai mengadakan pemujaan terhadapnya maka akan mendapat kutukan. 

Selajutnya Deata-deata diberikan kekuasaan untuk memelihara dan menguasai 

alam raya. Terdapat tiga Deata-deata yang memiliki kekuasaan di wilayahnya 

masing-masing yaitu: (1) Deata Tangngana langi yang bertugas menguasai 

angkasa, (2) Deata Kapadanganna yang menguasai permukaan bumi (daratan, 

sungai, dan lautan), (3) Deata tanggana padang yang menguasai isi perut bumi. 

Kekuasaan To Mebali Puang bertugas dalam hal mengawasi perbuatan dan 

perilaku keturunannya termasuk memberikan berkah kepadanya. 

Seperti halnya dengan kepercayaan Toani Tolotang yang mempercayai 

adanya dewa-dewa disamping itu Dewa yang utama yaitu Dewata Seuwae. 

Adapun beberapa Dewa yang dipecayai oleh masyarakat Sulawesi Selatan yaitu 

Dewata Langie (Dewa yang menguni langit), Dewata Malinoe (Dewa yang 

menempati tempat tertentu yang ada di dunia seperti pohon besar dan tempat-

tempat keramat, Dewata Uwae (Dewa air yang menempati lautan, sunngai dan 

danau). 

Berebeda dengan kepercayaan yang telah disebutkan diatas, kepercayaan 

Patuntung dianggap sebagai sinkritisme sebagai kepercayaan asli dengan agama 

samawi. Dikatakan sinkritisme dikarenakan selain memiliki beberapa 

persayaratan yang biasanya dimiliki suatu agama yang memepercayai adanya 

Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, mempercayai adanya 

kenabian, kitab suci, dan hari pembalasan, juga masih mempercayai adanya hal-

hal dalam kepercayaan Animisme dan Dinamisme. 
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Di wilayah Sulawesi Selatan, masyarakat biasanya mengembangkan 

kepercayaan bahwa mereka memiliki asal usul keturunan dari Dinasti 

Saweregading, suatu kepercayaan yang sering sekali didukukung oleh mitos-mitos 

yang hidup dalam masyarakat. Begitupun bahasa yang digunakan termasuk dalam 

satu rumpun bahasa Polynesia-Melayu yang huruf-hurufnya berasal dari huruf 

sansekerta. Adanya berbedaan suku bangsa, agama, dan mata pencaharian hidup 

seringkali dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial disebut dengan cirri masyarakat 

yang majemuk, dan terdapat dua faktir sehingga masyarakat Sulawesi bersifat 

majemuk. 

Faktor yang pertama  terletak pada keadaan geografi yang membagi 

Sulawesi atas sejumlah wilayah dan daerah yang terpencil. Ketika nenek moyang 

orang-orang Sulawesi mula-mula datang secara bergelombang sebagai imigran 

dari berbagai penjuru, keadaan geografis semacam itu telah memaksa mereka 

untuk harus tinggal menetap disuatu wilayah atau daerah yang terpisah-pisah satu 

dengan yang lainnya. Isolasi geografis yang demikian itu dikemudian hari 

mengakibatkan penduduk yang menempati setiap wilayah atau daerah tumbuh 

menjadi satu kesatuan suku bangsa lain. Tiap-tiap kesatuan suku bangsa terdiri 

dari sejumlah anak suku yang dipersatukan oleh ikatan emosional, serta 

memandang diri mereka masing-masing sebagai satu jenis tersendiri. Faktor yang 

kedua yaitu letak wilayah Sulawesi di antara Samudera Indonesia dan Samudera 

Pasifik yang merupakan lalu lintas perdagangan laut internasional. Sangat 

mempengaruhi pluralitas agama dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.  

Penduduk Sulawesi Selatan yang tersebar dipesisir pantai dan mereka yang 

mendiami daerah pedalaman, pegunungan dan hulu sungai, masing-masing 

terhimpun dalam kelompok-kelompok anak suku terdiri atas dasar kekerabatan 

sebagai tali pengikatnya, serta mereka masih merasa satu keturunan dari nenek 
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moyang yang tertua. Pemimpin-pemimpin anak suku berkewajiban memeberi 

perlindungan kepada anggota-anggotanya, dan sebaliknya menuntut ketaatan dan 

kesetiaan dari mereka terhadap segala peraturan yang telah menjadi resmi. 

C. Hubungan Tradisi Lokal Dengan Budaya Islam 

Dalam Islam, istilah budaya atau kebudayaan disebut dengan adab. Islam 

telah menggariskan adab-adab Islami yang mengatur etika dan norma-norma 

pemeluknya. Adab-adab Islam ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. 

Tuntunannya turun langsung dari Allah melalui wahyu kepada Rasul-Nya. 

Sebelum kedatangan Islam, yang berkembang ditengah-tengah masyarakat 

Arab ketika itu adalah budaya jahiliyah. Diantara budaya jahiliyah yang dilarang 

oleh Islam, misalnya tahayyul, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, dan 

lain sebagainya. Kelompok tradisonalis sering dikategorikan sebagai kelompok 

Islam yang masih mempraktekkan tahayyul, bid’ah, kurafat, dan beberapa budaya 

animisme, atau sering diidentikkan dengan ekspresi Islam lokal.9 

Tradisi yang berkembang dikalangan Islam tampak lebih toleran terhadap 

nilai-nilai tradisi dan budaya lokal setempat. Ajaran islam datang dan tersebar 

dipenjuru dunia, bukan untuk mengganti budaya dan tradisi yang sudah ada. Islam 

tidak melarang orang-orang untuk berbudaya dan beradat istiadat sesuai dengan 

kulturnya, karena budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak 

dapat dipisahkan. Selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan 

syari’at Islam, yang meliputi pertama, tidak mengandung unur syirik, kafir serta 

fasik dalam bentuk apapun, kedua, tidak mengandung unsur kemaksiatan, 

kekerasan serta kemungkaran, ketiga, tidak melanggar seluruh peraturan yang 

telah ditetapkan dalam Al-Qur,an dan Hadits. Maka menurutnya sah-sah saja 

untuk tetap dilaksanakan dan dilestarikan. 

                                                             
9 Buhori, “Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara”.  Al-maslahah. (Vol. 13 No.2 Oktober 

2017) 
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Islam murupakan agama yang tidak anti budaya, tetapi meluruskan dan 

megarahkan suatu budaya ke jalan yang benar menurut ukuran kemanusiaan dan 

ketauidan. Tradisi merupakan salah satu produk budaya yang dirasakan 

manfaatnya oleh keidupan manusia, Islam mendorong agar budaya dan tradisi 

tersebut terus eksis secara dinamis dan bisa saling bergandengan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. Bahkan para ahli hukum Islam menggunakan kaidah 

“tradisi itu bisa menjadi salah satu sumber hukum” dalam proses pengambilan 

hukum.10 

Terlihat jelas adanya hubungan Islam dengan budaya lokal pada sebuah 

tradisi. Hubungan Islam dengan budaya lokal merupakan bentuk dari sebuah 

pelsetarian budaya lokal. Hal ini dibenarkan asal tidak bertentangan dengan 

syariat agama Islam. Dengan demikian, proses peralanan sejarah rekonsiliasi 

antara Islam sebaga agama dan budaya sebagai suatu kebiasaan masyarakat 

tradisional yang melingkupinya serta adanya landasan hukum legitimatif dari 

syara’ berupa ‘urf  dan maslahah. Oleh sebab itu, strategi pengembangan budaya 

Islam di Indonesia yang meliputi suatu etnis dan budaya, pendekatan budaya 

tanpa meninggalkan nilai-nilai spirit Alqur’an adalah cara yang sangat baik. 

Islamisasi bukanlah suatu yang arus menjadi Arabisasi, tetapi Islam adala agama 

yang menyeluruh dalam budaya, sikap dan mentalitas. 

Islam dan budaya lokal itu sendiri merupakan dua komponen yang saling 

berhubungan dan saling mendukung terhadap perkembangannya, dimana Islam 

berkembang karena menghargai budaya lokal, begitu pula budaya lokal tetap eksis 

karena mengalami perebaharuan sesuai dengan syariat Islam. 

Islam dipahami tidak sekedar agama yang mengandung sekumpulan 

doktrin kepercayaan, tetapi juga seperangkat nilai dan kultur. Ketika Islam 

                                                             
10 Idris Mahmudi. Jurnal Penelitian IPTEKS, Islam Budaya Gotong Royong Dan Kearifan 

Lokal, (Vol 2 No. 2, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017) h. 454-455. 
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berinteraksi dengan beragam budaya lokal, tentu terdapat kemungkinan, Islam 

mewarnai, mengubah dan memperbaharui budaya lokal, tetapi pola Islam yang 

kemudian diwarnai dengan budaya lokal. Perjumpaan Islam dan sosio-kultural 

masyarakat nusantara secara umum menghadirkan akomodasi Islam yang datang 

atas nilai-nilai lokal. Islam yang datang ditengah masyarakat yang telah memiliki 

sistem kepercayaan dan berbagai sistem nilai, juga berusaha mengakomodasi 

nilai-nilai tersebut.  

Perjumpaan antara Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan tidak 

sepenuhnya bercorak akulturatif, tetapi terdapat banyak kasus yang terjadi pada 

proses negosiasi kebudayaan bahkan terjadi proses pergulatan (Econtering) 

kebudayaan, di mana budaya lokal masih begitu tampak dominan. Ketika kultur 

Islam masuk, budaya lokal kehilangan jati dirinya secara total. Budaya lokal 

dengan berbagai bentuk dan sistem kepercayaannya dan tradisinya masih tetap 

bertahan dan tidak serta merta berposisi inferior di hadapan budaya Islam yang 

datang, sehingga budaya lokal tetap lestari, namun mengalami transformasi 

kebudayaan dan melahirkan suatu model kebudayaan baru yang merupakan hasil 

perpaduan antara Islam dan kebudayaan lokal yang telah ada sebelumnya, seperti 

inilah relasi Islam dan budaya lokal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu , dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. 

Jadi Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 

secara seksama untk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 

menyusun laporannya.  

Dari batasan-batasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan 

penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, 

mengalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-

gejala ilmiah. 

A. Jenis Penlitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. 

Pertama, menyusuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan 

kenyataan: kedua, metode ini menyajikan secara langsung akikat hubungan antara 

peneliti dengan informan; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyusuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 

Pada penelitian kulaitatif lebih menggunakan analisis deskriptif, dimana 

penelitian ini data yang dikumpulakan berupa kata-kata dan gambar sehingga 

mudah memahami. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan membuat deskripsi 
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atau gambaran atau lukisan yang secara sistematis, faktual serta akurat tentang 

fakta-fakta, sifat-sifat, antara fenomena yang diselidiki.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan 

penelitiannya yang berkaitan dengan judulnya. Lokasi tersebut bertempat di Desa 

Pa’jukukang, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng. Karena berhubung 

lokasi tersebut merupakan tempat dilaksanakannnya tradisi pa’jukukang  dan letak 

geogrfisnya sangat startegis. Peneliti ingin mengungkapkan bagaimana pandangan 

masyarakat terhadap tradisi ini dalam perspektif budaya islam. 

Dalam penentuan lokasi perlu mempertimbangkan teori substansi dan 

menelusuri lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada 

dilapangan, sementara dengan keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, 

biaya dan tenaga juga perlu pertimbangan lokasi penelitian. 

C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah adalah salah sebuah sudut objek pandang kajian yang 

akan diteliti secara ilmiah dengan berdasar sejarahnya. Sejarah yang diangkat 

berdasarkan pada objeknya yang telah ada. Melalui pendekatan sejarah seorang 

diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia.11  

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi sendiri dapat diartikan sebagai studi disiplin ilmu yang 

membahas tentang makhluk manusia. Secara sederhananya antropologi 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan. Pendekatan 

antropologi merupakan salah satu upaya yang memahami agama dengan melihat 

wujudnya yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat. Penulis berharap 

                                                             
11 Mochmad Afroni, “Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam”. Jurnal Madaniyah, Vol. 9 

No.2, Edisi Agustus 2019, hal. 272. 
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dalam tradisi Pa’jukukang dalam perspektif budaya islam dilihat dari sudut 

pandang budaya masyarakat. 

3.  Pendekatan Sosiologi dan Agama 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan ataupun metode yang membahas 

suatu objek yang tujuannya pada masyarakat. Pendekatan ini dapat membatu 

memahami dalam tradisi Pa,jukukang dalam perspektif budaya islam dengan 

melihat peranan masyarakat maupun hubungan sosial. Pendekatan Agama sebagai 

bentuk kepercayaan sehingga menerangkan relegiusitas masyarakat berdasarkan 

keagaamaan yang lebih berpusat pada bentuk tradisional. 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari informan 

ataupun melalui sumber aslinya baik wawancara, ataupun hasil dari observasi 

yang menjadi objek terkait tradisi pa’jukukang kepada narasumber 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data hasil studi pustaka yang berhubungan 

dengan pembahasan, juga dilakukan studi pustaka terhadap penelitian tersebut dan 

refrensi lain yang dianggap relevan dalam penelitian. Data tersebut dijadikan 

sebagai bahan penunjang atau bahan bandingan dalam memahami data primer. 

Data sekunder juga merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang 

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

secara umum. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data sekunder peneliti 

membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat 

kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan diperlukan metode 

pengumpulan data.  Metode pengumpulan data yang akan dilakukan seorang 

penulis adalah metode pustaka dan lapangan antar lain: 

1. Field Research (Lapangan) dan Library Research (Pustaka) 

Filed research merupakan suatau bentuk penelitian yang sifatnya berada 

dilapangan. Field research yaiitu memaparkan dan menggambarkan suatu 

keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Data-data 

yang diambil melalui hasil dari individu-individu yang didapat dilapangan melalui 

hasil wawancara. Dapat dikatakan sebagai pengumpulan data secara sosiologis 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. 

Kemudian library research yaitu Pengumpulan data yang diambil 

berdesarkan penyelidikan perpustakaan maupun internet dengan membaca buku-

buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

2. Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data. Proses kegiatan ini lebih ditekankan pada 

ketelitian dan kejelian peneliti sendiri. Dalam observasi ini, peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung tempat yang akan digunakan untuk meneliti. 

3. Wawancara  

Tahap selanjutnya dalam pengumpulan data yaitu melakukan wawancara 

langsung secara mendalam dengan responden. Wawancara merupakan percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 
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pewawancara dan narasumber. Wawancara diadakan dengan tujuan untuk 

memperoleh data yang diperlukan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh 

melalui kegiatan observasi. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan fenomena yang telah ada sebelumnya atau 

berlalu. Dokumen dapat berupa karya-karya monumental, gambar atau tulisan dari 

seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa catatan yang 

tertulis, tercetak, foto dan rekaman yang digunakan dalam penelitian. tahapan 

dokumentasi dilakukan untuk dapat memperkuat hasil dari wawancara dan 

observasi. 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu langkah yang ditempuh peneliti 

tujuannya untuk menganalisishasil temuan data yang dikumpulkan melalui 

metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Data yang telah dipilih haruslah 

dianalisis dengancara yang tepat karena analisis data merupakan bagian yang 

terpenting dalam sebuah penelitian ilmiah. Dikatakan sangat penting, karena dari 

analisis ini akan diperoleh temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin 

dijawab. Teknik analisis data dalam penelitian ini meggunakan Teknik deskriptif 

kualitatif. 

Adapun tahap yang dilakukan dalan menganila suatu data kualitatif 

penelitian ini yaitu : 

1.  Membaca serta mempelajari data yang telah diperoleh baik dari proses 

wawancara, obeservasi, dokumentasi, serta catatan-catatan lapangan. 

Menandai kata-kata kunci serta gagasan-gagasan penting yang ada dalam 

data. 
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2. Mempelajari kata kunci, memberikan tanda pada pada judul pembicaraan 

tertentu, kemudian menemukan tema-tema yang berasal dari data yang 

telah diperoleh.  

3. Mengumpulkan dan memilah-milah serta mengelompokkan kedalam suatu 

teman. 

4. Berpikir, kemudian mengkategorikan data agar memiliki makna serta 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, serta membuat 

temuan-temuan umum. 

5. Pada tahap akhir dalam penelitian ini yaitu membuat kesimpulan. 

Penulisdapat berpikir secara induktif untuk pengambilan kesimpulan.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Rahmawati, D. (2017). Implementasi program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan 

keluarga dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga muslim di Kabupaten Lampung Tengah. 

Disertasi. (UIN Raden Intan Lampung). Hal. 73-74. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan 

Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5º21’13” 5º35’26” 

lintang selatan dan 119 º51’42”-120º05’27” Bujur Timur. Berada di kaki Gunung 

Lompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki topografi yang terdiri dari daerah 

pantai, daratan dan pegunungan. Luas wilayah mencapai 396.83km2 dan luas 

wilayah perairan mencapai 144km2. 59,33 km2 atau sekitar 14,99% dari 

wilayahnya merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 2-15 meter, 81,86 km2 

atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daerah daratan dengan 

kemiringan lebih dari 40 meter. Kabupaten Bantaeng memiliki delapan 

Kecamatan salah satunya Kecamatan Pa’jukukang. 

1. Letak Geografi Kecamatan Pa’jukukang 

Kecamatan Pa’jukukang merupakan salah satu dari 8 delapan kecamatan 

yang ada di Bantaeng, yang terletak diantara 120° 02’ 19” BT dan 05° 30’ 01” 

dengan luas wilayah 48,90 Km2 atau 12,35 persen dari luas wilayah Kabupaten 

Bantaeng. 

Kecamatan Pa’jukukang merupakan salah satu kecamatan yang 

wilayahnya adalah wilayah pesisir dan laut di kabupaten Bantaeng. Kecamatan 

Pa’jukukang terdiri atas 10 (sepuluh) desa yang beribukota di Desa Nipa-Nipa 

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gantarangkeke dan 

Kecamatan Tompobulu 
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Sebelah Timur  Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bulukumba 

Sebelah Selatan  Berbatasan dengan perairan Laut Flores 

Sebelah Barat  Berbtasan dengan wilayah Kacamatan Bantaeng dan 

Kecamatan Eremerasa 

Tabel 1.  Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng 

No Desa Luas 

wilayah 

(Km) 

Jarak (Km) 

Dari Ibukota 

Kecamatan 

Dari Ibukota 

Kabupaten 

1 Rappoa 3,25 4,0 3,0 

2 Biangloe 3,93 7,0 8,0 

3 Lumpangan 4,70 5,0 5,0 

4 Biangkeke 3,31 2,0 4,0 

5 Nipa-Nipa 6,12 - 7,0 

6 Pa’jukukang 5,85 1,0 12,0 

7 Borongloe 8,40 3,0 12,0 

8 Papanloe 7,35 6,0 1,86 

9 Baruga 3,17 7,0 12,0 

10 Batukaraeng 3,03 6,0 7,0 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2012 

Adapun desa yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir pantai 

yaitu:7 (tujuh) desa Rappoa, Lumpangan, Biangkeke, Pa’jukukang, Borong Loe, 

Papan Loe, dan Baruga 

2. Pemerintahan 

Kecamatan Pa’jukukang merupakan kecamatan yang terdiri dari 10 

(sepuluh) desa dan setiap desa mempunyai Badan Perwakilan Desa (BPD) jadi 

terdapat 10 Badan Perwakilan Desa di Kecamatan Pa’jukukang. Selain itu desa 

diwilayah kecamatan Pa’jukukang telah dibagi menjadi 48 Dusun, 109 RW, dan 

911 RT. Dilihat dari banyaknya pegawai negeri sipil yang ada di kecamatan 

Pa’jukukang teradapat 105 orang, dan jumlah pegawai terbanyak berada di 

puskesmas. 
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3. Penduduk 

Kepadatan penduduk kecamatan Pa’jukukang 616 jiwa perkilometer 

persegi dengan presentase 16,42 Ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk berada dalam usia produktif dengan jumlah penduduk yang sekarang 

sebanyak 29.860 jiwa 

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Dalam Wilayah 

Kecamatan Pa’jukukang 

Kecamatan Jenis Kelamin Rasio Jenis 

Kelamin Laki-Laki Perempuan 

Pa’jukukang 14.742 15.118 95 

Jumlah 29.860 95 

Sumber : Kantor Kecamatan Pa’jukukang 

4. Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam masyarakat yang 

tujuannya adalah unytuk mencerdaskan anak bangsa terutam di Kecamatan 

Pa’jukukang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dipungkiri 

lagi keberadaannya. di wilayah kecamatan Pajukukan terdapat beberapa sekolah 

non agama dan sekolah agama 

Tabel 3. Jumlah Sekolah Non Agama  

No Sekolah Non Agama Jumlah 

1 Sekolah Dasar 18 

2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 

3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 
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4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 

Sumber : Kantor Kecamatan Pa’jukukang 

Tabel 4. Jumlah Sekolah Agama 

No Sekolah Agama Jumlah 

1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) 4 

2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3 

3 Madrasah Aliyah (MA) 1 

Sumber : Kantor Kecamatan Pa’jukukang 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa peranan pendidikan dapat menjadi 

generasi pelanjut bagi bangsa terutama dalam bidang agama harus sesuai dengan 

ajaran islam yang didasarkan oleh Al-Qur’an dan Hadist. Dapat dilihat bahwa 

pendidikan pendidikan yang berbasis agama sudah banyak ditemui di daerah-

daerah.  

5. Agama  

Agama adalah salah satu kepercayaan yang dianut oleh masing-masing 

masyarakat terutama dalam perkembangannya. Kecematan Pa’jukukang sendiri 

merupakan kecematan yang pendudukunya mayoritas Islam dapat kita lihat sarana 

dan prasarana peribadatan untuk umat Islam adalah masjid dan mushallah. 

Terdapat peribadan umat Islam di wilayah kecamatan Pa’jukukang yaitu masjid 

sebanyak 61 buah dan mushallah sebanyak 13 buah. 

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Agama yang dianut oleh Wilayah 

Kecamatan Pa’jukukang 

No Agama Jumlah Penduduk 

1 Islam 30.103 
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2 Protestan - 

3 Katolik 10 

4 Hindu - 

5 Budha - 

6 Lainnya - 

Sumber : Kantor Kecamatan Pa’jukukang 

6. Kesehatan  

Dalam wilayah Kecamatan Pa’jukukang perkembangan dalam bidang 

kesehatan sangatlah memadahi. Saat ini terdapat beberapa fasilitas kesehatan yaitu 

Puskesmas sebanyak 3 buah, 58 posyandu, 1 klinik balai kesehatan dan 12 praktek 

dokter bidan. Pada tahu 2017 terdapat sejumlah anak yang lahir hidup sebanyak 

849 dan lahir dalam keadaan meninggal sebanyak 9 orang. Ini membuktikan 

bahwa angka kelahiran di wilayah Kecamatan Pa’jukukang adalah hal yang baik. 

 

Tabel 6. Jumlah Tenaga Kesehatan Dalam kecamatan Pa’jukukang 

No Tenaga Kesehatan  Jumlah Orang 

1 Tenaga Medis  7 

2 Perawat  16 

3 Bidan 17 

4 Farmasi  1 

5 Lainnya 45 

Sumber : Kantor Kecamatan Pa’jukukang 
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B. Eksitensi Tradisi Pa’jukukang 

Perjumpaan antara Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan tidak 

sepenuhnya akulturatif, tetapi secara banyak kasus ada proses negosiasi budaya 

dan bahkan menghadapi proses budaya, di mana budaya lokal masih tampak 

dominan, atau dalam bahasa lain, ketika Islam budaya masuk, budaya lokal tidak 

kehilangan identitas totalnya. Budaya lokal dengan berbagai bentuk dan sistem 

kepercayaannya dan tradisi masih bertahan dan belum tentu memposisikan rendah 

diri dalam menghadapi budaya Islam yang akan datang. Yang seperti itu budaya 

lokal tetap lestari, tetapi mengalami transformasi dan melahirkan model budaya 

baru yaitu hasil perpaduan Islam dan budaya lokal yang memiliki ada 

sebelumnya. 

1. Sejarah Munculnya Tradisi Pa’jukukang 

Awal munculnya tradisi Pa’jukukang tidak lepas dari kepercayaan 

masyarakat yang berasal dari para leluhur (Tu Manurung) yang diwariskan secara 

turun temurun. Tradisi turun temurun ini mulai ada sejak Kerajaan Gantarngkeke 

pada masa raja Mappangganro Karaeng Loe ri Gantarangkeke pada abad ke-XIV. 

Pada awalnya Gantarangkeke merupakan kerajaan besar yang ada di Bantaeng. 

Gantarangkeke juga pernah menjadi pusat kekuasaan pada awal  di Bantaeng 

timur sebelum kerajaan bantaeng terbentuk. Kerajaan Gantangkeke merupakan 

kerjaan yang besar yang ada di Bantaeng. Kerajaan Gantarangkeke yang berpusat 

di sungai Biangkeke Tompobulu, sebelah Timur Bantaeng, tampaknya sangat 

menonjol dibandingkan kekuatan kerajaan yang lain. Gantarangkeke tumbuh dan 

bangkit pelan-pelan menjadi suatu kerajaan yang bertumpu pada perniagaan 

sebagai pelabuhan perantara bijih besi dari Luwu, cengkeh yang dari Maluku 

ditukarkan persolin Cina. Dan Pa’jukukang sendiri yang merupakan bagian dari 

wilayah Kerajaan Gantarangkeke sehingga pengadaan tradisi ini berada di 
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Pa’jukukang Dan Gantarangkeke. Kedua tempat ini adalah satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan.  

Perayaan tradisi ini berawal dari kepercayaan yang dilakukan masyarakat 

setempat yang meyakini bahwa suatu proses penyembahan pada hakikatrnya 

manusia mencari tuhannya sebab tidak ada tuhan yang mereka sembah dan tidak 

ada pula ajaran Islam pada zamannya kemudian ketika Saweregading berada di 

Gantarangkeke dianggap sebagai manusia yang berbeda dengan manusia pada 

umumnya sehingga dianggaplah sebagai Tumanurung yang diajadikan sebagai 

Tuhan. Masyarakat yakin bahwa keberadaan Tumanurung membawa pengaruh 

yang dalam kehidupan masyarakat. 

 

 “ Anne kepercayaannga na nia’ nasaba nia caritanna nenek moyangnga 

lekbaki nia tumanurung mange ri Gantarangkeke untuk anngngurusi linoa 

siagang akheratka, tumanurung anre niisseng nipahami apakah anjo 

karaeng Allah ta’ala atau taniai nasaba nia kelebihanna siagang 

kesaktianna bahkan akkulei allannya kalengna mange ri tampa maraenga, 

a’kullei napa’jari apa nakaero’kannga.” 

 

Artinya 

 

Kepercayaan ini timbul karena adanya cerita dari nenek moyangnya 

tentang tumanurung yang turun ke Gantarangkeke untuk mengurus dunia 

dan akhirat, Tumanurung ini tidak bias dipahami apakah dia adalah Allah 

SWT atau bukan sebab dia memiliki kelebihan dan kesaktian yang luar 

biasa sebab dia bisa lenyap ditempat yang berbeda-beda serta mampu 

menjadikan segala sesuatu yang diinginkannya.13 

 

Adapun hal lain yang dilontarkan narasumber mengenai kedatangan Tumanurung 

 

“Tau konjoa mae ribingkasa’na niak nacini tau attinro rate ri poko’-

pokoka. Injo taua Saweregading mingka tau konjoa mange nakareki 

tumanurung nasaba berupi nacini anne taua, nampa nia tongi tau konjo. 

Akparemi passama turukang na ni angkami anjari rajana konjo mae. Ri 

wattuna anjari raja, eromi naewa raja-raja niaka rampi’na. akparemi 

tallu babang anjari runganna punna eroki ricu. Nasembeiki arena 

                                                             
13 Dg. Suba’ (60 tahun), masyarakat Gantarangkeke, Wawancara di Dampang Kecamatan 

Gantarangkeke, Minggu 25 Juli 2021. 
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Gantarangkeke ka nasaba konjoi mange tempatna punna eroki siamba 

taua jadi nigallarami Gantarangkeke.” 

 

Artinya  

 

Masyarakat setempat diwaktu pagi hari melihat seseorang yang tidur diatas 

pohon. Dialah Saweregading tetapi masyarakat disana menganggapnya 

tumanurung karena masyarakat baru melihat orang lain dan dia juga bukan 

berasal dari wilayah itu. Lalu kemudian dibuat sebuah keputusan untuk 

mengangkatnya menjadi seorang raja. Ketika ia menjadi raja, dia mau 

melawan raja-raja yang berada disekitar wilayh itu. Dibuatlah tiga jalur 

untuk sebagai jalan menuju wilayah sekitarnya. Kemudian diberilah nama 

Gantarangkeke karena tempat ini murapakan tempat berperang.14 

Kemudian setelah masyarakat telah mendapatkan seseorang yang ia 

anggap sebagai Tuhannya (Tumanurung) maka ia melakukan tradisi ini setiap 

tahunnya dengan melakukan beberapa ritual persembahan, ritual adat  ini 

dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Karaeng Loe (Tumanurung), 

sekaligus sebagai upacara penyucian kampung dan pemimpin mereka dengan 

segala rangkaian upacara yang terkait didalamnya, seperti persembahan kaloling 

(makanan dari beras ketan yang dibungkus dengan daun sagu) dan ikan asin di 

peruntukkan kepada Karaeng Loe dan diletakkan di Balla Lompoa. Kendati 

demikian proses tradisi ini berpusat di dua tempat yaitu Pa’jukukang dan 

Gantarangkeke. Di wilayah ini dulunya dijadikan sebagai tempat bertemunya para 

pemimpin dan tokoh adat dari empat penjuru angin untuk saling mejaga hubungan 

dengan mengadakan pesta. 

 

“Pakareamulana riolo kinne mumba ada’ sampulonruana ri Bantaeng. 

Jadi pokokna kinne pasua-suarangngaa (pa’jukukang) rayai ri 

Gantiarangkeke, jari kinne nomoro ruai mingka kinne rolo suara’. Jari 

sampa narapiki bulang sa’bangi kalaumi kinne sua’-suara’ mae 

ngasengmi tau rayaya angnganre-nganre.”  

 

                                                             
14 Daeng Malimpo (55 Tahun), Masyarakat Pa’jukukang, Wawancara di Desa 

Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang. 
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Maksudnya 

 

Awalnya ditempat ini (Pa’jukukang) muncul Adat Duabelas di Bantaeng. 

pusat dari tradisi Pa’jukukang ada di Gantarangkeke, di Pa’jukukang 

sendiri pusat kedua tetapi yang lebih dahulu diramaiakan di tempat ini 

(Pa’jukukang). Jadi setiap mejelang bulan sya’ban masyarakat yamg ada 

di Gantarangkeke datang ke Pa’jukukang beramai-ramai untuk makan-

makan.15 

 

Ada’ sampulongrua dibentuk di daerah Mawang Pa’jukukang Bantaeng. 

Di tempat tersebut setiap tahunnya diadakan keramaian oleh kerajaan. Pada suatu 

ketika didalam suasana keramaian inilah ditetapkan dibentuk suatu badan adat 

untuk mengatur pemerintahan yang semakin berkembang dalam wilayah kerajaan. 

Ketika membicarakan persoalan tersebut Karaeng Bantaeng duduk di atas sebuah 

batu dihadapi oleh Tunigallara’ dan Kare Tuju. Sebagai tanda peringatan bahwa 

saat itulah ditetapkannya pangngadakkang yang dinamai Ada’ sampulongrua, 

maka batu tempat duduk diberi nama “Batuppokoka ri Mawang”. Dalam 

keramaian ini Karaeng Bantaeng mengundang beberapa raja yang ada 

disekitarnya. 

Tidak sedikit anggota masyarakat yang telah menganut agama Islam ketika 

waktu tertentu juga dan ikut serta dalam upacara kepercayaan leluhur dan 

mengunjungi tempat-tempat keramat yang ada didaerah pelaksanaan tradisi. 

Begitupun dalam upacara yang dianggap tradisi Islam, masih ditemukan 

percampuran antara upacara keagaamaan dengan upacara persembahan kepada 

leluhur yang bersifat tradisional. 

                                                             
15 Lahajji (65 tahun), Masyarakat Pa’jukukang, Wawancara 18 Agustus 2021 
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2. Perubahan Tradisi Pa’jukukang dari Masa ke Masa 

Dalam mengkaji kelangsungan hidup manusia tentu tidak dapat dipisahkan 

dari dunia kebiasaan, adat-istiadat, budaya dan keyakinan. Semua hal tersebut 

menyatu dengan diri masyarakat yang ada di Kecamatan Pa’jukukang dimana 

mereka melangsungkan kehidupan sosialnya.  

Dalam upacara pa’jukukang yang merupakan upacara yang ditradisikan 

dari masa prasejarah hingga masa kini, sebagai tanda rasa syukur masyarakat 

terhadap hasil panen mereka yaitu hasil pertanian dan nelayan, yang 

dipersembahkan kepada leluhur  dalam hal ini Karaeng Loe. Tradisi Pa’jukukang 

juga dikenal dengan istilah pesta adat pa’jukukang yang dimana ribuan warga 

berdatangan dari berbagai daerah yang ada di Bantaeng bahkan dari seluruh 

Nusantara. Tradisi ini Diadakan setiap 10 sya’ban yang pagelarannya diadakan 

dipinggir jalan poros atau pesisir pantai atau tempat yang lebih luas, tetapi tetap 

berada dalam disekitar tempat tersebut. Karena hasil laut Pa’jukukang yang 

berlimpah maka pengadaan perayaan digelar dekat dengan pantai sehingga 

masayarakat yang datang bisa menikmati ciri khas dari tradisi yang menyuguhkan 

berbagai macam jajanan tradisional. Pada perayaan pesta adat pa’jukukang, kaum 

bangsawan, perangkat adat, dan rakyat biasa semuanya berkumpul melakukan 

pertemuan untuk saling bersilatuhrahmi dan bersukaria diantara mereka. Dalam 

pertemuan itu, mereka bersama-sama memakan ikan yang dibakar jenis ikan yang 

biasanya dimakan yaitu balanak, bandeng, banjarak dan kakap hasil tangkapannya 

dilaut. 

Pa’jukukang merupakan daerah pesisir yang mayoritas penduduknya 

adalah seorang nelayan sehingga Tradisi ini lebih awal dilaksanakan ditempat ini 

dikarenakan memiliki hasil laut yang berlimpah sehingga masyarakat mengawali 
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perayaan tradisi pajukukukang di Kecamatan Pa’jukukang itu sendiri. Menurut 

ibu Rosnia (54tahun) bahwa: 

 

“Seperti yang kita ketahui bahwa Pa’jukukang dikenal dengan hasil 

lautnya, jadi menurut sejarahnya tradisi Pa’jukukang merupakan tempat 

merayakan suatu kehormatan terhadap para leluhur dan setelah masuknya 

islam tujuan dari tradisi Pa’jukukang bertambah menjadi bentuk 

kesyukuran atas berkat yang diberikan kepada Yang Maha Esa agar para 

nelayan diberi kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaanya sebagai 

nelayan”16 

 

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka makna yang dapat diambil dari 

tradisi pa’jukukang tersebut bahwa masyarakat Bantaeng sudah memperlihatkan 

aktivitas substensi yang sudah kompleks, yaitu sebagai nelayan dan petani. 

Dengan demikian, maka ketika para pedagang asing menyinggahi Bantaeng, 

barang-barang yang dicari pedagang tersebut tersedia di daerah tersebut, seperti 

kemiri, pinang, beras dan hasil laut.  

Dalam tradisi ini yang secara rutin melakukan penangkapan ikan disekitar 

pesisir pantai Pa’jukukang, pada pertengahan bulan sya’ban yang selalu bertepan 

dengan masapaceklik diistilahkan dengan istilah ma’juku. Tradisi Pa’jukukang 

memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat karena salah satu bentuk 

upacara untuk menghormati, menghargai serta sebagai bentuk terima kasih 

terhadap leluhur atau nenek moyang msayarakat Gantarangkeke dan Pa’jukukang. 

Tradisi ini turun temurun dilanjutkan oleh ahli waris Raja, hingga pinati 

(pelaksana adat atau tradisi yang menjaga rumah adat Balla Lompoa Raja 

Pa’jukukang). 

Dalam perkembagannya tradisi Pa’jukukang merupakan tradisi yang sudah 

sangat terkenal di wilayah Kabupaten Bantaeng bahkan sampai keluar daerah. 

                                                             
16Rosnia (48 tahun) Kasi Kesejahteraaan Desa Pa’jukukang, Wawancara di Desa 

Pajkukang Kecamatan Pa’jukukang, Minggu 15 Agustus 2021 
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Diketaui bahwa tradisi pa’jukukang masih dilaksanakan sampai saat ini walaupun 

ada perubahan yang sangat signifikan tetapi perubahan ini membawa dampak 

yang positif seperti halnya dalam rangkaian acara pelaksanaan tradisi ini. 

Sebelum Islam masuk ke wilayah Bantaeng  terdapat sebuah pertunjukan 

sabung ayam, namun seiring dengan perkembangannya sabung ayam dihilangkan, 

karena mengundang sebuah perjudian. Kemudian ada yang namanya saung tau 

(saung orang) memaknakan bahwa hanya orang-orang yang kuat dan perkasa 

hanya bisa menjadi pemimpin. Namun pertunjukan itu sudah ditiadakan karena 

tidak sesuai dengan syariat islam dan juga dapat menunjukka adegan berbahaya 

bahkan sampai meyebabkan kematian. 

Meskipun demikian tradisi pa’jukukang sempat mengalami masa yang 

bisa dibilang ketidakbebasan dalam melaksanakan tradisi ini. Itu dikarenakan 

pada saat pemeberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar 

masyarakat setempat berada dalam suatu keadaan yang sulit dan penuh ancaman. 

Mereka tidak bebas melaksanakannya karena terintimidasi bahkan kekerasaan 

yang dialami oleh prajurit DI/TII. Banyak bahan adat pada saat itu yang dibakar 

karena menganggap tradisi ini salah satu bentuk yang bertentangan dengan 

pemahaman Islam mereka. Tradisi pa’jukukang akhirnya bisa kembali bebas 

dilkasanakan setelah pemberontakan DI/TII berakhir.  

 Dalam tradisi ini masih banyak masyarakat yang datang setiap tahunnya 

dalam perayaan ini. Masyarakat mengatakan ini adalah warisan nenek moyang 

yang harus tetap dipertahankan disamping itu banyak pihak-pihak yang ikut 

terlibat dalam proses pelaksanaan tradisi ini, baik dari kalangan masyarakat, 

pemerintah maupun para pelaku adat pelaksanaan ini.  

 

“sudah banyak yang berubah, dalam artian kebiasaan atau pelaksanaannya 

yang sudah tidak dilakukan karena dianggap tidak baik, contohnya itu 
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lomba judi sudah dihilangkan yang ada itu cuman pertunjukkan positif 

makanya setiap tahun kami datang kesini”.17 

Ada beberapa alasan masyarakat mengenai tradisi Pa’jukukang masih 

tetap menjaga eksitensinya maupun kelestariannya sampai sekarang yaitu: 

1. Masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng meyakini bahwa dengan melaksanakan ritual tradisi  

Pa’jukukang ini maka keselamatan atas apa yang mereka dapatkan dari 

Allah Swt akan selalu mendapatkan keberkahan dan keselamatan bagi 

masyarakat yang ada di Kecamatan Pa’jukukang dan sekitarnya. 

2. Sebagai wadah dan tempat berkumpulnya masyarakat di Kecamatan 

Pa’jukukang untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt 

hasil panen yang diperoleh, karena masyarakat yang ada di Kecamatan 

Pa’jukukang hamper semua berprofesi nelayan dan petani.  

3. Menjaga budaya lokal dan adat istiadat masyarakat setempat sebab 

tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang atau leluhur yang 

diturunkan secara turun-temurun yang harus dipertahankan dan tetap 

dijaga kelestariannya. 

4. Menjaga kerukunan antar sesama masyarakat yang ada di kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Disamping itu, pemerintah Kabupaten Bantaeng  selalu melakukan upaya 

dari segi memepertahankan tradisi ini, salah satu upayanya bisa dilihat dari upaya 

memperbaiki dan membenahi infrastruktur yang ada pada lokasi tradisi tersebut. 

Sejatinya, tradisi pa’jukukang merupakan refleksi dari suatu bentuk persatuan 

yang kokoh ditengah-tengah mereka terkhusus masyarakat Gantarangkeke dan 

Pa’jukukang di Kabupaten Bantaeng. Masyarakatnya selalu menanamkan pola 

                                                             
17 Dg. Suba’ (60 tahun), masyarakat Gantarangkeke, Wawancara di Dampang Kecamatan 

Gantarangkeke, Minggu 25 Juli 2021. 
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pikir bahwa mereka satu adat dan hal tersebut pemersatu yang kokoh dikarenakan 

masyarakat memiliki rasa bangga yang kuat terhadap tradisi pa’jukukang. 

C. Proses Pelaksanaan Tradisi Pa’jukukang 

Tradisi Pa’jukukang merupakan tradisi yang berasal dari leluhur 

masyarakat Pa’jukukang dan Gantarangkeke. Tradisi adalah kepercayaan 

masyarakat Pa’jukukang dan Gantanrangkeke sebelum mengenal Islam dan ketika 

Islam pun masuk tradisi ini masih dilaksanakan dan dilestarikan sebagai budaya 

lokal yaitu pengormatan kepada para leluhur dan suatu bentuk kesyukuran atas 

nikmat Allah yang telah diberikan. Ketika islam telah dipeluk secara mayoritas 

oleh masyarakat Bantaeng, maka beberapa teknis pelaksaannya mengalami 

perubahan dan disesuaikan antara lain yatu Permainan Judi dan Ballo (minuman 

keras) dalam hal ini pada saat pelaksanaan tradisi pa’jukukang sangat sering 

dilakukan oleh masyarakat sebelum memeluk Islam. Naman  ketika Islam menjadi 

mayoritas maka permainan judi dan meminum-minuman keras (ballo) kini sudah 

tidak diadakan lagi. Dan adu manusia yaitu suatu pertunjukan dimana para anak 

lelaki diadu dalam satu arena yang dinamakan passaungan tau hingga salah satu 

dari mereka kalah dalam artian meninggal, hal ini membuktikan siapa yang paling 

kuat. namun setelah Islam masuk pertunjukan inipun sempat ditiadakan lama 

sebelumnya dan kemudian kembali diadakan akan tetapi diganti menjadi 

pertunjukan yang lain. 

Semua pertunjukan yang dulunya mengandung kepercayaan dulu berubah 

yang sesuai dengan bentuk-bentuk ajaran islam. Semua bentuk-bentuk kemeriahan 

yang tidak bententangan dengan ajaran pokok islam seperti seni rakyat assempa 

dan a’lanja’ (adu kekuatan kaki untuk laki-laki dewasa dan anak-anak), tarian 

daerah, bahkan penampilan qasidah pun turut meramaikan pesta adat ini. Pada 

pelaksanaan tradisi Pa’jukukang diadakan selama tujuh hari tujuh malam. 
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Tahap Persiapan 

 Pemerintah daerah melakukan tiga tahapan dalam persiapan tradisi 

pajukukang yaitu: 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahapan awal agar semua kegiatan 

dapan berjalan dengan lancar. Pada tahap perencanaan tradisi pa’jukukang 

terdapat beberapa tindakan yang dianggap sangat efektif yaitu agenda tahunan, 

pemungutan retribusi, administrasi, alokasi, dokumentasi dan publikasi, dana, 

dan musyawarah. 

Tindakan yang dilakukan adalah penguatan lembaga adat, sumbangan 

adat, pembinaan serta pemeliharaan. Penguatan lembaga adat dilakukan guna 

lembaga adat dapat berperan sangat maksimal dalam tradisi pa’jukukang. Pada 

persiapan tradis membutuhkan Dana. Dana yang digunakan untuk membiayai 

seperti pengadaan alat-alat upacara.   

2. Tahap Pengorganisasian 

Dalam menyukseskan acara tradisi pa’jukukang dibentuk 

pengorganisasian yaitu dibentuknya suatu kepanitiaan pelaksana yang dapat 

mengatur jalannya tradisi. Dengan adanya panitia mereka bertugas sebagai 

pelaksana teknis, maka kegiatan tradisi dapat terkontrol dan teratur secara 

maksimal. Dengan tahap ini pembagian kerja akan menjadi merata. Upaya 

yang perlu dilakukan oleh panitia yaitu pemasangan papan informasi. Dengan 

adanya papan informasi, masyarakat setempat dan pengunjung dengan mudah 

mengenali dan ketentuan-ketentuan terhadapa kegiatan tradisi. Informasi 

tersebut berisikan tentang pentingnya sumberdaya budaya serta larangan 

terhadap suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan. 

3. Tahap Pengendalian 
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Tahap ini merupakan tahap pemantauan, penilaian dan pelaporan 

terhadap kegiatan tradisi atas pencapaian tujuan guna menyempuranakannya. 

Pada tahap ini keterlibatan anggota TNI dan kepolisian sebagai sistem 

pengamanan pada pelaksanaan kegiatan tradisi pa’jukukang. Dengan demikian 

tahap ini sangat perlu dilakukan karena dapat menhindari terjadinya 

premanisme pada saat tradisi berlangsung. 

Dalam hal pelaksanaan tradisi ada beberapa pihak yang ikut andil dalam 

tradisi pa’jukukang antara lain. 

1. Lembaga adat sebagai Pelaksana Upacara 

2. Bupati Bantaeng sebagai Pembina 

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas pendokumentasian, promosi dan 

publikasi, perlengkapan dan peralatan. 

4. Anggota TNI dan Aparat Kepolisian bertugas sebagai sistem keamanan. 

5. Kecamatan Pa’jukukang dan Desa Pa’jukukang bertugas mengatur retribusi, 

mengontrol pengunjung, penataan lokasi dan administrasi. 

6. Masyarakat sebagai partisipasi dalam memeriahkan acara. 

Tahap Pelaksanaan 

Adapun rangkaian yang sangat  penting dalam upacara tradisi tersebut 

terdiri dari empat tahap yaitu panggajai, akkawaru, kalau’u ri pa’jukukang, dan 

angnganre ta’bala’na. Inti dari tradisi ini yang merupakan puncak keramaian 

pengunjung hanya pada tahap kalau’u ri pa’jukukang dan angnganre ta’bama’na. 

 

“Nia appa tahapna antu punna dilaksanakangi inne acaraya iareka 

pangngajaina, akkawaruna, kalau ri pa’jukukang, siagang angngnre 

ta’bala’na, ka nakke kuissengi ka biasa kucini anjo dilaksanakanna 

acarayya, sanggenna kamma-kammana inne” 

 

Maksudnya   

 



43 
 

 
 

ada empat tahap ketika tradisi ini dilaksanakan yaitu pangngajaina, 

akkawaruna, kalau ri pa’jukukang, siagang angngnre ta’bala’na, saya 

mengetahuinya karena saya biasa melihat tradisi ini laksanakan, dan tata 

cara pelaksanaannya hingga saat ini.18 

 Dalam proses pelaksanaan tradisi pa’jukukang terdapat ritual atau upacara 

yang dilakukan sebelum puncak pelaksanaanya yang sangat sakral dilakukan 

karena merupakan unsure terpenting dalam pelaksanaan tradisi pa’jukukang 

adalah: 

1. Pangngajai 

Perayaan Pa’jukukang dimulai dengan mengeluarkan pangajai, enam 

bulan sebelum upacara inti dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pangajai, 

masyarakat adat mengelilingi pemukiman mereka. Persembahan berupa rappo 

(salah satu jenis buah-buahan) dan kalongkong (kelapa muda) akan disimpan oleh 

puang disetiap babang benteng dan peninggalan-peninggalan megalitik yang ada 

di situs ini. Persembahan ini ditujukan kepada para leluhur agar kampung mereka 

terhindar dari hal-hal yang tidak baik. 

Pengngajai sendiri merupakan kegiatan yang paling utama dilakukan 

dalam pelaksanaan tradisi pa’jukukang yaitu dengan menyajikan sebuah 

persembahan kepada para leluhur. Pengangajai sendiri umunya dilaksanakan oleh 

dewan adat atau pinati yaitu penjaga Balla Lompoa atau rumah kebesaran 

kerajaan. 

Perlengkapan ritual pangngajai berupa sesajen yaitu 

a. Daun sirih 

Daun sirih yang telah dilipat sedemikian rupa. Daun sirih yang digunakan 

itu mempunyai makna pengharapan semoga pemukiman masyarakat menjadi 

damai dan tenteram dan mendapat berkah dari Allah. 

                                                             
18 H. Minasang, (60 tahun), Pinati Balla Lompoa, Wawancara di Dampang Kecamatan 

Gantarangkeke, Sabtu 21 Agustus 2021. 
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b. Buah pinang; 

Mempunyai makna semoga hasil pertanian pada pemukiman masyarakat 

setempat akan besar dan berisi seperti buah pinang yang disuguhkan dalam ritual 

ini. 

c. Dupa atau Kemenyam  

Dupa atau kemenyam merupakan sarana permohonan pada waktu orang 

mengucapkan doa atau mantra. Dengan membakar kemenyam pada saat 

mengucapkan doa, asap menggembul di udara dan menghasilkan bau yang wangi. 

Selain sebagai simbol sedekah kepada alam raya termasuk makhluk halus yang 

berada disamping kita, bau kemenyam yang harum dapat menenangkan syaraf 

sehingga ketika berdoa bisa lebih tenang berkonstrasi sehingga khusuk. Dengan 

demikian, diharapkan mantra atau doa dapat cepat terkabul karena kekhusukkan 

waktu berdoa. 

d. Beras atau Padi 

Padi yang memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat yaitu 

sebagai sumber kehidupan. Padi membuat masyarakat senantiasa mengucapkan 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan rezeki yang telah 

mereka dapatkan.  

e. Air putih dalam gelas 

Masyarakat Kecamatan Pa’jukukang menggambarkan air sebagai simbol 

dari keberihan dan kehidupan. Air senantiasa mereka pergunakan untuk 

membersihkan diri dari mereka sehingga dapat mendekatkan diri pada sang 

pencipta. Bersih mempunyai dua pengertian, pertama bersih tubuh jasmani dari 

noda dan pikiran (najis) dan kedua bersih rohani dan jiwa dari segala hal yang 

dapat menganggu ketulusan dalam mengabdi (menyembah) kepada Tuhan. 
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Dalam ritual pangngajai dilaksanakan enam bulan sebelum acara ini 

pelaksanaan karena kampung atau pemukiman masyarakat serta sesajen yang akan 

dipersembahkan kepada para leluhur menjadi besih dan suci sehingga dalam acara 

pelaksanaan inti tidak terjadi hal-hal yang negatif. Juga dalam acara ini 

mengambil keputusan dalam menentukan hari pelaksanaan tradisi Pa’jukukang.  

2. Akkawaru 

Rangkaian selanjutnya adalah upacara akkawaru yang dilaksanakan 

sebelum upacara puncak dilakukan. Pada dasarnya upacara akkawaru tujuannya 

agak mirip dengan tujuan pangngajai, yaitu upacara penyucian yang dilaksanakan 

untuk memurnikan kampong mereka serta melundinginya dari malapetaka, 

penyakit, roh dan jahat. Akkawaru adalah adanya pawai kerajaan yang 

mengelilingi ibukota kerajaan. Pinati berhenti pada setiap sudut pemukiman lalu 

meletakan persembahan bagi Karaeng Loe dan Raja memohon kepada leluhurnya 

yang telah menjadi dewa untuk melindungi daerah setempat. 

 

“Suatu ketika seorang Karaeng di Kerjaan Gantarangkeke berpesan kepada 

rakyatnya, tiga bulan sebelum upacara adat Pa’jukukang dilaksanakan 

arak-arakan keliling kampung dan tanyakan kepada masyarakat dengan 

ungkapan “nia’ ngaseng jaki lalang?” (Apakah kalian semua ada di 

dalam?)”.19 

Para pemangku adat yang memakai Passapu atau penutup kepala mulai 

menyalakan dupa, kanjoli dan membacakan mantra. Proses inilah yang disebut 

dengan akkawaru, meminta pertolongan kepada Yang Maha Pencipta untuk 

menjauhkan diri dari segala musibah. Setelah dibacakan mantra, dupa tersebut 

dibawah oleh pinati kemudian mengelilingi semua kelengkapan sesaji sebanyak 

tujuh kali putaran berlawanan arah jarum jam dan tujuh kali searah jarum jam. 

Jumlah tujuh yang selalu digunakan oleh para pinati dalam mengelilingi sesaji 

                                                             
19 Aziz Dg. Bundu (50 tahun), masyarakat, Wawancara di Dampang Kecamatan 

Gantarangkeke, Sabtu 21 Agustus 2021. 
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menyimbolkan bahwa dalam agama Islam Tuhan menciptakan langit dan bumi 

menjadi tujuh lapis, surah pertama dalam Al-Qur’an yaitu Al-Fatihah mempunyai 

tujuh ayat, thawaf mengelilingi Ka’bah di Mekkah dilakukan sebanyak tujuh kali, 

melempar jumroh pada saat melakukan haji juga menggunakan tujuh buah kerikil 

kecil, pintu surga dan neraka ada tujuh dan terdapat tujuh dalam tubuh manusia.  

Pada upacara Akkawaru didalamnya terdapat sebuah tarian yang biasa 

ditarikan pada tradisi pa’jukukang yaitu tari paolle. Tari paolle dalam upacara 

adat berfungsi sebagai media atau alat komunikasi antara masyarakat dan sang 

pencipta untuk menyampaikan rasa syukur dan meminta pertolongan maupun 

sebagai tuntunan hidup.  

Kemudian setelah kedua tahap pangngajai dan akkawaru selesai maka 

proses selanjutnya adalah kegiatan yang inti yamng dimeriahkan oleh masyarakat 

setempat yaitu :  

3. Kalau’u Ri Pa’jukukang 

Setelah kedua rangkaian terlaksana, maka kegiatan selanjutnya adalah 

kegiatan initi dari pesta adat. Rangkaian pertama dilaksanakan adalah kalau’u ri 

pa’jukukang, yaitu upacara yang dilakukan masyarakat dengan memancing ikan 

disalah satu sungai di daerah Pa’jukukang dan Kurung Batu. Memancing ikan di 

daerah Pa’jukukang selama tiga hari dan kemudian dilanjutkan di salah satu 

sungai di daerah Kurung Batu selama sehari. Menurut kepercayaan masyarakat, 

bahwa sungai yang ada di kedua daerah tersebut merupakan milik raja 

Gantarangkeke yang dahulu merupakan tempat raja dan kepala daerahnya 

melakukan pesta makan dari hasil tangkapan ikan disungai tersebut. 

Pada prosesi ini masyarakat berdatangan dari berbagai daerah untuk 

meramaikan acara ini. Mereka berbondong-bondong datang baik darai masyarakat 
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yang fanatik maupun masyarakat biasa untuk semata-mata sebagai hiburan 

semata. 

4. Angnganre ta’bala’na 

Rangkaian selanjutnya adalah angnganre ta’bala’na yakni kegiatan pesta 

makan bersama dari hasil tangkapan ikan  pada rangkaian sebelumnya. Makanan 

khusus yang disajikan yaitu kalolo. Kaloli adalah bahan makanan yang terbuat 

dari beras ketan yang dimasak lalu dibungkus dengan daun kaloling. Dahulu, 

kaloli adalah makanan khusus yang dipersiapkan dan dipersembahkan untuk 

Karaeng Loe sebagai raja Gantarangkeke.  

Dalam hal ini terkait waktu pelaksanaan ritual pangngajai dan akkawaru 

dilakukan dalam rentang yang cukup lama dimana jarak ritual pangngajai sendiri 

ke acara inti selama 6 bulan dan ritual akkawaru keacara inti selama tiga bulan 

sebelumnya selaian bertujuan sebagai pembersihan atau penyucian pemukiman 

masyarakat dari aura-aura negatif juga terdapat beberapa pertimbangan yang pelu 

diperhatikan dalam hal ini pemilihan waktu yang cukup lama yaitu: 

1. Biaya  

Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pa’jukukang atau 

masyarakat yang ingin memeriahkan tradisi Pa’jukukang perlu yang namanya 

sumbangan adat. Dalam tradis ini mebutuhkan dana yang cukup besar. Besaran 

dana dapat ditetapkan dari hasil musyawarah antara pihak-pihak yang terkait 

dalam tradisi Pa,jukukang. Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh 

rangkaian acara inti.  

2. Keprotokolan daerah 

Selain faktor intern yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, 

pemerintah daerah turut memegang peran dalam kelangsungan upacara 

pelaksanaan tradisi Pa’jukukang pada proses pelaksanaan tradisi. Untuk 
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menyusuaikan waktu pemerintah daerah dengan acara tradisi maka jauh hari 

sebelumnya perlu dikomunikasikan sesuai waktu pelaksanaannya agar pemerintah 

daerah dapat hadir ke acara inti tradisi. Sesuai dengan fungsi Disubdar di instansi 

pemerintahan dalam mendata dan mempublikasikan kebudayaan maka tugas 

pendokumentasian, publikasi dan promosi. 

Keempat tahap ini merupakan kegiatan inti dari tradisi pa’jukukang namun 

terdapat dua tahap sacral yang dilaksanakan sebelum puncaknya dan dua tahap 

selanjutnya adalah kegiatan puncak tradisi. Namun keempat tahap ini adalah satu 

kesatuan yang saling melengkapi. Setelah keempat tahap selesai maka kegiatan 

selanjutnya adalah penampilan seni pertunjukan yang sangat kental dengan tradisi 

ini yaitu a’manca, ngaru, tari paolle, dan 

A’manca sendiri merupakan pertarungan silat khas Makassar yang 

diamainkan oleh pamanca’. A’manca salah satu jenis bela diri yang biasa 

dilakukan masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Pertarungan ini 

menggunakan gerakan yang sangat lembut seperti sedang menari. Pertunjukan 

A’manca sendiri  diiringi dengan tabuhan gendang yang biasa disebut tunrung 

gandrang. Ini dilakukan oleh dua orang yang disebut pamanca’. Seperti yang 

dikatakan oleh daeng Malimpo 

“punna kalaumi ngaseng ri Pa’jukukanga niamo antu dicini pamanca’ 

naalle napassulu jurus-jurusna. Gerakanna intu gerakan tepo-tempo 

mingka lu’muki” 

Artinya  

 “ jika orang-orang sudah datang ke Pa’jukukang kita bisa melihat 

pamanca yang sedang beratraksi mengelurkan jurus-jusnya. Gerakannya 

adalah gerakan patah-patah tetapi lembut”.20 

                                                             
20 Daeng Malimpo (55 Tahun), Masyarakat Pa’jukukang, Wawancara di Desa 

Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang.  
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Seelanjutnya adalah angngaru atau ngaru (biasanya pertunjukan ini 

dilakukan untuk penyambutan raja-raja yang datang dan juga penyambutan dewan 

adat, dan pemerintah daerah), dan pertujukkan  tari paolle 

Pertunjukkan tari paoelle sudah dilakukan pada saat kegiatan akkawaru 

namu tarian ini juga dipertontonkan kembali kepada masyaraka ataupun 

pengunjung yand telah datang sebagai bentuk keindahan dari tradis pa’jukukang.  

Dan tidak lupa penyajian makanan khas dari tradisi ini yaitu kaloli. Kemudian 

dimeriahkan pula oleh para pedagang seperti pedagang pakaian, pedangan 

makanan, dan wahana bermain layaknya pasar malam. 

D. Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Pa’jukukang 

Nilai merupakan suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat dilihat maupun 

disentuh. Konsepsi abstrak dari nilai, melembaga dalam pikiran manusia baik 

secara individual maupun secara sosial dalam masyarakat tersebut, melembaganya 

sebuah nilai maka dapat dikatakan sebagai sistem nilai. Tanpa sebuah nilai 

memang wajib adanya, demi eksistensi dari berbagai hal. 

Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah eksistensi dari tradisi 

pa’jukukang, maka dibutuhksn nilai-nilai yang mendapat menjaga keberadaan 

tradisi tersebut. Dalah sebuah tradisi Pa’jukukang terdapat banyak kearifan lokal 

yang perlu dijaga dan dilestarikan. Seiring masuknya agama Islam, maka nilai-

nilai Islam ikut andil dan berbaur dalam nilai-nilai kearifan lokal yang ada di 

masyarakat Pa’jukukang dan wilayah sekitarnya dalam tradisi pa’jukukang. 

Seperti yang diriwayatakan oleh Rasulullah Saw. Dalam sejarah perkembangan 

nilai-nilai Islam dalam dakwahnya, baik di Makkah maupun di Madinah tidak 

langsung meninggalkan seluruh budaya yang ada apalagi mengahancurkan budaya 

kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat sebelum kehadirannya datang. 
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Sikap tersebut didasarkan pada Al-qur’an juga menyiratkan hal itu sebagaimana 

dalam QS. Ibrahim (14):4  

 

ُ مَنْ  سوُْلٍ اِلََّّ بلِِسَانِ قوَْمِهٖ لِيبُيَ ِنَ لَهُمْ ۗفيَضُِلُّ اللّٰه يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ وَۗهوَُ  وَمَآ ارَْسَلْناَ مِنْ رَّ

٤ -الْعزَِيْزُ الْحَكِيْمُ   

Artinya:  

“Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa 

kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka 

Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan member petunjuk 

kepada siapa yang dia kehendaki. Dia Yang Maha Perkasa, Maha 

Bijaksana”. 

Nabi Muhammad Saw, hadir secara bijaksana dalam menyikapi budaya 

dan kearifan lokal yang sudah ada, karena masyarakat memiliki berbagai macam 

budaya dan kearifan lokalnya masing-masing. Budaya yang tidak sesuai dengan 

kondisi zaman pada saat itu maka disesuaikan dengan pemuatan nilai-nilai iman, 

Islam melahirkan perilaku akhlak yang mulia. 

Nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi pa’jukukang sudah tercermin dalam 

tahapan pesiapan dan pelaksanaan acara. Nilai kearifan lokal yang ada dalam 

tradisi Pa’jukukang diantaranya yaitu: 

a. Nilai Religi 

Pada hakikatnya, tradisi ini adalah memohon barak’ka atau keberkahan 

kepada Allah SWT. Tradisi pa’jukukang merupakan ungkapan syukur kepada 

Tuhan, dimana pada pelaksanaannya terdapat kegiatan berdoa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa agar mendapat barak’ka atau keberkahan. Doa-doa yang 

dipanjatkan adalah memuji Allah Swt, memuji Nabi Muhammad Saw dalam 

bahasa daerah Makassar. Doa-doa yang dipanjatkan diantaranya meminta 

keselamatan, memohon kesehatan, ilmu dan rezki yang berkah. Dengan harapan 

yang lebih baik tentunya. Pa’jukukang dapat dikatakan dapat dikatakan sebagai 
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bagian dari kebudayaan yang berunsur religi karena sebagai simbol agama atau 

keyakinan tentang Tuhan yang diadakan setiap tahunnya. Di mana ungkapan rasa 

syukur yang dipanjatkan oleh masyarakat Pa’jukukang kepada Allah Swt atas 

rezeki yang diterima. Walaupun Agama Islam sebagai Agama mayoritas 

masyarakat Kecamatan Pa’jukukang, namun masyarakat masih ada yang percaya 

dengan adanya roh-roh nenek moyang yang masih bersemayam. 

Nilai relegius dalam tradisi Pa’jukukang merupakan suatu bentuk aktivitas 

tradisi yang bernilai ibadah dalam artian masyarakat datang dalam perayaan 

dengan niatan mendapatkan sebuah keberkahan dan membuat mereka mengingat 

agar selalu beriman dan meminta kepada Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Lahajji (65 tahun) bahwa: 

 

“gassing nakua anjoka taua punna pajama galung atauka pajama koko, 

punna ni kamaseangi ri Karaeng Alla ta’Ala dipanjriangi lamung-

lamungnna maei kinne anganre-nganre ri acara pa’jukukanga” 

 

Maksudnya : 

“Petani sawah atau petani kebun bernazar ketika mendapat keberkahan 

dari Allah Swt yaitu diberikan kesuburan terhadap tanamannya maka 

mereka akan berbondong-bondong datang ke acara tradisi pa’jukukanga 

untuk melakukan makan bersama”21 

 

Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh Agama Islam terhadap tradisi lokal 

masyarakat Pa’jukukang. Islam dan budaya adalah dua entitas yang berbeda. 

Namun keduanya dapat saling mempengaruhi. Islam sebagai agama dengan 

seperangkat nilainya telah mempengaruhi pola budaya dan tradisi masyarakat 

                                                             
21 Lahajji (65 tahun), Masyarakat Pa’jukukang, Wawancara di Desa Pa’jukukang 

Kecamatan Pa’jukukang, Rabu 18 Agustus 2021 
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pemeluknya. Akan tetapi aspek sosial budaya masyarakat setempat tidak 

semertamerta terkikis.22 

b. Nilai Silatuhrahmi 

Shilaturrami adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab yaitu 

shilah yang dan rahim. Kata shilah yang artinya “menyambung” dan 

“menghimpun”. Dalam hal ini bahwa kata shilah merujuk pada sesuatu yang putus 

dan terserak. Sedangkan kata rahim pada awalnya berarti kata “kasih sayang”. 

Jadi kata silaturrahmi itu sendiri berarti menyambung hubungan dengan dengan 

kerabat. Silaturrahmi sendiri bukan suatu adat istiadat melainkan bagian dari 

syariat Islam. 

Silaturrahmi dapat dijalankan tidak hanya untuk pada mereka yang 

hubungannya baik-baik saja, tetapi juga dianjurkan mereka yang memiliki 

hubungan yang sempat terputus agar terjalin kembali hubungan baik. Perintah 

untuk menjalin silaturrahmi antar sesama umat muslim terdapat dalam Al-Qur’an 

surah Ar-Ra’d ayat ke-21 

 

ُ بِهٖٓ انَْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَ  ءَ الْحِسَابِ ۗ وَالَّذِيْنَ يصَِلوُْنَ مَآ امََرَ اللّٰه ٢١ -وْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافوُْنَ سوُْۤ  

Terjemahannya  

“Dan orang-orang menhubungkan apa yang diperintahkan Allah Swt agar 

dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab 

yang buruk” 

Nilai-nilai kemanusiaannya, rasa persaudaraan dan gotong royong 

menciptakan suatu hubungan silaturahmi yang berkesinambungan antara individu 

yang lain yang bergabung dalam komunitas masyarakat sehingga terdapat nilai-

                                                             
22 Ulin Nuha. Jurnal SMaRT, TRADISI RITUAL BUKA LUWUR( Sebuah Media Nilai-

Nilai Islam dan Sosial Masyarakat Kudus), (Vol 02 No. 01, Semarang, Balai Penelitian Dan 

Agama, 2016) hal 56. 
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nilai yang menjadi salah satu faktor terjanganya hubungan masyarakat Kecamatan 

Pa’jukukang.   

Pada tradisi pa’jukukang siliturrahmi sangat penting dalam kegiatan ini 

karena pada proses pelaksanaan tradisi ini menjadi ajang pertemuan antara raja-

raja, dewan adat, pemerintah dan masyarakat. Mereka berkumpul bersama guna 

menyukseskan tradisi ini dan juga mejalin kedekatan antas sesama.  

c. Nilai Sedekah 

 Sedekah berasal dari kata bahasa Arab ialahصدقة yang berarti suatu 

pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara otomatis dan 

sukarela tanpa dibatasi oleh waktu serta jumlah tertentu. Pula berarti suatu 

pemberian yang diberikan oleh seorang selaku kebajikan yang mengharap ridho 

Allah SWT serta pahala semata. Sedekah secara bahasa berasal dari hurufص,د,ق 

dan dari faktor al-Sidq yang berarti benar ataupun jujur, artinya sedekah 

merupakan membetulkan suatu. Sedekah menampilkan kebenaran penghambaan 

seorang kepada Allah SWT. Sedekah tidak terbatas pada perihal yang bersifat 

materi saja namun juga pada perihal yang bertabiat non materi seperti yang 

dijelaskan Nabi SAW “ setiap ruas yang aktif kamu harus disedekahi. Maka setiap 

tasbih itu nilainya sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah dan 

amar makruf nahi munkar itu juga sedekah”. Dapat dismpulkan bahwa sedekah 

merupakan ibadah yang sifatnya lentur, maksudnya tidak dibatasi oleh waktu 

maupun batasan tertentu serta tidak terbatas baik berbentuk materi dan non materi. 

Artinya seluruh perbuatan baik itu merupakan sedekah 

Sama halnya dalam tradisi pa’jukukang terdapat sebuah kegiatan sedekah 

didalamnya karena masyarakat setempat menyiapkan sebuah persembahan untuk 

dimakan bersama seperti makanan khas tradisi ini. Masyarakat setempat yang ikut 

dalam pelaksanaannya dapat menikmati pesembahan yang disajikan. Terdapat 
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persembahan yang diperuntukkan untuk para leluhur atau nennek moyang mereka 

dan persembahan makanan untuk masyarakat setempat yang mengikuti prosesi 

pelaksanaan tradisi pa’jukukang. Jadi unsur sedekah dalam tradisi pa’jukukang 

berupa makanan. 

 
d. Nilai Musyawarah, Gotong Royong dan Kebersamaan 

Nilai musyawarah, gotong royong dan kebersamaan merupakan warisan 

adat istiadat dari leluhur yang telah berhasil dipertahankan hingga menjadi 

sejarah. Sama halnya dengan tradisi Pa’jukukang yang merupakan turunan sampai 

saat ini. Manusia merupakan bentuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

bantuan orang lain maka yang harus ditunjukkan masyarakat adalah pastisipasinya 

dalam acara tersebut. Nilai musyawarah, gotong royong dan kebersamaan  yang 

ditunnjukkan dalam tradisi pesta adat pa’jukukang mampu menjalin silaturahmi 

serta dapat bersosialisasi di dalam masyarakat.  

Nilai musyawarah merupakan kegiatan awal tradisi Pa’jukukang adalah 

tahap persiapan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah dan juga keturunan 

pemangku adat. Semua kegiatan diawali dengan musyawarah pembentukan 

panitia dengan warga masyarakat agarterjadi kegiatan yang diinginkan dan sesuai 

dengan aturan dan tata cara dalam tradisi paukukang.   

Nilai berikutnya yaitu gotong royong. Kegiatan tradisi pajukukan tentunya 

bukan sebuah tradisi yang kecil namun dalam perayaannya melibatkan banyak 

orang dalam pelaksanaanya membutuhkan persiapan dan waktu yang begitu lama. 

Masayarakat Pa’jukukang bergotong royong turut membantu untuk 

menyukseskan sebuah acara tersebut. Diawali dengan bekerja bakti membersihkan 

tempat acara mempersiapkan segala macam keperluan untuk ritual, membasakan 

keperluan sesaji yang akan dipersembahkan, hingga membawa sesaji yang 

dipersembahkan. Keberhasilan tradisi Pa’jukukang ini dapat terwujud karena 



55 
 

 
 

masyarakat Pa’jukukang dan Gantarangkeke yang masih menjunjung tinggi dan 

memelihara kearifan lokal yaitu semangat gotong royong. Dalam ajaran Islam 

juga diajarkan untuk saling bergotong royong antar sesama manusia. Ada tiga 

peristiwa bersejarah dalam peradaban bangsa Arab yang terkait budaya gotong 

royong, baik sebelum Islam datang maupun setelah kedatangan risalah Islam. 

Peristiwa tersebut adalah, yang pertama saat terjadi perbaikan Ka’bah, yang kedua 

adalah pembangunan Masjid Nabawi saat pertama kali tiba di Madinah dalam 

perjalanan hijrah, dan yang ketiga adalah gotong royong Nabi dan para sahabat 

saat membangun parit sebagai benteng pertahanan.23  

Bahkan Allah Swt lewat QS. Al-Maidah (5):2 memerintahkan saling 

tolong menolong (gotong royong) 

َ اِۗ  ثمِْ وَالْعدُوَْانِ وَۖاتَّقوُا اللّٰه َ شَدِيْدُ الْعِقاَبِ وَلََّ تعَاَوَنوُْا عَلىَ الَِّْ ٢ -نَّ اللّٰه  

Terjemahan 

…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

 

Nilai kebersamaan dalam tradisi Pa’jukukang terlihat dalam semua warga 

dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik perbedaan agama, latar belakang 

pendidikan, status ekonomi, maupun status sosial bersama-sama terlibat 

mensukseskan acara Pa’jukukang. Kebersamaan ini masih terjaga dengan baik 

sampai sekarang. Dalam Islam diajarkan untuk saling bersolidaritas, yang 

diperluas menjadi solodaritas keumatan dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan 

dalam QS. Al-Hujarat (49): 13  

 

 ُ ِ اتَقْ  آيََّكُمْ عِنْدَ اللّٰه قبَاَۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ۚ اِنَّ ي  كُمْ شُعوُْباً وَّ ى وَجَعلَْن  انُْث  نْ ذكََرٍ وَّ كُمْ م ِ هَا النَّاسُ انَِّا خَلقَْن 

َ عَلِيْم  اكَْرَم ١٣ - خَبيِْر  ىكُمْ اِۗنَّ اللّٰه  

                                                             
23 Idris Mahmudi. Jurnal Penelitian IPTEKS, Islam, Budaya Gotong Royong Dan 

Kearifan Lokal, (Vol 2 No. 2, Jember. Universitas Muhammadiyah Jember, 2017 ) hal.452-453. 
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Terjemahannya 

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” 

 

Berdasarkan pembahasan diatas, manusia diajarkan untuk saling menghargai 

sesama manusia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. 

e. Nilai Ekonomi 

Dalam suatu kondisi yang mendasari perbuatan seseorang ataupun 

sekelompok orang atas pertimbangan terdapat tidaknya keuntungan finansial yang 

diperoleh. Begitu pula suatu tradisi, mempunyai pengaruh dalam meningkatkan 

kesejahteraan warga bila tradisi itu mempunyai nilai komersial yang baik, 

sehingga keberadaanya masih dipertahankan dan dilestarikan. Dalam proses 

penerapan tradisi pa’jukukang bisa mendapatkan pemasukan untuk masyarakat 

setempat. 

Nilai ekonomi yang dapat dilihat pelaksanaan tradisi ini ialah dalam 

pelaksanaannya warga diberikan semangat yang baik dalam perihal apapun dalam 

kehidupannya. Mereka tiba disana bertujuan memohon barakka ataupun 

keberkahan dimana tradisi ini memberikan spirit buat warga lebih aktif lagi dalam 

perihal pekerjaan buat mensejahterakan kehidupan mereka. Warga pula didorong 

untuk mempunyai pola pikir kea rah yang positif agar kedepannya warga lebih 

bekerja keras lagi, jujur dalam menjalin tiap kehidupan serta usaha yang dibarengi 

dengan doa kepada Allah swt.  

Lewat pelaksanaan tradis pa’jukukang bisa memperoleh keuntungan 

secara finansial yang dampaknya sangan berarti bagi masyarakat. Juga dapat 

meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan 
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setiap harinya. Secara ekonomi tradisi Pa’jukukang bisa membagikan pemasukan 

bagi warga baik warga setempat maupun warga dari luar yang ikut memeriahkan 

acara tradisi ini dengan cara berdagang sebagai bentuk partisipasi masyarakat. 

Para keuntungan yang diperolehnya sebanding dengan tenaga serta waktu yang 

mereka habiskan. Dalam kesejahteraan sosial kalau sejahtera menunjuk 

kejangakauan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dapat dilihat dari 

keuntungan warga dari segi persentase jumlah masyarakat yang banyak atau 

sedikitnya datang sangat mempengaruhi pada tingkat keuntungan yang diperoleh 

masyarakat. 

Pada saat tradisi pa’jukukang berlangsung, retribusi pengunjung dapat 

menambah pendapatan masyarakat setempat dalam melestarikan sumberdaya 

budaya. Selain itu masyarakat dapat berjualan makanan maupun minuman, 

cindera mata, serta barang-barang lainnya di pasar dadakan yang selalu diadakan 

pada saat pelaksanaan tradisi pa’jukukan. Seperti yang dikatakan oleh Nurbia (51) 

 

“secara pribadi tradisi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan memanfaatkan situasi yang ada pada kegiatan ini yaitu dengan 

membuka usaha untuk berjualan atau berdagang di area berlangsungnya 

acara. Tradisi ini memberikan motivasi semangat karena setiap tahunnya 

pangunjung banyak yang berdatangan”.24 

Dalam tradisi pa’jukukang dilakukan masyarakat, mengharap bukan dari 

segi finansial saja tetapi mereka juga dalam tradisi ini merupakan suatu bentuk 

kesyukuran terhadap reseki yang diberikan Tuhan kepada mereka. 

f. Nilai Kesenian 

Kesenian adalah salah satu unsur yang keberadaanya sangat diperlukan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesenian merupakan sesuatu 

yang hidup senafas dengan mekarnya rasa keindahan yang tumbuh dalam sanubari 

                                                             
24 Nurbia (51 tahun). Pedagang, Masyarakat Pa’jukukang, wawancara di Desa 

Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang. 25 Agustus 2021 
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dari masa ke masa dan hanya dapat dinilai dari ukuran rasa. Seni merupakan 

kreasi bentuk-bentuk simbolis perasaan manusia. Penginderaan rasa kalbu 

seseorang dapat diciptakan dengan berbagai saluran, seperti : seni musik, seni tari, 

seni drama, seni sastra dan lain-lain. 

Sistem seni yang menyangkut seni musik dan seni tari. Kedua contoh ini 

tidak hanya dipandang dari sudut bentuk-bentuk karya dan pengaruhnya tetapi 

juga dipandang sebagai unsur kepercayaan keagamaan. Seni yang berbentuk 

tarian dan bunyian biasanya muncul karena dilator belakangi oleh faktor tradisi 

kepercayaan. Dalam hal ini perlu dielaskan bahwa tidak semua seni yang 

diupacarakan mengarah kepada hal yang negatif tetapi, diantara sekian banyak 

seni yang bersiat primitif ada juga yang mengandung nilai-nilai Islam, namun 

kadang-kadang tidak terlalu terkontrol karna masyarakat islam itu sendiri lebih 

cenderung dipengaruhi oleh seni dan budaya yang bersifat primitif. 

Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu 

masyarakat. Kesenian adalah suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, dan peraturan dimana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia.  

Nilai kesenian ditentukan dengan adanya sesuatu yang indah dari hasil karya 

manusia. Salah satu nilai kesenian yang terdapat pada tradisi Pa’jukukang dapat 

dilihat dari pelaksanaannya karena tradisi ini bersifat sakral maka hanya orang 

tertentu yang bisa memimpin seperti yang dinamakan pinati (kepala adat) ataupun 

orang yang dituakan dan mampu atau pantas memimpin atau memulai proses 

pelaksanaan tradisi ini. Pinati tersebut fasih dalam megucapkan doa-doa dan 

pengucapannya yang begitu lantang, cepat dan jelas serta bahasa kiasan yang 

digunakan yang mengandung harapan yang besar sekaligus memberikan motivasi 

bagi masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan tradisi tersebut. 
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Hal yang menarik lainnya yaitu dilihat dari pelaksanaan tradisi ini yang 

kental dengan nuansa Islam. Waktu pelaksanaanya pun mengikuti kelender 

Hijriyah, yakni setiap pertengahan bulan Syahban. Dapat diliat dari kesenian 

lainnya dalam tradisi ini adanya berbagai pertunjukan seperti tari-tarian, gendang 

yang ditabuh dan kecapi yang didendangkan. Adapun aksi pencak silat khas 

Makassar yaitu A’manca’, orang yang memainkan ini disebut dengan pamanca’. 

Mereka menunjukkan aksinya dihadapan masyarakat dengan jurus-jurus silat yang 

terlihat elok. Selain pertunjukan A’manca’ ada juga A’raga yaitu sebuah atraksi 

raga (sepak takraw tradisonal) dan juga diiringi denga tarian-tarian paolle dengan 

bunyian gendang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan beberapa rumusalan masalah dalam 

skripsi ini maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar belakang tradisi pa’jukukang di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng yang berawal dari kepercayaan yang dilakukan  masyarakat 

setempat yaitu kedatangan Tu Manurung (saweregading) ketika 

Saweregading berada di Gantarangkeke dianggap sebagai manusia yang 

berbeda dengan manusia pada umumnya sehingga dianggaplah sebagai 

Tumanurung yang diajadikan sebagai Tuhan. Masyarakat yakin bahwa 

keberadaan Tumanung membawa pengaruh yang dalam kehidupan 

masyarakat. Kepercayaan tradisi ini dipercaya oleh masyarakat yang 

melaksanakan bahwa perayaan pesta adat ini mampu memberikan banyak 

makna kesejahteraan bagi masyarakat yang melaksanakannya.  Tradisi ini 

juga ajang silaturahmi antar raja-raja yang ada di Bantaeng maupun 

masyarakat mereka berkumpul bersama melakukan sebuah ritual terhadap 

leluhur sebagai bentuk penghormatan dan juga rasa syukur kepada Allah 

Swt atas nikmat yang telah diberikan atas pencapaian masyarakat baik dari 

hasil kabun maupun hasil laut yang ada di kecamatan Pa’jukukang 

2. Proses pelaksanaan tradis Pa’jukukang terdapat empat tahap yang sangat 

kental dalam pelaksanaanyanya yang pertama Pangngajai yaitu proses 

suatu proses ritual yang dilaksanakan masyarakat adat dengan 

mengelilingi pemukiman dengan menyediakan sesaji berupa buah rappo 

dan kelapa muda. Kedua adalah akkawaru yaitu proses pelaksanaanya 

hampir sama dengan proses pangngajai yaitu bedanya adalah waktu 
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pelaksanannya dan pesembahan yang disajikan ialah buah-buahan, daun-

daunan dan beras. Juga dalam proses ini dipertunjukkan dengan sebuah 

tarian yaitu tari olle atau paolle dan diiringi dengan ganrang (gendang). 

Selanjutnya kalau’ ri Pa’jukukang, pada proses ini adalah kegiatan inti 

dimana para raja dan masyarakat berkumpul di Pa’jukukang. Kemudan 

tahap terakhir adalah angnganre ta’bala’na yaitu kegiatan makan bersama. 

Makanan khusus yang disajikan adalah kaloli dan ikan hasil tangkapan. 

Selanjutnya bebrapa pertunjukkan di pertontokan seperti a’manca, a’raga, 

tarian serta kegiatan malam seperti pasar malam dengan munculnya para 

pedagang. 

3. Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi Pa’jukukang yaitu (1) nilai 

religi pada hakekatnya masyarakat Pa’jukukang meminta barakka atau 

meminta berkah dalam proses pelaksanaanya, (2) nilai sosial budaya 

dalam nilai sosial budaya terdapat tiga nilai yaitu nilai kebersamaan, nilai 

musyawarah dan nilai gotong royong. Dan nilai kesenian pada nilai ini 

masyarakat menyaksikan pertunjukkan-pertunjukkan yang adalam 

kegiatan tradisi ini. 

B. Implikasi 

Hasil dari penelitian dengan judul “Tradisi Pa’jukukang di Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng (Unsur-Unsur Budaya Islam)” dapat dijadikan 

referensi tambahan dalam ilmu sosial atas pengkajian budaya dan masyarakat 

lokal Sulawesi Selatan dan menguatkan posisi Indonesia sebagai Negeri yang 

kaya akan keanekaragaman adat dan budaya yang dapat ditemui hingga sekarang 

dan wajib dipertahankan dan dilestarikan bersama. 
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