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tulus, teristimewa kepada orang tua tercinta, Ayah: Firdaus dan Ibu: Hasmawati, 

atas segala jerih payahnya yang telah membesarkan, mencurahkan kasih 

sayangnya, memberikan do‟a, dukungan, motivasi dan membiayai pendidikan 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, dan adik-adik tercinta, serta 

segenap keluarga besar yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Transliterasi merupakan pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang 

lain. Transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf 

latin serta segala perangkatnya. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke 

dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

 Wau w We و

ِ Ha h Ha 

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya y Ye ى

   

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

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

(„). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اؘ

 Kasrah I I اؘ

 ḍammah u U اؘ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai A dan i ٸؘ

 fatḥah dan wau Au A dan u ٷ

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula :هوَْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau ...  اؘ | ... ىؘ

yā‟ 

ā a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di ى

atas 

 dammah dan wau ū u dan garis di وؘ

atas 

Contoh: 

 māta :ياتَ 

 ramā :رَيَي

 qīla :ليِْمَ 

 yamūtu : يًَوْت  
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 

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

Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

طْفاَلِ لأا ؘرَوْضَة : rauḍah al-aṭfāl 

دِيُْةَ   ًَ انْفاضِهةَانَ : al-madīnah al-fāḍilah 

ة ًَ  al-ḥikmah :انحَِكْ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (    ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اَ   rabbanā :  رَبُ 

يُْاَ   najjainā : َجَ 

 al-ḥaqq : انحََك  

ىَ   nu“ima :َعُّ

 aduwwun‘ :عَد و  
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Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :   عَهيِ  

  Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ص   ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشَ 

نسَنة  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انسَ 

 al-falsafah : انفَهَْسَفةَ

 al-bilādu :  انبَهدَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ٌَ وْ  ta’murūn : تأيْر 

 „al-nau :انَُ وْع  
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 syai’un :شَيْء  

رْت   ِّ  umirtu : أو 

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍ  اللهِ   dīnullāh دِي

 billāh بالِلِ  

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-

Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 
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ةِ اللهِ  ًَ  hum fī raḥmatillāhه ىْ فيِْ رح

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī  

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh:  

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau  QS Āli „Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 

Kab.  =  Kabupaten 

Kec.  = Kecamatan 

Cet.   =  Cetakan 
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ABSTRAK 

Nama : Indira Utami 

NIM : 30500117034 

Judul  : A’lammang (Studi Atas Tradisi Ritual Syukuran Pasca-Panen di 

Sungai Lantang, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar). 

   

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana 

latar belakang munculnya tradisi ritual A’lammang di Sungai Lantang pada 

kalangan masyarakat Desa Lantang. 2). Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi 

ritual A’lammang. 3). Bagaimana persepsi masyarakat setempat tentang tradisi 

ritual A’lammang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar 

belakang munculnya tradisi ritual A’lammang, proses pelaksanaannya serta 

bagaimana persepsi masyarakat Desa Lantang terhadap tradisi ritual A’lammang.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis dan 

historis. Sumber data pada penelitian ini adalah anggota masyarakat, tokoh agama 

dan Pinati.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asal mula dari tradisi A’lammang 

ini adalah dari keberadaan sungai yang tidak pernah kering airnya baik musim 

hujan maupun musim kemarau, sehingga masyarakat setempat memberi nama 

sungai lantanga (dalam). Menurut kepercayaan masyarakat sekitar di  sungai 

tersebut berdiam seekor buaya yang disebut sebagai makhluk penjaga sungai 

Lantang. Tidak ada yang mengetahui pasti kapan dan bagaimana asal usul dari 

tradisi ini, tapi yang jelasnya tradisi ini tradisi dari dulu, dari nenek moyang 

mereka yang harus mereka jaga dan lestarikan. Adapun pelaksanaan tradisi ritual 

A’lammang di Sungai Lantang dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu, 

Anggalle bulo (mengambil bambu), ammone (mengisi), attunu (membakar), 

ngerang bungasa’ (membawa lammang yang pertama kali dibuat ke Pinati), 

appasorong (mendorong). Adapun persepsi masyarakat tentang tradisi 

A’lammang ini yaitu ada yang masih mempercayainya dan ada yang sudah tidak 

mempercayainya karena adanya salah satu proses pemberian sesaji kepada 

makhluk lain dan dianggap sesuatu yang tidak masuk akal. Karena segala sesuatu 

itu tercipta dari Allah swt, dan hanya kepada Allahlah seharusnya kita merasa 

takut dan percaya, agar terhindar dari kemusyrikan.  

Implikasi penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran kepada 

masyarakat agar mengetahui asal-usul dari tradisi A’lammang dan prosesi 

pelaksanaan tradisi A’lammang yang ada di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Serta mengetahui persepsi 

masyarakat, dan menjadi sebuah referensi bagi masyarakat agar mengetahui hal-

hal yang mengarah pada perbuatan syirik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang 

sangat beragam. Selain itu juga memiliki suku, ras, agama, budaya, dan tradisi 

yang beragam, setiap suku bangsa membangun dan mengembangkan 

kebudayaannya itu melalui pengalaman yang pernah dialaminya dan juga melalui 

pengetahuan yang dimilikinya. Keanekaragaman suku, ras, agama, budaya, dan 

tradisi Indonesia sehingga bangsa Indonesia dapat dikatakan  sebagai bangsa yang 

plural. Pendidikan dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan nilai luhur bangsa, yang berdampak pada 

sebuah pembentukan karakter.  

Setiap suku bangsa memiliki tradisi yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lain. Indonesia merupakan negara yang majemuk akan kebudayaan, baik itu 

dalam bentuk bahasa sehari-hari maupun tradisi-tradisi lainnya. Suku bangsa 

adalah suatu golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan 

“kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran dan identitas seringkali (tetapi tidak 

selalu) dilakukan oleh kesatuan bahasa juga.
1
 

Kebudayaan merupakan satu fenomena yang universal. Setiap masyarakat 

bangsa di dunia ini memiliki kebudayaan, meskipun adanya bentuk dan corak 

yang berbeda-beda dari segi masyarakat bangsa yang satu dengan masyarakat 

                                                           
1
 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. VIII; Jakarta: PT. Tineka Cipta, 

1990), h. 264. 



2 

 

 
 

yang lainnya. Orang biasa juga mendefinisikan manusia dengan cara masing-

masing cultural being (makhluk budaya), makhluk budaya merupakan suatu fakta 

yang historis yang tak terbantahkan oleh siapapun juga yang merupakan cultural 

being, manusia merupakan suatu pelaku budaya dan sebagian dari ciptaan 

manusia. Kebudayaan merupakan ekspresi eksistensi manusia di dunia dan pada 

hakikatnya manusia di sini menampakkan sebuah jejak-jejak dalam panggung 

sejarah.
2
 

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Melalui akalnya, manusia 

dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung 

pada kebudayaan hasil-hasil ciptaannya. Kebudayaan memberikan aturan bagi 

manusia dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya.
3
 

Manusia dalam mengemban amanah kebudayaan, tidak dapat melepaskan diri dari 

komponen-komponen kehidupan yang juga termasuk unsur-unsur pembentuk 

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

sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan religi maupun 

kesenian.
4
 

Adapun kebudayaan yang dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, 

cipta masyarakat. Sebuah karya masyarakat menghasilkan teknologi dan 

kebudayaan kebendaan atau kebendaan jasmaniah (material culture) yang 

diperlukan oleh manusia umtuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta 

                                                           
2
 Rafael Raga Maran, Manusia dan kebudayaan dalam perfektif ilmu budaya dasar (Cet. 

III; Jakarta: PT Tineka Cipta, 2007), h. 15. 
3
 Elly M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2007),  h. 37.   
4
 Sugira Wahid, Manusia Makassar (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 4. 
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hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.
5
 Berkaitan dengan 

kebudayaan, bangsa Indonesia pada hakikatnya mempunyai kekayaan budaya 

yang sangat heterogen, karena corak masyarakat yang multi etnis, agama, 

kepercayaan, dan lainnya. Dengan demikian, Negara ini memiliki keberagaman 

budaya yang tinggi. Melalui keberagaman yang tinggi, budaya inilah yang 

merupakan identitas sebuah bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara 

karena mempunyai keyakinan yang kuat akan tradisi yang berkembang di 

sekitarnya.   

Manusia dan kebudayaan adalah kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, 

sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. 

Sekalipun makhluk manusia akan tiada (mati), akan tetapi kebudayaan yang 

dimilikinya akan diwariskan kepada keturunannya, dan akan berlanjut terus-

menerus. Pewarisan kebudayaan manusia, tidak hanya terjadi secara vertikal atau 

kepada anak-cucu mereka, melainkan dapat juga secara horizontal, yakni manusia 

yang satu dapat belajar dari kebudayaan manusia lainnya. Berbagai pengalaman 

makhluk manusia dalam rangka kebudayaannya, diteruskan kemudian 

dikomunikasikan kepada generasi berikutnya oleh individu lain.
6
 

Suatu upacara tradisi tidaklah dilaksanakan di sembarang waktu, 

melainkan upacara tersebut haruslah dilakukan pada waktu tertentu dan dilakukan 

menurut tata aturan yang sudah baku, sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

nenek moyang mereka. Karena upacara yang dilakukan oleh masyarakat 

                                                           
5
 Soerjono Sokanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta, Rajawali Pers: 1990), h.198. 

6
 Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Porspektif Antropologi (Cet. IV; 

Pusaka Pelajar, 2008), h. 50. 
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merupakan suatu kegiatan yang diaggap sakral, maka akan diuraikan menurut 

aturan yang sudah ditentukan. 

Berbagai tradisi masyarakat Indonesia termasuk di Desa Lantang, 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi 

Selatan yang masih memegang kepercayaan lokal dari dulu, yaitu tradisi ritual 

A’lammang. Tradisi A’lammang merupakan sebuah bentuk rasa syukur 

masyarakat Desa Lantang terhadap hasil panen padi yang telah diperoleh. Tradisi 

yang hanya ada di Desa Lantang ini bermula dari keberadaan sungai yang dalam 

dan tidak pernah kering airnya pada musim hujan maupun musim kemarau, maka 

kampung yang ada dekat sungai tersebut diberi nama Lantang (dalam).    

Menurut kepercayaan masyarakat Lantang, di sungai tersebut berdiam 

seekor buaya besar jelmaan dari seorang manusia sakti. Kepercayaan inilah yang 

membuat masyarakat menjaga tradisi tersebut sampai sekarang, karena dipercaya 

akan membawa keberkahan bagi mereka (penduduk desa Lantang), dan jika 

tradisi ini tidak dilaksakan maka akan menimbulkan malapetaka seperti padi akan 

terkena hama atau akan terjadi kekeringan yang mengakibatkan gagal panen. 

Karena makanan pokok masyarakat setempat adalah beras, maka dipilihlah 

lemang atau dalam bahasa setempat disebut lammang yang berbahan dasar beras 

sebagai persembahan kepada mahluk penjaga Sungai Lantang. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik 

untuk meneliti tentang A’lammang, asal usul tentang tradisi ritual ini, prosesi 

pelaksanaannya dan persepsi masyarakat setempat tentang tradisi tersebut.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Pada penelitian yang berjudul  A’lammang (Studi atas Tradisi Ritual 

Syukuran Pasca-Panen di Sungai Lantang, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 

Takalar), peneliti berusaha mengungkap: 

a. Latar belakang munculnya tradisi ritual A’lammang 

b. Proses pelaksanaan tradisi ritual A’lammang 

c. Persepsi masyarakat tentang tradisi ritual A’lammang 

2. Deskripsi Fokus  

a.  Tradisi A’lammang yaitu sebuah tradisi yang di laksanakan masyarakat Desa 

Lantang yang merupakan bentuk rasa syukur terhadap hasil panen padi yang 

telah diperoleh. 

b. Ritual merupakan sebuah bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Biasanya, ritual sendiri 

terangkai dalam berbagai bentuk simbolis di dalam pelaksanaannya dan juga 

memiliki pembedaan sifat kesakralan dalam pengertian di dalam kelompok 

tertentu. 

c. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber yang akan 

memberikan informasi (sumber data) tentang tradisi A’lammang tersebut. 

Seperti, masyarakat sekitar serta tokoh-tokoh agama. 

d. Sungai Lantang yaitu tempat proses terakhir dilaksanakannya tradisi 

A’lammang. 
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e. A’lammang yaitu sebuah proses pembuatan makanan yang terbuat dari beras 

ketan yang dicampurkan dengan santan serta garam lalu dimasak dengan 

wajan yang besar, kemudian dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka pokok masalah pada 

penelitian ini, bagaimana tradisi ritual di Sungai Lantang dalam rangka syukuran 

pasca-panen masyarakat Desa Lantang, Polongbangkeng Selatan, Kabupaten 

Takalar?.  

Berkaitan dengan pokok masalah tersebut, maka sub masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi ritual A’lammang di Sungai 

Lantang di kalangan masyarakat Desa Lantang, Polongbangkeng Selatan, 

Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi ritual A’lammang di Desa Lantang? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap tradisi ritual 

A’lammang? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka atau penelitian dahulu yang menunjang fokus penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Gustiana, dengan judul “Tradisi Adat Mappadendang di Desa Pationgi 

Kecamatan Patimpeng”.
7
 Tradisi Mappadendang adalah suatu pesta bentuk 

rasa syukur masyarakat kepada Maha Kuasa terhadap hasil panen padi yang 

diperoleh. Mappadendang merupakan upacara syukuran panen padi dan 

merupakan adat masyarakat bugis sejak dahulu, dan juga merupakan adat 

warisan dari nenek moyang mereka. Kesamaan dari penelitian ini adalah 

sama-sama tradisi ritual yang dilaksanakan masyarakat sebagai bentuk rasa 

syukur mereka atas hasil panen yang diperolehnya dan dilaksanakan setahun 

sekali setelah panen padi. Perbedaan penelitian ini adalah tradisi 

Mappadendang dilakukan pada malam hari dengan cara menumbuk gabah 

pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya, dan lebih 

memfokuskan pada sejarah awal munculnya tradisi tersebut.  

2. Mutmainah, dengan judul “Tradisi Appadekko di Desa Sampulungan, 

Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar”.
8
 Tradisi Appadekko 

merupakan kebiasaan masyarakat sejak dahulu yang tak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat Sampulungang, Galesong Utara. Upacara Appadekko 

dilakukan oleh gadis-gadis dari kalangan masyarakat Sampulungang, 

mengandung nilai kebersamaan serta gotong royong, dan peralatan yang 

digunakan adalah assung dan alu. Memiliki kesamaan yaitu tradisi yang 

dilakukan setelah masyarakat selesai panen padi dan akan mengakibatkan 

malapetaka kepada masyarakat seperti gagal panen apabila tradisi ini tidak 

                                                           
7
 Gustiana, “Tradisi Adat Mappadendang di Desa Pationgi Kecamatan Patimpeng”, 

Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Makassar, 2014) 
8
 Mutmainah, “Tradisi Appadekko di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, 

Kabupaten Takalar”, Skripsi, (Gowa: Uin Alauddin Makassar, 2017) 
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dilaksanakan. Penelitin tradisi Appadekko ini lebih memfokuskan tentang 

prosesi pelaksaan Appadekko.  

3. Agus Setiawan Husram, dengan judul “Tradisi Massempe pada Masyarakat 

Padaidi di Kabupaten Bone”.
9
 Persamaan tradisi Massempe dan tradisi 

A’lammang adalah sama-sama pesta perayaan panen tahunan, tradisi yang 

dilakukan setelah tanam padi sebagai bentuk rasa syukur kepada hasil panen 

panen yang telah diperoleh masyarakat setempat. Tradisi Massempe ini adalah 

tradisi yang ekstrim dimana tradisi ini merupakan tradisi saling adu 

ketangkasan atau saling tendang dan juga merupakan pertarungan bebas antara 

dua pria hanya mengandalkan kaki untuk menjatuhkan lawannya, sedangkan 

tradisi A’lammang adalah tradisi yang dilakukan di Sungai Lantang dengan 

membawa sesajian. Penelitian ini lebih memfokuskan pada nilai-nilai sosial 

yang terkandung dalam tradisi Massempe pada masyarakat Padaidi di 

Kabupaten Bone. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan sub masalah, maka tujuan yang akan dicapai yaitu: 

a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi ritual A’lammang di 

Sungai Lantang pada kalangan masyarakat Desa Lantang.  

b. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi ritual A’lammang di Desa 

tersebut. 

                                                           
9
 Agus Setiawan Husram, “Tradisi Massempe Pada Masyarakat Padaidi di Kabupaten 

Bone”, Jurnal (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2020). 
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c. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi ritual A’lammang 

tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan pengetahuan sebagai cakrawala keilmuan dan pengalaman yang 

menitik beratkan pada pengembangan masyarakat dalam akademik maupun 

ilmiah. Serta sebagai referensi tentang kepercayaan masyarakat terhadap 

tradisi ritual syukuran pasca-panen di Sungai Lantang.  

b. Sebagai salah satu masukan untuk instansi pemerintahan untuk lebih 

memperhatikan pengembangan tradisi, sehingga tradisi ritual A’lammang pada 

khususnya dapat terjaga dan berkembang. 

c. Untuk peneliti secara pribadi sangat berguna, karena hal ini merupakan 

pertama kali menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam 

menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin 

Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tradisi dan Ritual 

1. Tradisi 

a. Pengertian Tradisi 

  Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan turun-temurun 

oleh masyarakat. Tradisi merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan cara yang sama, hal inilah yang menunjukkan 

bahwa masyarakat sekitar menyukai perbuatan tersebut.
1
 Secara khusus tradisi 

oleh Van Peursen dalam bukunya yang berjudul Strategi Kebudayaan 

mengatakan, “Sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat 

istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta/benda. Tradisi dapat diubah, diangkat ditolak, 

dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.”
2
  

 Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dengan terus-menerus dinilai 

bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga kelompok tersebut terus 

melestarikannya. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang 

berasal dari masa lalu, namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan 

ataupun dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan pada masa lalu. Namun 

demikian, tradisi yang terjadi secara berulang-ulang bukanlah dilakukan secara 

                                                           
1
 Mardimin Johanes, Jangan Tangisi Tradisi (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 12-13. 

2
 C.A. Van Peursen, Strategi  Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 11. 
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kebetulan atau disengaja.
3
 Hasan Hanafi mendefenisikan, bahwa tradisi 

merupakan segala warisan dari masa lalu yang masuk kepada kita dan masuk 

kedalam kebudayaan yang sekarang. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak 

hanya merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.
4
  

  Tradisi dalam Kamus Antropologi sama dengan adat-istiadat, kebiasaan-

kebiasaan yang bersifat magis-religius (sikap hukum adat) dari kehidupan suatu 

penduduk asli yang mengenai tentang  nilai-nilai budaya, norma-norma, aturan-

aturan hukum yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau 

peraturan yang telah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari 

suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.
5
 Sedangkan pada Kamus 

Sosiologi, tradisi sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-

temurun dapat dipelihara.
6
  

  Tradisi yang diterima akan menjadi menjadi unsur yang hidup di dalam 

kehidupan para pendukungnya yang menjadi bagian dari masa lalu yang 

dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan 

inovasi-inovasi baru. Tradisi yang telah membudaya menjadi sumber dalam 

berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian 

yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 

negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.  

                                                           
3
Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007),        

h. 69. 
4
Moh. Nur Hakim, Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 7. 
5
Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademik Prasindo, 

1985), h. 4. 
6
 Soekarno, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 459. 
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  Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini 

haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini 

ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. 

Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk gagasan serta 

material, atau objektif maupun subjektif. Menurut arti yang lebih lengkapnya, 

tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu 

namun benar-benar masih ada pada masa kini, dan belum di ubah, dihancurkan, 

dibuang, dirusak, ataupun dilupakan. 

Al-Qur‟an menyatakan bahwa tradisi orang-orang terdahulu seringkali 

menjadi pijakan bagi orang-orang atau generasi berikutnya. Hal ini sebagaimana 

tercantum dalam QS. Al-Syu‟ara‟/ 19:137 yang berbunyi: 

         

Terjemahnya: 

137. (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.
7
 

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Al- Misbah, ia terambil dari kata khalaqa 

yang berarti menciptakan atau menjadikan. Jika memahami kata itu dalam arti 

penciptaan/ kejadian, berarti kaum musyirikin itu mengatakan kehidupan kita ini 

sama halnya dengan penciptaan dan kejadian orang-orang dahulu kala. Mereka itu 

hidup lalu mati, dan setelah itu tiada lagi yang terjadi.  Tidak ada kebangkitan, 

                                                           
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Fokus Media, 2010),  

h. 373. 
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tidak ada kehidupan baru, dan tidak ada perhitungan.
 8

 Agama kami ini tidak lain 

hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Apa yang dilakukan nenek moyang kami, 

itulah yang kami ikuti, inilah bentuk taklid buta dalam hal keyakinan agama yang 

sangat dibenci oleh Allah. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa agama yang 

mereka anut adalah agama nenek moyang yang telah diwariskan kepada mereka. 

Mereka yakin tidak akan diazab karena mengikuti agama nenek moyang.   

Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma yang ditawarkan oleh 

Muhammad Syahrur, pemikir kotemporer Islam dari Syiria, mengatakan bahwa: 

Dalam memahami Islam termasuk tradisi-tradisinya kita harus dinamis. 

Tradisi jangan dijadikan berhala pemikiran, melainkan tetap 

dikembangkan dan dimekarkan sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. 

b. Fungsi Tradisi 

  Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada 

pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Kebiasaan 

yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat umum maupun khusus disebut 

tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat mematuhi dalam 

menjaga pelaksanaanya dan perkembangan agar terhindar dari hal-hal yang 

mereka tidak diinginkan.
9
 Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara 

lain:  

1. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Yang tempatnya di dalam kesadaran, 

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

diciptakan pada masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis 

yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti tumpukan gagasan dan material 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an (Cet I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.303. 
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yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan 

berdasarkan pengalaman yang ada di masa lalu.  

2. Memberikan keputusan atau kebijakan terhadap pandangan hidup, keyakinan, 

pranata, serta aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar 

dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber keputusan (legitimasi) terdapat  

dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu memiliki 

keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa 

tindakan tertentu hanya dilakukan sebab orang lain melakukan hal yang sama 

pada masa lalu atau keyakinan tertentu yang diterima semata-mata karena 

mereka sudah menerimanya sebelumnya.  

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas pandangan terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, lambang, mitologi atau mitos, dan ritual 

umum adalah contoh utamanya. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan 

sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.  

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan 

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis. 

2. Ritual  

a. Pengertian Ritual 

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk 

tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga 
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berdasarkan tradisi yang berasal dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan 

dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan, dan tidak bisa dilaksanakan 

secara asal-asalan. Ritual ialah teknik atau cara, metode untuk membuat suatu 

adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan mitos, juga adat sosial dan 

agama, karena ritual merupakan agama dalam tindakan.
10

 Kata „ritual‟ yang juga 

ada dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berkenaan dengan ritus, arti 

lainnya dari ritual adalah ihwal ritus.  

Menurut Nur Syam dalam bukunya yang berjudul Islam Pesisir 

mengatakan bahwa:  

Banyak dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu 

yang berbeda-beda, bahwa pengertian kata ritual adalah seperangkat 

tindakan yang selalu melibatkan agama atau magis, yang dimantapkan 

melalui tradisi, upacara yang terbatas, tetapi secara simbolis lebih 

kompleks karena menyangkut urusan sosial dan psikologis yang lebih 

dalam
11

, aktivitas yang di dalamnya sangat kental nuansa simbolnya. 

 

Ritual bisa pribadi atau berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi 

dari pelaku ritual sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Sebagai kata 

sifat, ritual adalah dari segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan 

upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan juga 

ritual sehari-hari untuk menunjukan diri kepada kesakralan suatu menuntut 

diperlakukan secara khusus.
12

  

Keberadaan ritual-ritual yang ada di Indonesia tidak terlepas dari 

kepercayaan Animisme dan Dinamisme, yang dianut oleh masyarakat Indonesia 

dari zaman dahulu, begitu pula ketika masuknya agama-agama Hindhu dan 
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 Mariasusai Dhavamony, Fenomologi Agama ( Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 167. 
11

 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKIS, 2005), h. 18. 
12

 Agus Bustanul, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95. 



16 
 

 
 

Buddha di Indonesia, masyarakat juga masih melakukan ritual-ritual seperti 

adanya sesaji untuk pemujaan kepada para dewa. Ritual juga sering menjadi hal 

yang dianggap negatif oleh sebagian kalangan karena sering berkaitan dengan 

hal-hal mistis, padahal pada kenyataannya, ritual merupakan wujud dari 

pelestarian kebudayaan. 

Ritual dibedakan menjadi empat macam, yaitu :  

1. Tindakan magis, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang 

bekerja karena daya-daya mistis. 

2. Tindakan religius, kultur para leluhur juga bekerja dengan cara ini.  

3. Ritual konstitutif, yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial 

dengan merujuk pada pengertian mistis, dengan cara ini upacaraupacara 

kehidupan menjadi khas.  

4. Ritual faktitif, yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan pemurnian dan 

perlindungan atau dengan cara meningkatkan kesejahteraan materi suatu 

kelompok. 

b. Tujuan Ritual 

Pada Kamus Antropologi, upacara ritual dikenal sebagai istilah ritus. Ritus 

ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, supaya mendapatkan 

berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan yang dilakukan, seperti 

upacara sakral pada saat akan turun kesawah, agar menolak bahaya yang 

diperkirakan akan datang, dan juga ritul untuk meminta perlindungan serta 

pengampunan dari dosa. Adapula ritual untuk mengobati penyakit, ritual karena 
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perubahan atau siklus pada kehidupan manusia. Seperti pernikahan, mulai dari 

kehamilan, kelahiran, kematian. 

Ritual pada umumnya lebih mengacu pada sifat dan tujuan mistis. Ritual 

dilihat sebagai perwujudan esensial dari kebudayaan. Ritual merupakan 

seperangkat aktivitas yang melibatkan agama atau magis yang dimantapkan 

melalui tradisi. Biasanya berupa kegiatan-kegiatan upacara yang di dalamnya 

terdapat simbol tersendiri. Adapun ritual-ritual yang ada dan sudah dilakukan 

secara turun-temurun dari masa-kemasa, contohnya adalah: upacara keselamatan 

yang biasanya bertujuan mencari keselamatan dan memohon berkah hidup, 

pemberian sesaji yang bertujuan menghindarkan diri dan keluarga dari kekuatan 

gaib yang jahat, upacara arak-arakan, upacara keagamaan, seperti maulid, atau 

yang bertujuan untuk memperingati hari-hari besar Islam dan lain sebagainya.
13

 

Masyarakat Jawa beranggapan bahwa upacara ritual dilakukan agar mereka 

terlindung dari hal-hal yang jahat. Mereka meminta berkah pada roh, dan 

meminta pada roh jahat agar tidak mengganggunya.  

 

B. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

  Pengertian agama dari segi bahasa menurut Harun Nasution dalam 

masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa 

Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurut Harun Nasution sebagaimana 

yang dikutip dari buku Abuddin Nata yang berjudul Metodologi Studi Islam 

mengatakan, bahwa agama berasal dari kata Sanskrit, kata itu tersusun dari dua 
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 R.P Suyono, Dunia Roh, Ritual, Benda Magis  (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 132. 
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kata, a: tidak dan gam: pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, 

diwariskan secara turun-temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat 

agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain.
14

 

  Adapun pengertian agama dari segi istilah yang dikemukakan oleh 

Elizabet K. Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat yang dikutip dari 

buku yang bejudul Metodologi Studi Islam berpendapat bahwa, agama adalah 

gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu 

usaha-usaha kita untuk membuat abstrak ilmiah. Lebih lanjut Nottingham 

mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk 

mengukur dalamnya makna dari keberadaan sendiri dan keberadaan alam 

semesta.
15

 

  Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil 

kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, 

adat istiadat, dan berarti pula kegiatan (usaha) batin (akal dan sebagainya) untuk 

menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan.
16

 Menurut ilmu 

Antropologi, kebudayaan ialah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar.
17

 

  Kebudayaan menurut etimologi adalah akar budaya yang berasal dari 

bahasa Sanskerta. Dari kata Buddhi-tunggal, jamaknya ialah Buddhayah yang 
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 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 9. 
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 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h.11. 
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 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 49. 
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 Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. X; Jakarta: PT Rineka Cipta, 
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diartikan budi, atau akal, atau logika budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan 

ke dan akhiran an akan menjadi kebudayaan. Yang berarti hal ihwal tentang alam 

pikiran manusia.
18

 Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan hasil karya 

manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta dengan keseluruhan dari 

hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan berasal dari kata colore, yang artinya 

mengolah atau mengajarkan, yakni mengolah pada istilah culture yang 

merupakan bahasa asing yang sama dengan menggunakan tanah atau bertani. Dari 

asal arti tersebut, yakni colore dan culture, dapat diartikan bahwa segala daya dan 

kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.
19

  

  Kebudayaan memiliki beberapa wujud, diantaranya wujud kebudayaan 

sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan lainnya. 

Wujud kebudayaan ini disebut sebagai sistem budaya yang bersifat ideal, abstrak, 

tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, serta lokasinya terdapat di dalam kepala atau 

dalam alam fikiran masyarakat di mana kebudayaan itu hidup. Kebudayaan ideal 

ini dapat direkam dalam bentuk tulisan, disk, kaset, file, koleksi microfilm, 

hardisk dan lain sebagainya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks 

aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini biasa 

disebutkan dalam sistem sosial, mengenai berasal dari manusia itu sendiri.  

  Sistem sosial ini berupa aktifitas manusia yang saling berinteraksi, yang 

bersifat konkret, dan bisa diamati. Sistem sosial ini tidak bisa melepaskan diri 

dari sistem budaya. Adapun bentuk pola-pola aktifitas tersebut dipengaruhi atau 

ditata oleh gagasan atau konsep yang ada di kepala manusia. Hadirnya 
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 Santri Sahar, Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu Dan Agama (Makassar: Cara 
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 150. 
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kebudayaan menjadi benda-benda hasil karya manusia. Aktifitas manusia yang 

saling berinteraksi tidak akan lepas dari berbagai pengguna peralatan sebagai 

hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. Aktifitas karya manusia tersebut 

membentuk benda untuk berbagai keperluan hidupnya. Kebudayaan dalam bentuk 

fisik yang nyata biasa juga diklaim sebagai kebudayaan fisik.
20

  

  Kebudayaan mempunyai beberapa unsur yaitu diantaranya, bahasa, 

sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, 

religi, kesenian. Ketujuh komponen yang ada diatas disebut unsur-unsur 

kebudayaan universal, merupakan unsur-unsur diatas dapat dilihat pada seluruh 

kebudayaan yang ada di dunia, baik yang masih primitif maupun yang telah 

modern. 

  Agama dan kebudayaan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Agama 

bersumber dari Tuhan yang maha esa, sedangkan kebudayaan peraturan dari 

manusia. Jika kata agama dan kebudayaan digabung, akan melahirkan agama 

kebudayaan dan kebudayaan agama. Kebudayaan dan agama keduanya adalah 

suatu tata cara hidup sekelompok manusia menghasilkan kebiasaan, kepercayaan, 

keyakinan, mental, akhlak, pedoman-pedoman, kejiwaan, ikatan, adat, dan 

kekuatan spiritual.21 Dalam hubungannya dengan agama Islam dengan 

kebudayaan nasional, dapat dikatakan bahwa umat islam telah banyak memberi 

corak budaya, baik lokal maupun nasional.
22
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  Nurcholish Madjid berpendapat tentang hubungan agama dan budaya. 

Menurut Nurcholish Madjid yang dikutip dari buku yang berjudul Metodologi 

Studi Islam mengatakan, agama dan budaya adalah dua bidang yang dapat 

dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah 

karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan 

agama, dapat berubah dari kewaktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar 

budaya didasarkan agama, tidak pernah sebaliknya.
23

 

  Pembicaraan tentang agama adalah kontroversial konteks dan kepercayaan 

yang logis. Barangkat dari ketertarikan dualisme paham kepercayaan oleh orang-

orang Islam dan kepercayaan, yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Agama 

Hindu Dharma oleh pemerintah. Secara lebih luas, asimilasi agama dan budaya 

lokal atau seni tradisi tersebut dapat dilihat dalam perspektif sejarah agama-agama 

besar dunia: Kristen, Hindu, termasuk Islam, karena dalam penyebarannya selalu 

berhadapan dengan keagamaan budaya lokal setempat, strategi dakwah yang 

digunakan dalam menyiarkan agama seringkali dengan cara mengakomodasi 

budaya lokal tersebut dan kemudian memberikan spirit keagamaannya.
24

 

  Hubungan agama dan budaya menghasilkan sintesis (membentuk sebuah 

budaya baru), asimilasi (pencampuran), dan akulturasi (budaya gabungan). 

Hubungan tersebut terjadi secara persuasif dengan saling menjaga keasliannya. 

Agama-agama yang datang ke wilayah tersebut pada awalnya tidak diterima 

                                                           
23
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begitu saja oleh masyarakat setempat. Hal ini di sebabkan karena perbedaan cara 

pandang terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu sendiri. 

  Kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, pada dasarnya 

merupakan realitas dari pola pikir, tingkah laku, maupun nilai yang dianut oleh 

masyarakat bersangkutan. Perbincangan tentang agama dan budaya adalah 

perbincangan tentang suatu hal yang memiliki dua sisi. Agama di suatu sisi 

memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya, sehingga agama bisa 

berdampingan atau bahkan berasimilasi dan melakukan akomodasi dengan nilai-

nilai budaya masyarakat.  

  Pada sisi lain, agama sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak 

(terutama agama-agama samawi), maka agama tidak bisa disejajarkan dengan 

nilai-nilai agama yang lebih dominan dalam mempengaruhi budaya atau 

sebaliknya budaya lebih dominan dalam kehidupan masyarakat itu. Adanya 

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Aktifitas manusia yang 

saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai pengguna peralatan sebagai hasil 

karya manusia mencapai tujuannya. Aktifitas karya manusia tersebut 

menghasilkan benda untuk berbagai keperluan hidupnya. Kebudayaan dalam 

bentuk fisik yang nyata biasa juga disebut kebudayaan fisik.
25

 

  Kebudayaan dalam suatu masyarakat adalah sistem nilai tertentu yang 

dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat, dijadikan dasar dalam berprilaku. 

Kebudayaan yang inilah yang kemudian menjadi tradisi masyarakat. Tradisi 

adalah suatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan 
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masyarakat. Kiranya, dapat dimengerti mengapa beberapa tradisi di Sulawesi 

selatan yang berasimilasi atau berakomodasi dengan ajaran agama sulit untuk 

dihilangkan, walaupun terkadang kelihatan bertentangan dengan nilai-nilan agama 

yang dianut oleh mayoritas masyarakat pendukungnya. 

 

C. Kepercayaan Animisme dan Dinamisme 

1. Animisme 

Kata animisme berasal dari bahasa latin “anima atau roh” yang artinya 

adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan 

agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif (purba). Animisme 

berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya 

terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap 

keramat.
26

 Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama, semua 

yang bergerak dianggap hidup dan memiliki kekuatan gaib atau memiliki roh yang 

berwatak buruk ataupun baik. Dengan kepercayaan tersebut, mereka beranggapan 

bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan 

lebih kuat dari manusia dan agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembah 

dengan cara upacara disertai dengan sesaji-sesaji.
27

 

Secara Antropologis, Indonesia meliki kepercayaan-kepercayaan asli yang 

biasa disebut kebudayaan lokal yang mana kepercayaan ini disebut juga agama 

lokal yang belum dimasukkan sebagai agama resmi oleh pemerintah Indonesia.
28
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Animisme berasal dari kata “anima” yang artinya “nyawa” Bahasa Latin imus, 

Bahasa Yunani avepus, bahasa Sanskerta prana, semuanya berarti nafas atau jiwa. 

Animisme adalah ajaran doktrin tentang realitas jiwa, Manusia primitif percaya 

bahwa nyawa orang yang telah mati, yang digambarkan sebagai ruh atau sukma, 

akan tetap hidup terus. Tetapi ruh atau sukma tersebut bukan merupakan bagian 

dari manusia, tetapi manusia seutuhnya dipandang dari sudut tertentu.  

Oleh sebab itu ruh orang yang telah mati digambarkan mempunyai badan 

seperti orang yang masih hidup dan benar-benar sesuai dengan wujud orang yang 

masih hidup, hanya saja dipercayai sebagai hantu dan orang yang masih hidup 

akan takut kepadanya. Republik Indonesia merupakan Negara yang menganut 

banyak kepercayaan diantaranya kepercayaan animisme yang ajarannya masih 

mengankat ajaran-ajaran leluhur seperti menyembah berhal/batu yang di yakini 

memiliki bentuk spiritual. Animisme iberasal idari ikata i“anima” iyang iartinya 

i“nyawa.” iBahasa iLatin iimus, ibahasa iYunani iavepos, ibahasa iSanskerta 

iprana, isemuanya iberarti inafas iatau ijiwa. iAnimisme iadalah iajaran iatau 

idotrin itentang irealitas ijiwa.
29

  

Menurut Erward Burnett Tylor yang dikutip dalam buku Kuntjaraningrat, 

animisme adalah suatu kepercayaan tentang realitas jiwa. Kepercayaan terhadap 

animisme mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. 

Menurut paham animisme, arwah leluhur juga mempunyai struktur sosial 

sebagaimana halnya dengan manusia. Agama primitif bersumber pada 

penggambaran dan personifikasi orang terhadap ruh dan makhluk-makhluk halus 
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tadi pada setiap makhluk dan objek-objek di sekelilingnya, sehingga lebih lanjut 

agama adalah kepercayaan manusia terhadap adanya suatu hubungan antara 

dirinya dengan ruh-ruh yang dianggap “memiliki, menguasai dan berada dimana-

mana” memenuhi alam semesta ini. 

2. Dinamisme  

Kepercayaan dinamisme, kepercayaan primitif dimana semua benda 

mempunyai kekuatan yang bersifat gaib atau kesaktian. Dinamisme berasal dari 

kata Yunani dynamis yang dalam bahasa Indonesia disebut kekuatan yaitu 

kepercayaan bahwa disekeliling alam manusia terdapat berbagai tenaga yang 

memiliki kekuatan gaib yang sakti. Dalam paham ini ada benda-benda tertentu 

mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. 

Dinamisme (bahasa Yunani : dynamis berarti kekuasaan, kekuatan dan 

khasiat), sering diartikan dengan suatu paham yang mengakui adanya kekuatan 

yang tidak berpribadi yang dapat dimiliki manusia, binatang dan benda-benda 

alam lainnya. Kekuatan tersebut dinamakan mana. Bila seseorang atau benda 

dikonstatir mengandung mana, maka mendapatkan perhatian istimewa. 

Sebaliknya bila telah hilang tidak diabaikan lagi. Menghadapi benda-benda yang 

dianggap ber-mana, manusia dinamisme harus melalui dua alternatif. Pertama 

menghormatinya dengan segala daya dan guna. Kedua berusaha melumpuhkannya 

dengan bermacam penangkalan.
30

  

Dalam praktek kehidupan masyarakat primitif, jika seseorang atau benda 

dianggap tidak mempunyai mana, maka orang atau benda tersebut tidak akan 

                                                           
30

 Drs. Husainy Isma'il, Burong, Suatu Analisis Historis Fenomenologis dan hubungannya 

dengan Animisme, Dinamisme, dan Hinduisme dalam Masyarakat Islam Aceh (Jakarta: Erlangga, 

1990), h. 4. 
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diperhatikan lebih lanjut. Sebaliknya, bila orang atau benda tersebut diketahui 

memiliki mana, maka selanjutnya ia akan diperhatikan secara khusus. Ada dua hal 

yang harus diperhatikan, yaitu apakah orang atau benda yang mengandung 

kekuatan itu yang harus ditakuti, ataukah daya atau kekuatan itu sendiri yang 

harus ditakuti dan dihormati.  

Mana adalah suatu kekuataan supranatural, yaitu suatu alam gaib yang suci 

tempat beradanya kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan-kekuatan yang telah 

dikenal manusia dalam alam sekitarnya dan yang dihadapi manusia dengan rasa 

keagamaan. sesuatu yang mempunyai mana adalah sesuatu yang supranatural, 

sehingga menimbulkan keheranan, ketakutan dan rasa khidmat, karena memiliki 

keistimewaan dan kekuatan tertentu. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif  

bersifat deskriptif. Yaitu penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan 

analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah 

data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. 

Penelitian kualitatif juga sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung 

pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan 

data yang digalinya.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan, Kabupaten Takalar. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan Desa 

Lantang merupakan desa yang memiliki tradisi ritual A’lammang. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 

yang digunakan dalam menganalisis sasaran yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan pola fikir yang digunakan. Adapun 

pendekatan penelitian yang digunakan ialah: 
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1. Pendekatan Sosiologis, metode pendekatan ini berupaya memahami 

Kepercayaan Masyarakat terhadap Tradisi A’lammang. Dengan melihat 

interaksi masyarakat di dalamnya. Sosiologi adalah salah satu ilmu yang 

objek penelitiannya adalah manusia. Pendekatan sosiologi juga dapat 

diartikan suatu pendekatan yang berfokus pada interaksi antara agama dan 

masyarakat. 

2. Pendekatan Antropologis, yaitu upaya memahami agama dengan cara 

melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat. Bisa mendeskripsikan masalah-masalah yang fenomenal. 

3. Pendekatan Historis. Pendekatan history adalah pendekatan yang secara 

langsung mendapat informasi dan informan. Pendekatan pada hakikatnya 

merupakan upaya melihat masa lalu melalui masa kini. Maksudnya yaitu, 

mencari cerita atau kisah di masa lalu dengan memperhatikan masa 

sekarang, dengan kata lain upaya untuk melihat sisi dahulu yang akan 

dihubungkan dengan kehidupan masa kini. 

  Pendekatan Historis digunakan sebagai upaya untuk menelusuri 

asal-usul serta pertumbuhan pemikiran-pemikiran dan lembaga-lembaga 

keagamaan melalui periode perkembangan sejarah sejarah tertentu, serta 

untuk memahami peranan kekuatan yang diperlihatkan oleh agama dalam 

periode-periode tersebut. Penelitian semacam ini harus dimulai dari masa 

yang paling awal yang dapat diketahui dalam sejarah manusia. 
1
 

 

                                                           
1
 Indo Santalia, Buku Daras Ilmu Perbandingan Agama (Makassar: Alauddin University 

Press, 2012), h. 27. 
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C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data primer (data utama), merupakan data yang diperoleh dari wawancara 

langsung dengan para informan. Daftar pertanyaan dibuat untuk 

melakukan wawancara bertujuan untuk menghimpun informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Informan yang akan dimintai informasi yakni: 

a. Anggota masyarakat yang sudah lama tinggal di Desa Lantang, 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. 

b. Tokoh agama yang ada di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan, Kabupaten Takalar.  

c. Pinati, dalam hal ini adalah juru kunci tradisi ritual A’lammang. 

2. Data sekunder yakni data pendukung yang diperoleh dari kantor desa, dan 

bacaan-bacaan yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, jurnal, 

artikel baik dari media atau internet. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, Karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang 

dibutuhkan dalam mencapai tujuan peneliti, adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitia ini adalah: 
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1.  Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta 

merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi 

adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
2
 Dengan kata lain, 

observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian 

mengenai analisis sosial dan budaya tentang tradisi ritual syukuran pasca-

panen di Sungai Lantang. 

2.  Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan secara mendalam dan mendetail, adapun responden pada 

wawancara ialah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pinati (juru kunci 

tradisi ritual A’lammang) .
3
 

3. Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan sejumlah fakta dan data 

yang tersimpan dalam bahan dan bentuk dokumentasi. Sebagaian besar 

data yang ada yaitu terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, artefak, 

dan foto. Studi keperpustakaan yaitu mengacu pada data-data yang ada 

yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana mempunyai hubungan 

dengan masalah yang ingin dipecahkan. 

 

                                                           
        

2
 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), h. 131-132. 

        
3
 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet.II; Bandung: Alfabeta, 

2014), h.155. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan 

dengan merujuk pada Metodologi Penelitian. Adapun instrumen pada penelitian 

yang akan digunakan sebagai berikut : 

1. Peneliti sebagai instrument kunci. 

2. Pedoman wawancara ialah alat yang digunakan untuk melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan. 

3. Buku catatan dan alat tulis adalah alat yang berfungsi mencatat dan menulis 

semua percakapan dengan narasumber. 

4. Kamera yaitu alat yang digunakan untuk memotret hal-hal penting yang 

menunjang penelitian seperti memotret peneliti yang sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan. 

 

F. Teknik Pengolah dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 

yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 

rancangan dan sifat penelitian Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut : 

a. Editing data yaitu proses pemeriksaan data dari hasil penelitian yang bertujuan 

untuk mengecek kembali data dan mengetahui relevan (hubungan) dan 
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keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban dari 

permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapat data yang faktual 

dan berkualitas sesuai dengan literature yang didapat dari sumber bacaan. 

b. Coding data yaitu proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban menurut 

kriteria atau macam-macam yang ditetapkan.
4
 

c. Identifikasi data yaitu  dengan mengumpulkan beberapa Literatur atau sumber, 

kemudian memilah-milah dan memisahkan yang akan dibahas. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 

masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu 

analisi data kualitatif, analisis data deskriptif kualitatif merupakan upaya yang 

dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milah menjadi satuan yang dapat dikelolah, mencari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari sumber bacaan. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
        

4
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Pertama  (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), h.126. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sekilas Tentang Desa Lantang 

Desa Lantang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan yang berada di sebelah selatan Kecamatan 

Polongbangkeng. Kata Lantang berasal dari  nama sungai yang berada pada desa 

tersebut yang mana masyarakat menyebutnya dengan nama Lantanga (dalam). 

Dinamakan Lantanga karena sungai tersebut sangat dalam dan tidak pernah 

kekeringan walaupun pada musim kemarau, dan Sungai Lantang adalah sumber 

utama pengairan persawahan maupun perkebunan masyarakat Desa Lantang. 

Itulah mengapa masyarakat di wilayah tersebut memberi nama desa mereka 

dengan nama Lantang.
1
 

 Desa Lantang adalah pemekaran dari Desa Moncongkomba pada tahun 

1988, karena dahulu induk dari Desa Lantang adalah Moncongkomba. Di Desa 

Lantang terbagi menjadi 8 dusun, tetapi baru-baru juga telah dibentuk dusun baru 

yaitu dusun Kale Lantang, jadi sekarang di Desa Lantang sudah terbagi menjadi 9 

dusun.
2
 

 

 

                                                           
1
 Mustari Dg. Buang (63 tahun), Sekretaris Desa Lantang, Wawancara, di Desa Lantang, 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 13 Desember 2021. 
2
 Sapiong (55 tahun), Staf Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Wawancara, di Desa 

Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 13 Desember 2021. 
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2. Keadaan Geografis 

Keadaan geografis atau keadaan wilayah suatu daerah merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan 

suatu masyarakat secara keseluruhan. Desa Lantang mempunyai luas wilayah 

17,23 Ha, yang lahannya terbagi-bagi yaitu, lahan sawah seluas 1017 Ha, lahan 

perkebunan seluas 300 Ha, lahan kering seluas 180 Ha, dan lahan pemungkiman 

seluas 226 Ha. Desa Lantang terbagi menjadi 9 dusun yaitu Dusun To’dossila, 

Dusun Kalumbangara’, Dusun Lantang, Dusun Lantang I, Dusun Lantang II, 

Dusun Bontomanai’, Dusun Je’ne’ Mattallasa’, Dusun Bontoloe, dan Dusun Kale 

Lantang. 

Perjalanan ke tempat penelitian tersebut bisa menggunakan kendaraan 

seperti motor dan mobil jika dari pusat Kota Takalar. Dari kota Makassar menuju 

ke Desa Lantang kita akan melewati wilayah Kabupaten Gowa dengan 

menggunakan jalan poros. Dari perbatasan antara Kabupaten Gowa dan 

Kabupaten Takalar, kita akan melewati beberapa wilayah yaitu Palleko’, 

Manongkoki, Pa’bentengang, Biringbalang, Maradekaya, dan Moncongkomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Peta Desa Lantang 
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Berdasarkan data pada profil Desa Lantang, batas-batas wilayah Desa 

Lantang yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ko’mara, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Cakura’, sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Moncongkomba, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balantanaya.  

Tabel 1 

Batas Wilayah Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 

Kabupaten Takalar 

 

No. Letak Batas Wilayah 

1. Sebelah Utara Desa Ko’mara 

2. Sebelah Selatan Desa Cakura’ 

3. Sebelah Barat Desa Moncongkomba 

4. Sebelah Timur Desa Balantanaya 

Sumber Data: Profil Desa Lantang 2021 

Berdasarkan data yang diambil pada profil Desa Lantang jarak dari pusat 

pemerintahan di Desa Lantang yaitu: 

a. Jarak dari pusat kecamatan 8 km 

b. Jarak dari pusat kabupaten 12 km 

c. Jarak dari pusat provinsi 50 km 

Iklim di wilyah Desa Lantang sama dengan iklim-iklim yang ada di desa-

desa atau kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu iklim tropis, 

serta memiliki dua tipe musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim 

hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April, dan musim kemarau terjadi 

pada bulan April sampai Oktober yang berputar setiap tahunnya. 
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Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Penduduk di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 

Kabupaten Takalar 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah  

1.  Laki-laki 1989 

2. Perempuan  2061 

Jumlah  4050 

Sumber Data: Profil Desa Lantang 2021 

 

Berdasarkan data yang di ambil dari kantor Desa Lantang jumlah 

penduduk Desa Lantang adalah 4.050 jiwa, yang terbagi menjadi laki-laki 

sebanyak 1.989 jiwa dan perempuan sebanyak 2.061 jiwa. Dengan presentase 

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 49,1 % dan presentase jumlah penduduk 

perempuan 50,8 %.  

3. Kondisi Sosial Ekonomi 

a. Potensi Sumber Daya Alam 

Dari dulu, Desa Lantang sudah terkenal dengan sumber daya alamnya 

yang bagus, kekayaan alamnya yang melimpah, dilihat dari pertanian dan 

perkebunannya yang selalu subur, dengan jumlah lahan sawah seluas 1.017 Ha 

dan lahan perkebunan seluas 300 Ha. Hal itulah yang menjadikan masyarakat 

Desa Lantang lebih banyak menggantungkan hidupnya menjadi petani karena 

luasnya lahan sawah dan perkebunan. Di desa ini cukup banyak penduduknya 

yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan, seperti padi, 

jagung, dan buah-buahan.  
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Hasil panen padi inilah yang dijadikan masyarakat untuk merayakan 

Tradisi A’lammang, dan juga disimpan untuk makanan sehari-hari sampai panen 

padi berikutnya. Hasil panen jagung dan buah-buahan lainnya biasanya akan 

dikonsumsi sendiri tetapi ada juga masyarakat yang akan menjual hasil 

perkebunannya ke pasar-pasar terdekat dari Desa Lantang.  

b. Potensi Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dimiliki desa ini juga cukup memadai dengan 

kompetensi yang cukup pada bidangnya masing-masing, seperti, petani, peternak, 

tentara, polisi, pegawai pemerintahan dan lain sebagainnya. Hal tersebut tentunya 

dapat menjadi pilar penopang kemajuan desa ini di masa depan. Meskipun mereka 

mempunyai pekerjaan seperti itu, mereka akan tetap turun ke sawah untuk 

mencari sumber utama mereka hidup yaitu bertani. Karena, secara umum sumber 

pencaharian di desa ini memang dominan bertani. 
3
 

4. Kondisi Pendidikan, Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat 

a. Kondisi Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lantang cukup beragam, mulai dari 

jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Berikut tabel yang 

menampilkan rincian pendidikan masyarakat Desa Lantang.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Mustari Dg. Buang (63 tahun), Sekretaris Desa Lantang, Wawancara, di Desa Lantang, 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 13 Desember 2021. 
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Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lantang, Kecamatan  

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar 

 

No. Tingkat Pendidikan Sementara Tamat Jumlah 

     1. TK  167 136 303 

2. SD 228 911 1.139 

3. Tidak Tamat SD - - 268 

4. SMP/SLTP 179 464 643 

5.  SMA/SLTA 162 789 951 

6. Perguruan Tinggi 42 29 71 

7. Tidak Sekolah - - 675 

 Jumlah  778 2.349 4050 

Sumber Data: Kantor  Desa Lantang 2021 

 

Berdasakan hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di 

Desa Lantang banyak yang sudah tamat Sekolah Dasar, tetapi masih banyak juga 

yang tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 268 orang. 

Hal ini mungkin dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu 

di Desa Lantang. Sama halnya dengan pendidikan SMA, jumlah yang tamat SMA 

951 tetapi yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan hanya mencapai 42 orang.  

b. Kondisi Perekonomian  

Mata pencaharian masyarakat setempat lebih dominan ke Petani, walaupun 

ada juga masyarakat yang bekerja seperti Pns, Polri, Tni, Pedagang tetapi mereka 

tetap turun ke sawah karena memang di Desa Lantang memiliki wilayah pertanian 



39 
 

yang lumayan luas. Berikut adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa 

Lantang. 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Desa Lantang Berdasarkan 

Mata Pencahariannya 

 

Mata Pencaharian Jumlah  

PNS 50 

POLRI 8 

TNI 3 

Veteran  30  

Petani  1765 

Wiraswasta  315 

Pedagang    16 

Pegawai Swasta 78 

Supir  31 

Lainnya  46 

Tidak bekerja  1708 

Jumlah  4050 

Sumber Data: Kantor  Desa Lantang 2021 

Manusia memiliki berbagai kebutuhan hidup seperti sandang dan pangan. 

Berdasarkan tabel diatas, dapat membuktikan bahwa di Desa Lantang memang 

masyarakatnya lebih dominan bekerja atau berprofesi sebagai petani. Apapun 

pekerjaan masyarakat Desa Lantang, mereka tetap akan turun ke sawah karena 

sumber utama di desa tersebut adalah bertani karena luasnya lahan sawah yang 

ada di Desa Lantang. Dan mata pencaharian yang paling sedikit adalah yang 

berprofesi sebagai TNI yaitu sebanyak 3 orang. Jika dipresentasekan yang 
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berprofesi sebagai petani lebih banyak yaitu 43,5 % dan yang paling sedikit yang 

berprofesi sebagai TNI yaitu 0,07%. 

c. Kondisi Keagamaan Desa Lantang 

Masyarakat di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 

Kabupaten Takalar keseluruhannya beragama Islam. Meskipun begitu, tetapi 

masyarakat Desa Lantang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi itu 

tidak menjadikan mereka terpecah belah dan tidak memutuskan tali silaturahmi, 

mereka masih saling menghargai satu sama lain. Adapun tabel dengan jumlah 

masjid dan musholah disetiap dusunnya yaitu sebagai berikut. 

Tabel 5 

Jumlah Masjid dan Musholah Desa Lantang, Kecamatan  

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar 

 

Nama Dusun Jumlah  

 Masjid Musholah 

To’dossila 1 1 

Kalumbangara’ 1 1 

Lantang  1 - 

Lantang 1 1 1 

Lantang 2 1 - 

Bontomanai  1 1 

Je’ne Mattallasa’ 1 - 

Bontoloe 1 - 

Kale Lantang 1 - 

Sumber Data: Kantor Desa Lantang 2021 
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Berdasarkan tabel di atas, jumlah masjid yang ada di Desa Lantang lebih 

banyak dibandingkan musholahnya. Setiap dusunnya sudah memiliki masjid, 

tetapi dusun yang mempunyai musholah hanya Dusun To’dossila, Dusun 

Kalumbangara’, Dusun Lantang 1 dan Dusun Bontomanai’. 

5. Kondisi Pemerintahan Desa Lantang 

a. Pembagian Wilayah 

Sebelumnya, Desa Lantang terbagi menjadi 8 dusun, tetapi baru-baru ini di 

adakan sebuah pemekaran sehingga terbentuklah menjadi 9 dusun. Yaitu 

diantaranya Dusun To’dossila, Dusun Kalumbangara’, Dusun Lantang, Dusun 

Lantang 1, Dusun Lantang 2, Dusun Bontomanai, Dususn Je’ne mattallasa’, 

Dusun Bontoloe, dan dusun yang baru-baru ini adalah Dusun Kale Lantang. 

b. Struktur Pemerintahan Desa 

Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Lantang beserta jajaran-

jajarannya: 

 

Gambar 2 

Struktur Pemerintahan Desa Lantang 
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1. Kepala Desa: Muhammad Kasim 

2. Sekretaris Desa: Mustari  

a. Kaur Keuangan: Syafaruddin 

b. Kaur Tata Usaha dan Umum: Alfatihah Purnamasari 

c. Kaur Perencanaan: Muhammad Ridwan 

3. Kasi Kesejahtraan: Astriani Azis 

4. Kasi Pelayanan: Syarifuddin 

5. Kasi Pemerintahan: Dahlan 

6. Kepala Dusun Desa Lantang 

a. Dusun To’dossila: Usman 

b. Dusun Kalumbangara’: Tajuddin Dg. Ta’le 

c. Dusun Lantang: Jamaluddin Dg. Tunru’ 

d. Dusun Lantang 1: Abd. Kadir Dg. Tiro 

e. Dusun Lantang 2: Alimuddin Dg. Kulle 

f. Dusun Je’ne Mattallasa’: Dahlan Dg. Sarring 

g. Dusun Bontomanai’: Bakri Dg. Nyaling 

h. Dusun Bontoloe: Bakri Dg. Lau’ 

i. Dusun Kale Lantang: Hasrul 

Gambar diatas merupakan bagan dari struktur pemerintahan Desa Lantang, 

mulai dari Kepala Desa hingga ke Kepala Dusun.  
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B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Ritual A’lammang 

Kebudayaan yang masih sangat kental yang ada di daerah Kabupaten 

Takalar salah satunya adalah tradisi ritual A’lammang di Desa Lantang, 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Lammang atau dalam bahasa Indonesianya 

yaitu Lemang, adalah beras ketan hitam atau putih yang dikukus, yang dicampur 

dengan santan kelapa yang dimasukkan kedalam bambu yang telah dilapisi daun 

pisang kemudian dibakar diatas kobaran api. Adapula beras ketan yang tidak 

dikukus, tetapi langsung dimasukkan dengan santan kedalam bambu yang telah 

dilapisi daun pisang kemudian dibakar.   

Tradisi yang hanya ada di Desa Lantang ini bermula dari keberadaan 

sungai yang tidak pernah kering airnya, baik pada musim hujan maupun musim 

kemarau, maka desa tersebut diberi nama dalam bahasa Makassar yaitu lantanga 

(dalam). Tradisi A’lammang adalah sebuah bentuk rasa syukur masyarakat Desa 

Lantang terhadap hasil panen padi yang diperolehnya. Masyarakat di Desa 

Lantang tidak bisa dipisahkan dengan tradisi ritual yang sudah ada sejak dahulu, 

karena itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.  

Bagi masyarakat Desa Lantang sampai saat ini belum ada yang bisa 

perkirakan kapan tradisi A’lammang ini muncul. Berbagai pendapat tentang asal 

usul datang dari masyarakat setempat, maupun tokoh agama dengan pendapat atau 

mitos mereka yang berbeda-beda yaitu: 

1. Masyarakat Desa Lantang yang attinja’ (bernazar) untuk hasil padi yang 

bagus. 
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2. Masyarakat Desa Lantang yang dibantu oleh toa’ atau penjaga sungai 

lantanga untuk menyebrangi sungai. 

3. Sebagai bentuk terima kasih Karaeng Lantang kepada Karaeng-karaeng yang 

ada di Gowa dan Je’neponto karena telah membantu membendung sungai. 

4. Permintaan dari toa’ makhluk penjaga Sungai lantanga ketika mengadakan 

pesta di sungai lantanga. 

 Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lantang tentang 

latar belakang munculnya tradisi ritual A’lammang, salah satunya Dg. Rannu 

mengatakan: 

anjo riolo nakkulle niya’ anne acaraya, anjo riolo tawwa punna ni 

kiyoro’mi anjo aseya naung ri tana le’baka ni pa’jeko, akkana maki punna 

lompo nai’ asengku na pore assele’na appareka lammang nampa anraika’ 

ri binanga lantanga assua’suara’,nganre-nganre, a’je’ne-jene, atau 

nakana tau riolo a attinjaki tawwa. 
4
 

 

Artinya:  

Asal mula adanya acara ini adalah, dulu jika benih padi sudah disebar ke 

sawah yang sudah di bajak oleh masyarakat, masyarakat akan berkata, jika 

padi saya tumbuh subur dan hasilnya bagus, saya akan membuat lemang 

dan membawanya ke sungai Lantang untuk merayakannya, bersenang-

senang, makan-makan, mandi-mandi di sungai, atau orang dahulu biasa 

menyebutnya attinja’ (bernazar/berjanji). 

 

Maksud dari salah satu pernyataan masyarakat bernama dg. Rannu di atas 

adalah asal usul adanya acara A’lammang ini dimulai dari adanya perkataan 

masyarakat atau mereka berjanji atau bernazar, yang dalam bahasa Makassarnya 

adalah attinja’, mereka berkata jika hasil panen mereka tumbuh subur dan 

hasilnya bagus masyarakat Desa Lantang akan membuat lemang dan 

membawanya ke Sungai Lantang untuk bersenang-senang, dan do’a mereka pun 

                                                           
4
 Dg. Rannu (93 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 10 Desember 2021. 
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terkabulkan. Hasil panen mereka tumbuh subur dan menghasilkan beras yang 

bagus. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Lantang merayakan acara ini setiap 

tahunnya dan menjadikan tradisi ini sebagai pesta adat Desa Lantang. 

Pendapat lain yang di ungkapkan oleh Hj. Nassa’ masyarakat Desa 

Lantang mengatakan: 

Menurut tau riolo a, anjo riolo bedeng niya’ toa’ atau nakana tawwa 

buaja, niya’tau na palimbang ka riolo tenapa jambatang kulle nipake 

a’limbang anta’leyang, jari anjo tau la’limbanga iareka ba’leyang je’neki 

tana na, naungmi ri biring je’neka nampa na datte’mi je’neka pintallung 

nampa akkanami, o toa’ palimbanga’ ka lompoi je’neka. Jari nai’mi anjo 

mae toa’ nai’ tommi anjo taua ri dongko’na i toa. Jari paski ba’leyang 

je’neka akkanami anne taua punna le’baka’ akkatto la lammangnga 

nampa ku erangangko toa’. Anjoeng mi anjo na appare’ terusmo tawwa 

lammang punna le’ba akkatto ase.
5
 

 

Artinya: 

Menurut orang dulu, dulu ada makhluk penjaga sungai yaitu buaya, atau 

masyarakat setempat menyebutnya toa’. Ada orang yang minta tolong 

untuk dibantu menyebrangi sungai karena dulu belum ada jembatan yang 

bisa dipakai untuk menyebrangi sungai tersebut. Jadi orang yang akan 

menyebrang atau orang yang sawahnya berada di seberang sungai turun ke 

pinggir sungai dan menyentilkan jari sebanyak 3 kali dan berkata, wahai 

penjaga sungai tolong saya untuk menyebrangi sungai ini karena air 

sedang pasang. Maka mucullah makhluk penjaga sungai tersebut dan 

orang itu pun naik ke atas punggung makhluk itu. Sesampainya di 

seberang sungai, orang ini berkata, jika saya selesai panen padi, saya akan 

membuat lemang dan saya akan membawakanmu kemari. Disitulah mula-

mulanya masyarakat setempat membuat lemang jika selesai memanen 

padi. 

 

 Pendapat lain juga diungkapkan oleh Dg. Serang selaku tokoh agama Desa 

Lantang yakni: 

Pakaramulanna anne tradisi a, riolo anjoeng ri lantang niya’ karaeng, 

anne karaengnga naciniki anjo tana ri kampongna na allei je’ne’ nampa 

na bunoi anjo ase niyaka anjoeng. Punna tena na anrasa’ carana, anjo 

tana ya anjoeng na lengangi je’ne terus punna lompo je’neka. Jari anne 

                                                           
5
 Hj. Nassa’ (66 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 04 Desember 2021. 
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karaeng lantanga nakana ni jempangmi anne binangaya. Jari na 

jempangmi anne tau ri lantanga. Pertamana na jempangi, butta napake 

anjempang, mingka tena na attahang, jadi na jempangi poeng ammake 

tana sigang ruku’ mingka tenamo seng na attahang. Jari nakana mo anne 

karaengnga, ante kamma punna ni kiyoki tau jaiya nampa apparekki 

bendungang, batu nipake anjempang.  

 

Artinya: 

Asal mula dari A’lammang ini, dulu di Lantang ada Karaeng, Karaeng ini 

melihat pertanian kampungnya tergenang air dan membunuh padi-padi 

yang ada di sana. Jika tidak mendapatkan jalan, maka persawahan di sana 

akan tergenang air terus jika air sungai besar. Kemudian karaeng ini 

(karaeng Lantang) mengatakan kita bendung saja sungai ini, maka 

masyarakat desa membendung atau dalam bahasa Makassarnya adalah na 

jempangi. Awalnya mereka bendung dengan tanah, tetapi tidak bertahan, 

kemudian dibendung lagi dengan tanah dan rumput, tetapi hasilnya sama 

saja tidak berhasil. Maka karaeng mengatakan, bagaimana jika kita 

mengundang orang-orang yang banyak untuk membuat bendungan dari 

batu-batu besar. 

 

Kemudian Karaeng Lantang mengajak karaeng dari Gowa dan Je’ne’ 

ponto untuk meminta bantuan, berikut lanjutan ungkapan Dg. Serang: 

Na kiyo’mi anne taua abttu ri Gowa sigang Je’ne’ponto, nampa na 

jempang anne binangaya,nampa attahangmi. Anjo batua tena kulle ni 

angka’ punna se’reja tau, tallupi atau appa’ naakkulle, sanggenna 

kamma-kamma anne anjo batua niya’ injapi. ni susungi anjo batu lompoa 

kamma tong pun appasusungangki batu bata nampa nisarei butta, anjo 

batua sa’genna kamma-kamma anne niya’ injapi anjo je’ne binangaya 

tena na nabunoi asenna tawwa. Jari baji’mi assele’ asenna tawwa, anne 

karaeng lantanga appare’mi usulan, ante kamma punna le’ba’ tawwa 

atta’basa’ apparekki lammang nampa ni kiyo’ ngasengi somba battu ri 

Gowa sigang karaeng-karaeng battue ri Je’ne’ponto, jari teyai makhluk 

halus ni sare angnganre, battu ngasengmi anjo mae tau jaiya nampa ni 

saremi nganre lammang. Ni adakanmi anne acaraya anjoeng ri 

binangaya, anjo acaraya anjoengi ri balla’na tau toa ta atau biasa 

nikiyokang i toa’ lantang. Rua toa’, iyami antu toa’ berwujud buaja 

sigang toa’ berwujud tedong, anjoeng niya’ rua balla’, anjoengmi anjo ni 

adakanngi anne acara a’lammanga.
6
 

 

Artinya: 

                                                           
6
Dg. Serang (49 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 4 Desember 2021. 
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Maka diundanglah orang-orang dari Gowa, Je’ne’ponto, untuk 

membendung sungai tersebut dengan menggunakan batu-batu besar dan 

berhasil, karena batu-batu itu tidak bisa diangkat hanya dengan 1 orang, 

tetapi diangkat dengan 3 sampai 4 orang, dan sampai sekarang batu-batu 

tersebut masih ada. Batu-batu besar itu disusun seperti menyusun batu bata 

dan diberi tanah. Dan batu itu sampai sekarang masih ada dan sudah tidak 

membunuh pertanian masyarakat. Setelah pertanian mereka kembali 

bagus, maka karaeng Lantang memberi usulan, bagaimana jika selesai 

panen padi kita membuat lemang dan mengundang somba dari Gowa dan 

karaeng-karaeng dari Je’neponto, jadi bukan makhluk halus yang diberi 

makan, maka datanglah orang banyak dan diberi makan lemang. Maka 

diadakanlah acara di Sungai Lantang, acara tersebut diadakan di dekat 

rumah orang tua kami atau biasa dipanggil toa’ lantang. Ada 2 toa’, yaitu 

ada toa’ yang berwujud buaya dan ada toa’ yang berwujud kerbau, di sana 

ada 2 rumah, di rumah itulah di adakan perayaan A’lammang ini. 

 

Menurut pendapat Dg. Serang, asal mula diadakannya tradisi ini adalah 

sebagai bentuk terima kasih karaeng Lantang kepada karaeng-karaeng yang ada di 

kabupaten lain, seperti Gowa dan Je’ne’ponto karena telah membantu karaeng 

Lantang untuk membendung sungai tersebut agar airnya tidak meluap lagi ke 

pertanian warga, dan usaha mereka pun berhasil. Kemudian karaeng Lantang 

memberi usulan untuk membuat lemang sebagai persembahan kepada karaeng-

karaeng yang telah membantunya. Sebab itulah setiap tahunnya diadakan pesta 

yaitu A’lammang. Jadi, menurut Dg. Serang bukan makhluk halus yang diberi 

makan, melainkan pesta makan-makan karena hasil panen padi yang bagus. Akan 

tetapi, Dg. Serang percaya bahwa adanya toa’ sebagai penjaga sungai Lantang, 

karena toa’ itu adalah nenek moyang mereka.  

Meskipun generasi setelahnya itu tidak lagi pernah melihat wujud asli dari 

buaya tersebut, tetapi masyarakat di Desa Lantang masih mempercayai akan 

keberadaan makhluk penjaga sungai tersebut. Dan agar tetap menjaga tradisi 

nenek moyang mereka maka tradisi A’lammang ini dijadikan ajang pengenalan 
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budaya agar nama Desa Lantang semakin dikenal bukan hanya di 

Polongbangkeng Selatan tetapi juga di Kabupaten Takalar maupun di provinsi 

Sulawesi Selatan. Tradisi A’lammang ini dianggap penting oleh masyarakat 

setempat karena tradisi ini sudah diadakan secara turun-temurun dari nenek 

moyang mereka. Sehingga jika tradisi ini tidak dilaksanakan, masyarakat seakan-

akan merasa bersalah dan takut seperti ada yang kurang dalam hidup mereka 

karena melupakan atau tidak melestarikan warisan atau kebiasaan orang terdahulu 

mereka.  

Adapula pendapat lain yang dikemukakan oleh Dg. Bau’ selaku Pinati 

tradisi A’lammang yaitu: 

Riolo anjo le’baki taua appare’ acara-acara anjoeng ri binanga 

Lantanga, nampa niya’ tongi naik ammumba battu ri je’neka. Anjo 

mumbaya anu sayanga arenna  nakana teyai iya punna teyai ka’do’ bulo 

nisareangi punna acara tawwa, iya tommi anjo na sanggenna kamma-

kamma anne lammangmi ni pare’, ka ero’na anjo anu sayange.
7
 

 

Artinya: 

Dahulu pernah di adakan acara-acara di sungai Lantang, dan mahkluk 

penjaga sungai tersebut menampakkan dirinya kepermukaan sungai. 

Makhluk penjaga sungai tersebut mengatakan ia tidak mau ikut serta jika 

bukan lemang yang diberikan, itulah mengapa sampai saat ini Lemanglah 

yang dibuat oleh masyarakat Desa Lantang karena kemauan dari makhluk 

penjaga sungai tersebut. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa tradisi 

A’lammang ini memang sudah ada dari dulu, dari nenek moyang mereka yang 

sudah dilaksanakan secara turun-temurun, akan tetapi tidak ada yang mengetahui 

pasti bagaimana awal dan kapan mulanya tradisi ini dilaksanakan karena 

banyaknya pendapat dari masyarakat Desa Lantang. Meskipun begitu, tetapi 
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 Dg. Bau’ (61 tahun), Pinati, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan, 4 Desember 2021. 
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masyarakat Takalar khususnya Desa Lantang masih sangat memperhatikan dan 

melestarikan tradisi ini. Kita sebagai masyarakat luar harus menghargai dan 

membantu masyarakat yang ada di sana untuk tetap menjaga tradisi beserta 

eksistensi tradisi A’lammang tersebut. Karena ini adalah adat mereka yang sudah 

dari dulu dilaksanakan, artinya mereka mempunyai warisan dari leluhur mereka 

yang harus mereka jaga dan lestarikan agar menjadi warisan budaya untuk 

generasi berikutnya.  

Tradisi A’lammang sudah ada sejak lama, sebelum Islam masuk tradisi ini 

sudah ada di Desa Lantang. Dg. Bau’ selaku pinati tradisi A’lammang 

mengatakan, setelah datangnya Islam tradisi ini masih tetap dilaksanakan dan 

dipertahankan oleh masyarakat Desa Lantang dan sudah dilaksanakan sesuai 

dengan syariat Islam, seperti pembacaan Al-fatihah sebagai pengganti mantranya 

dan dapat diketahui bahwa unsur-unsur Islam mulai menyatu dengan budaya lokal 

karena sudah ada bacaan-bacaan yang mengandung unsur keIslaman di dalamnya. 

Oleh karena itu, masyarakat Desa Lantang sampai sekarang masih melaksanakan 

tradisi tersebut karena diniatkan semata-mata karena Allah swt sebagai bentuk 

rasa syukur kepada hasil panen padi yang melimpah.  

Walaupun banyak pendapat tentang asal usul tradisi A’lammang, tetapi 

yang perlu diketahui adalah bawa tradisi A’lammang adalah semata-mata 

perayaan untuk hasil panen padi masyarakat Desa Lantang yang melimpah setiap 

tahunnya dan tradisi ini sudah mengandung unsur keIslaman di dalamnya, yang 

berarti dilakukan semata-mata karena Allah swt. Karena makanan pokok desa 

tersebut adalah beras dan hasil panen padi yang melimpah setiap tahunnya, juga 
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masyarakat Desa Lantang lebih dominan petani, maka dipilihlah Lemang yang 

berbahan dasar beras sebagai makanan yang dijadikan sebuah tradisi.  

 

C. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Ritual A’lammang 

Sebagian besar masyarakat Desa Lantang masih memegang teguh tradisi 

A’lammang maupun proses pelaksanaannya dari awal hingga akhir. Tradisi 

A’lammang dilaksanakan pada hari jum’at bulan Mei. Adapun proses pelaksanaan 

tradisi A’lammang antara lain angngalle bulo (mengambil bambu), ammone 

(mengisi), attunu (membakar), ngerang bungasa’ (membawa lemang yang 

pertama kali dibuat), appasorong (mendorong). Berikut ini adalah proses 

pelaksanaan tradisi A’lammang dari awal hingga akhir. 

1. Angngalle Bulo (Mengambil Bambu) 

Angngalle bulo adalah proses pertama, proses angngalle bulo atau 

mengambil bambu dilaksanakan 2 atau 3 hari menjelang acara A’lammang. 

Sambil mencari bambu, masyarakat juga biasanya mencari kayu untuk digunakan 

nanti ketika membakar lemang.  

 
Gambar 3 

Proses angngalle bulo (Mengambil bambu) 
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 Mereka mempersiapkan bambu-bambu yang nantinya akan digunakan 

sebagai wadah untuk lemang nanti. Masyarakat yang mempunyai pohon bambu 

akan segera mengambil bambu, lain halnya dengan masyarakat yang tidak 

mempunyai pohon bambu, mereka akan membeli atau meminta bambu kepada 

tetangga mereka. Memilih bambu juga tidak sembarangan, masyarakat akan 

memilih bambu dengan baik untuk dijadikan wadah lemang. 

Bambu-bambu yang telah diambil kemudian dipotong menjadi beberapa 

bagian sesuai dengan keinginan, kemudian dibersihkan dalamnya lalu dilapisi 

daun pisang. Untuk hasil potongan yang bagus, masyarakat mempunyai teknik 

tertentu, dan apabila tekniknya salah bambu bisa saja terbelah dan tentunya tidak 

bisa digunakan. Berikut wawancara bersama Ibu Nurlia selaku tokoh masyarakat 

Desa Lantang: 

Anjo ngalleya bulo jama-jamanna bura’-bura’nea, punna baine tenaja na 

mange iyya. Tenaja na sawala’ tawwa a’boya naangngall bulo na saba’ 

rinni ri kamponga jaiji bulo. Mingka niya’ tong tau tena poko’ bulona, 

anjo tenaya poko’ bulona biasa appala’ji atau ammalli ri niyaka. Nipilei 

tongi anjo bulo baji-bajika, anjo eroka ni alle. Punna le’ba’mo ni ta’bang 

anjo buloa, ni polong-polongmi, anjo molonga tena tong nakkule 

sambarang na saba’ punna sala bateta ammolong kullei tappue atau 

panraki anjo bulo, daraji nampa tena tommo kulle nipake. Punna 

le’ba’mo ni polong ni tangkasimi anjo lalangangna, nampa ni sare 

antama’ leko’ unti.
8
 

 

Artinya: 

Mengambil bambu adalah pekerjaan laki-laki, perempuan tidak ikut serta. 

Mencari dan mengambil bambu tidak susah karena di Desa ini terdapat 

banyak bambu. Ada juga orang yang tidak mempunyai pohon bambu, 

orang yang tidak mempunyai pohon bambu bisa meminta atau membeli di 

orang lain yang mempunyai bambu. Bambu yang akan diambil juga dipilih 

yang bagus. Jika bambu selesai ditebang, bambu kemudian dipotong-

potong, memotong bambu juga tidak sembarangan, karena jika cara 
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 Nurlia (45 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 4 Desember 2021. 
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memotongnya salah, maka bambu itu akan terbelah atau rusak, sehingga 

bambu tersebut tidak bisa dipakai. Jika sudah selesai dipotong, bambu 

kemudian dibersihkan di dalamnya dan dimasukkan daun pisang. 

 

Angngalle bulo atau mengambil bambu adalah pekerjaan laki-laki, 

perempuan hanya tinggal di rumah untuk mengurus proses lainnya seperti 

memotong-motong daun pisang yang akan di masukkan ke dalam bambu yang 

telah dibersihkan. Ukuran potongan bambu itu sendiri tidak ditentukan, 

tergantung dari kemauan masyarakat sendiri. Seperti itulah proses angngalle bulo 

untuk acara A’lammang di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 

Kabupaten Takalar. 

Angngalle bulo ini tidak bertentangan dengan Islam karena semata-mata 

hanya untuk wadah beras ketan yang akan dijadikan lemang, karena jika tidak 

mengggunakan bambu maka namanya bukan lammang melainkan songkolo’. 

Masyarakat Desa Lantang biasa juga menyebut A’lammang sebagai ka’do’ bulo 

yang artinya makanan dalam bambu. Angngalle bulo juga mengajarkan bahwa 

yang ada pada alam kita bisa mempergunakan manfaatnya, kita akan melestarikan 

dan merawatnya agar dapat dimanfaatkan teru-menerus. Apalagi di Desa Lantang 

tanahnya cukup subur dan pohon bambu dapat dijumpai dimana-mana, sehingga 

masyarakat dapat dengan mudah mengambil jika dibutuhkan. 

2. Ammone (Mengisi) 

Prosesi tradisi A’lammang yang kedua adalah ammone, yaitu mengisi 

potongan-potongan bambu yang telah dilapisi daun pisang dengan isian beras 

ketan. Ada 2 macam beras ketan yaitu, beras ketan putih dan beras ketan hitam. 

Dan ada 2 macam cara membuat lemang, yaitu memasukkan ke dalam bambu 
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beras ketan yang tidak dikukus dan beras ketan yang sudah dikukus tetapi tidak 

terlalu masak, karena akan di masukkan lagi ke dalam bambu lalu dibakar.  

 

 
Gambar 4 

Proses mengukus beras ketan 

 

Karena acara A’lammang dilaksanakan pada hari jum’at, maka proses 

ammone ini dilakukan pada hari kamis siang hari. Dg. Memang selaku Tokoh 

Masyarakat Desa Lantang mengatakan: 

Awalnya beras ketan dicuci bersih terlebih dahulu, ada 2 macam beras 

ketan yang dipakai yaitu beras ketan putih dan beras ketan hitam. 

Masyarakat bebas untuk memilih beras ketan apa yang akan digunakan. 

Bahan lain yang digunakan adalah santan kelapa, biasanya masyarakat 

sendiri yang akan mengupas langsung kelapa yang nantinya akan dijadikan 

santan. Kelapa yang digunakan tergantung dari berapa liter beras ketan 

yang akan dibuat. Ada 2 cara dalam memasukkan beras ketan ke dalam 

bambu, yaitu di masukkan langsung atau dikukus terlebih dahulu. Setelah 

dicuci, beras ketan kemudian dikukus bersama dengan santan, lain dengan 

cara yang satunya, beras yang sudah dicuci bersih kemudian dimasukkan 

ke dalam bambu bersama santan sesuai takaran. Perbedaannya yaitu beras 

ketan yang dikukus lebih cepat matang daripada yang dimasukkan 

langsung. Ketika beras ketan yang dikukus sudah setengah masak dan 

lengket, sudah bisa dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi daun 

pisang.
9
 

 

                                                           
9
Dg. Memang (34 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbnagkeng Selatan, 10 Desember 2021. 
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Gambar 5 

Proses ammone (mengisi) bambu dengan beras ketan yang dikukus 

 

 

 
Gambar 6 

Proses ammone (mengisi) bambu dengan beras ketan yang tidak dikukus 

 

Lemang yang mula-mula dibuat akan dipisah, karena akan diberikan 

kepada pinati atau tokoh adat sebagai syarat dari tradisi A’lammang bagi mereka 

yang mempercayainya. Proses membawa lemang yang mula-mula dibuat kepada 

pinati dinamakan ngerang bungasa’. Satu kepala keluarga akan membawa 1 

lemang ke rumah pinati sebagai syarat dari tradisi ritual A’lammang ini. 
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3. Attunu (Membakar) 

  Attunu adalah proses ketiga dari tradisi A’lammang, yaitu artinya 

membakar potongan-potongan bambu yang sudah diisi dengan beras ketan yang 

sudah dikukus maupun yang dimasukkan langsung. Potongan-potongan bambu 

yang telah isi kemudian disusun berjejer mengelilingi kobaran api yang telah 

dibuat oleh masyarakat, yang dalam bahasa Makassarnya disebut pattunuang. 

Acara attunu ini dilakukan biasanya pada sore hari hingga tengah malam, 

pattunuang biasanya dibuat di depan rumah masing-masing masyarakat yang 

membuat lemang.  

 

 
Gambar 7 

Proses attunu (Membakar) potongan bambu yang telah diisi beras ketan 

 

Masyarakat Desa Lantang membuat lemang tergantung dari kemauan 

mereka, tetapi masyarakat membuat lemang paling sedikitnya 10 sampai 15 liter 

dalam satu keluarga atau satu rumah. Bagi masyarakat yang setiap tahunnya 

rumahnya selalu ramai, maka mereka akan membuar lemang paling sedikit 20 

liter, karena mereka merasa tidak enak jika keluarga atau kerabatnya yang 
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berkunjung ke rumahnya tidak membawa pulang lemang. Orang yang mempunyai 

kedudukan atau keluarga terpandang akan membuat lemang sampai 1 pikul. 

Seperti yang dikatakan oleh Dg. Memang selaku tokoh masyarakat Desa Lantang, 

yaitu: 

Tergantung berapa liter beras ketan yang ingin mereka buat, tetapi setau 

saya paling sedikit yang masyarakat buat yaitu 10 sampai 15 liter, apalagi 

masyarakat yang sering kedatangan tamu yang banyak, mereka membuat 

lemang paling sedikit itu 20 liter beras ketan. Lain halnya dengan 

masyarakat yang mempunyai kedudukan atau keluarga terpandang seperti 

kepala desa, mereka bisa membuat lemang sampai 1 pikul beras ketan. 

karena sudah pasti dia akan kedatangan tamu yang banyak, dan juga 

karena kita merasa tidak enak jika tamu yang berkunjung ke rumah tidak 

membawa lemang pulang ke rumahnya.
10

 

 

Acara attunu ini adalah salah satu acara yang disenangi oleh masyarakat, 

karena mereka semua akan turun ke depan rumah untuk membakar lemang. 

Biasanya ada juga yang menyetel musik agar acara attunu ini tidak begitu 

membosankan. Masyarakat Desa Lantang begitu antusias karena menjadi 

kenyamanan tersendiri apalagi untuk pemuda maupun anak-anak yang ada di 

sana. Mereka begitu antusias dalam acara attunu ini apalagi pada malam hari. 

Mereka bisa berbincang-bincang bersama tetangga dan membantu satu sama lain. 

Dengan adanya acara attunu ini kedekatan dan keakraban antar masyarakat Desa 

Lantang akan semakin erat. Acara attunu ini tidak bertentangan dengan Islam, 

tetapi justru membuat kerukunan antar masyarakat Desa Lantang semakin erat, 

karena bisa saling membantu sesama tetangga. 
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Dg. Memang (34 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbnagkeng Selatan, 10 Desember 2021. 
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4. Angngerang Bungasa’ (Membawa Lemang yang pertama kali dibuat) 

Inilah proses yang disebutkan pada proses ammone, yaitu angngerang 

bungasa’. Angngerang bungasa adalah membawa lemang yang pertama kali 

dibuat ke rumah pinati yang nantinya akan dikumpulkan sebagai persembahan ke 

Sungai Lantang pada proses appasorong. Tetapi, ada juga masyarakat yang sudah 

tidak membawa bungasa’ ke rumah pinati. Mereka membawa beras ketan 1 liter 

sebagai pengganti dari bungasa’ tersebut.  

 

 
Gambar 8 

Angngerang bungasa’ ( membawa lemang yang pertama kali dibuat) 

 

Ada pula masyarakat yang sama sekali sudah tidak membawa bungasa’ 

karena menganggap tidak terdapat manfaat di dalamnya sehingga masyarakat 

sedikit demi sedikit telah meninggalkannya. orang yang tidak ingin ikut serta 

dalam pelaksanaan tradisi ini karena dianggap tidak baik atau menganggap itu 

sesuatu yang salah, tetapi mereka ikut serta dalam membuat lemang tapi semata-

mata hanya untuk mengucap rasa syukur atas hasil panen padi mereka, bukan 

untuk memberi sesaji-sesaji kepada makhluk lain. Sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh Dg. Bau’: 
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anjo lammang riolo dudua nipare’, anjomi ni erang mae ri balla’ sipappa’ 

iya tommi anjo nikana bungasa’. Iya minjo ni erang mae ri binanga ya ni 

erangangi anjo anu sayanga, supaya na issengi kana ni laksanakanji anne 

a’lammanga. Niya’ tong tau tena na ngerang bungasa’ mae mingka 

ngerangngi ase punu’ silitere’. Niya’ tong poeng tau tena mentongmo na 

ngerang bungasa’ mae, anjo tenaya na pattappaki anne tradisi a, kamma 

mae muhammadiya ya.
11

 

Artinya: 

Lemang yang pertama dibuat, itulah yang dibawa ke rumah pinati satu 

potong bambu, itulah yang dinamakan ngerang bungasa’. Itulah yang 

akan di bawa ke sungai untuk dibawakan kepada makhluk penjaga sungai, 

supaya dia tau bahwa kita melaksanakan tradisi A’lammang ini. Ada juga 

yang tidak membawa bungasa’ ke rumah tetapi dia membawa beras ketan 

satu liter sebagai gantinya. Tetapi ada pula yang memang sudah tidak 

membawa bungasa’, orang yang tidak percaya tentang tradisi ini, seperti 

Muhammadiyah. 

 

  Angngerang bungasa’ dapat diartikan sebagai membawa sesajen atau 

persembahan ke rumah pinati, selanjutnya Pinatilah yang akan membawa 

persembahan ini karena telah diberi amanah sebagai ahli dari tradisi A’lammang 

ini ke sungai sebagai persembahan kepada makhluk penjaga sungai. Menjadi 

seorang pinati bukanlah orang sembarangan, melainkan dari keluarga turun-

temurun. Dg. Bau’ menjelaskan bahwa “tena na sambarang tawwa a’jari pinati, 

anne pinati ya anu turun-temurun, battu ri nenekku nampa mae ri ammakku, 

nampa kamma-kamma anne nakkemi ni sare tanggung jawab a’jari pinati”.
12

 Arti 

dari perkataan Dg. Bau’ adalah tidak sembarang orang yang menjadi pinati, 

menjadi pinati adalah warisan turun-temurun, dari nenek saya, kemudian ibu saya, 

dan sekarang saya yang diberi tanggung jawab menjadi pinati. 

5. Appasorong (Mendorong) 
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Dg. Bau’ (61 tahun), Pinati, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan, 4 Desember 2021. 
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 Dg. Bau’ (61 tahun), Pinati, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 4 Desember 2021. 



59 
 

Proses yang terakhir ini adalah appasorong, yaitu acara inti sekaligus acara 

terakhir dari perayaan tradisi A’lammang. Appasorong yaitu upacara pemberian 

sesaji kepada patanna lantang.  Appasorong dilakukan pada hari Jum’at, sebelum 

atau sesudah sholat Jum’at tergantung situasi dan kondisi pada tempat tersebut. 

Acara appasorong tersebut dilaksanakan di Sungai Lantang. Mengenai mengapa 

harus hari Jum’at dilaksanakan karena menurut pinati hari Jum’at adalah hari 

yang penuh keberkahan dan merupakan pertemuan antara empat unsur yaitu 

tanah, api, air, dan udara yang mana kalangan Sufi menganggap bahwa dari empat 

unsur inilah manusia tercipta. Dg. Bau’ selaku pinati tradisi A’lammang ini 

mengatakan: 

Appareki rong tawwa raki’-raki’ la ni bonei anjo la dipattoananga nampa 

nierang mae ri binangaya. Ni bali tommaki sigang tau rinni ya ri 

kamponga. Anjo bonena rakika niya’ bungasa’, songkolo’, bayao, jangang 

ni tunu mingka tena na ti’no’, sigang pa’rappo.
13

 

 

Artinya: 

 

Terlebih dahulu, kita membuat rakit untuk diisi dengan sesaji yang akan 

dipersembahkan dan di bawa ke sungai. Kita dibantu oleh masyarakat 

setempat. Isi dari rakit tersebut ada lammang bungasa’, telur, ayam 

setengah masak, dan pa’rappo.  

 

Untuk melaksanakan acara appasorong, terlebih dahulu pinati membuat 

rakit yang akan digunakan sebagai wadah untuk sesaji nanti. Rakit tersebut 

berbentuk sebuah rumah yang terbuat dari batang pisang dan bambu. Pinati 

dibantu oleh masyarakat dalam proses pembuatan rakit ini. Dari tahun ke tahun, 

ukuran rakit yang dibuat ukurannya semakin kecil, karena kurangnya masyarakat 

yang datang membuat karena masing-masing sibuk juga dengan urusan di 

                                                           
13

Dg. Bau’ (61 tahun), Pinati, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan, 4 Desember 2021. 
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rumahnya. Ada beberapa sesajian yang disimpan diatas rakit, yaitu lammang 

bungasa’, telur ayam mentah, ayam bakar setengah masak, dan pa’rappo (daun 

sirih, pa’leo (kapur), dan buah pinang). 

 

 
Gambar 9 

Pa’rappo (daun sirih, pa’leo’ (kapur) dan buah pinang) 

 

Rakit yang telah diisi dengan sesaji-sesaji tadi akan dibawa ke Sungai 

Lantang tempat dilaksanakannya appasorong dengan disaksikan oleh sebahagian 

besar penduduk Desa Lantang maupun yang berasal dari luar Desa Lantang. 

Acara appasorong ini dilakukan sebagai persembahan kepada patanna lantang 

yaitu Buaya penghuni sungai tersebut yang masyarakat meyakini bahwa ada 

makhluk lain dibawah air. Pinatilah yang malakukan acara appasorong ini, rakit 

yang telah isi tadi diletakkan di pinggir sungai kemudian pinati mendorong ke 

dalam air dengan membacakan sesuatu tetapi hanya pinati yang tau bacaan 

tersebut, orang lain tidak ada yang mengetahuinya. 
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Gambar 10 

Appasorong (Mendorong) 

Mendorong rakit yang berisi lammang bungasa’, telur ayam mentah, ayam 

bakar setengah masak, dan pa’rappo (daun sirih, pa’leo’ (kapur), dan buah 

pinang). 

 

Setelah acara appasorong selesai, masyarakat bisa mandi dengan senang 

hati tanpa harus takut sedikitpun terhadap penjaga sungai tersebut, atau jika tidak 

ingin mandi sekiranya membasuh tangan mereka dengan air sungai tersebut.  

 

D. Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Ritual A’lammang  

Setelah mengadakan wawancara dengan masyarakat Desa Lantang, 

persepsi atau tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap tradisi A’lammang ini. 

Mulai dari ada yang masih mempercayai tentang tradisi ini sampai yang 

menganggap bahwa salah satu proses tradisi ini adalah suatu perbuatan yang 

salah. Salah satu tanggapan dari Pak Sapiong selaku staf Kecamatan 

Polongbangkeng mengatakan: 

A’lammang adalah suatu pesta adat yang dilaksanakan satu kali satu tahun, 

meskipun di Lantang orang memanen padi sampai tiga kali, tetapi hanya 

satu kali perayaan A’lammang ini dilaksanakan yaitu pada panen pertama 

bulan Mei pada hari Jum’at. Banyak yang mengira, bahwa tradisi ini 

adalah sebuah kemusyrikan, tetapi bagi saya tradisi ini dilaksanakan 
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sebagai suatu tanda kesyukuran akan hasil panen yang diperoleh 

masyarakat.
14

 

 

Menurut Pak Sapiong, tradisi A’lammang ini adalah tradisi yang semata-

semata hanya untuk sebuah tanda rasa syukur masyarakat Desa Lantang terhadap 

hasil panen padi yang melimpah setiap tahunnya, bukan sesuatu yang mengarah 

pada kemusyrikan. Banyaknya pendapat diluar sana yang mengatakan bahwa 

tradisi ini mengarah kepada kemusyrikan karena adanya ritual-ritual yang diluar 

dari ajaran agama Islam, yaitu appasorong (memberi makan kepada makhluk 

penjaga sungai Lantang), percaya kepada mahkluk lain selain kepada Allah swt. 

Tetapi itu hanya untuk orang yang percaya akan hal itu.  

Menurut Dg. Bau’ selaku pinati tradisi A’lammang, jika kita tidak 

melaksanakan tradisi ini, maka akan menimbulkan malapetaka, seperti gagal 

panen dan terkena penyakit bagi masyarakat yang memercayainya. “Punna tena 

ni gaukangi anne tradisi a, biasa na tabaki garring, tenaja na se’re kampong, iya 

tonji anjo tappaka ri acara a’lammanga anne”.
15

 Arti dari perkataan Dg. Bau’ 

yaitu, jika tradisi ini tidak dilaksanakan, biasanya kita akan terkena penyakit, tidak 

semua satu kampung, tetapi bagi mereka yang percaya terhadap tradisi 

a’lammang ini. 

Pendapat lain dari Dg. Rannu mengatakan: 

Punna nakke ngerang injapa’ bungasa anjo la ni sareyangi rawaya ri 

je’ne’, ka ku hargai anjo niyaka rawa ri binangaya, ka napacinikang 

mentongki kana niyaki. Apa ta kukana kammanjo, ka le’baki se’re wattu 

punna tena kusalah pangngu’rangi 5 taung ri olo. Anjo caritanna niya’ 

tau  lantang attinja’, nakana punna kulle tonga ammalli oto ku 
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 Sapiong (55 tahun), Staf Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Wawancara, di Desa 

Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, 13 Desember 2021. 
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Dg. Bau’ (61 tahun), Pinati, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan, 4 Desember 2021. 
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pa’lurangngi lammang otoko anrai’ ri lantang. Mingka niya’ se’re 

wattunna a’lammang tawwa, tena na battuja mae ka berhalangangi, niya’ 

jama-jamanna rawa ri Mangkasara’,jari sopirna ji na suro mange 

ngerang lammang ri lantang. Mingka paski ero’ mange ri lantang 

boncoroki anjo bang otona, tenamo na si’ra ngerang lammang mange. 

Jari wattunna mae je’ne’-je’ne’ anakna ri binanga lantanga, niallei ni 

beso’ naung ri je’neka anakna sigang toa’, anakna anjo pataya oto sigang 

anakna sopirna, tallui sigang je’ne’-je’ne’ mingka iyaji anjo rua ya ni 

alle. Sanna’ sallona ni boyai anjo anak-anakka rawa ri je’ne ka. 

Nipangngalleyangpi ganrang nampa ni pamumbai naik battu ri je’neka 

mingka tena mo nyawana. Iyami anjo nakke sa’genna kamma-kamma 

anne tappaka’ kana niya’ mentongi anjo rawa ri je’neka.
16

 

 

Artinya: 

 

Saya masih membawa bungasa’ yang akan dipersembahkan kepada 

sesuatu yang ada di bawah air, karena saya menghargai sesuatu yang ada 

di dalam air, dia memang memperlihatkan bahwa dia memang ada. Saya 

mengatakan seperti itu karena, suatu hari kalau saya tidak salah ingat 5 

tahun yang lalu. Ceritanya ada masyarakat Lantang yang berjanji,dia 

berkata jika saya bisa membeli mobil, saya akan menggunakan mobil saya 

untuk membawa lemang ke Lantang. Tetapi ada satu waktu pelaksanaan 

A’lammang dia berhalangan hadir karena ada pekerjaan mendadak di 

Makassar, jadi dia menyuruh supirnya untuk membawa lemang ke 

Lantang. Tetapi ketika dia ingin ke Lantang ban mobilnya bocor dan dia 

tidak sempat datang ke Lantang untuk membawa lemang. Jadi, suatu 

waktu anaknya mandi-mandi di Sungai Lantang, dia ditarik oleh sesuatu 

yang ada dibawah air, anak yang punya mobil dan anak supir tersebut. 

Mereka mandi-mandi bertiga tetapi hanya mereka berdua yang diambil. 

Proses pencarian anak-anak itu sangat lama, di datangkanlah orang untung 

menabuh gendang, dan akhirnya anak-anak itu di keluarkan dari air tetapi 

sudah tidak bernyawa. Itulah sebabnya sampai sekarang saya 

mempercayai bahwa memang ada sesuatu di bawah air. 

 

Hj. Nassa’ juga mengatakan pendapat yang sama seperti diatas, bahwa 

dulu sekitar 5 tahun yang lalu memang ada kejadian seperti itu, orang yang 

berjanji ingin membawa lemang ke Lantang jika do’anya terkabul tetapi dia 

ingkar kepada janjinya sendiri, dan akhirnya anaknyalah yang jadi korban di 

Sungai Lantang itu. Hal itulah yang membuat sebagian masyarakat Desa Lantang 
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 Dg. Rannu (93 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 10 Desember 2021. 
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begitu mempercayai tentang tradisi ini. Meskipun ada juga masyarakat yang tidak 

percaya tentang ngerang bungasa’, seperti yang dikatakan oleh Dg. Memang 

selaku tokoh masyarakat: 

Karena ini adalah ketentuan dari pemerintah Desa Lantang, meskipun 

tidak diwajibkan tetapi sebagai masyarakat yang baik, taat kepada aturan 

yang ada, jadi saya juga membuat lemang, semata-mata hanya untuk ikut 

serta memeriahkan acara ini bukan untuk menyembah atau mempercayai 

sesuatu selain kepada Allah swt. Dulu saya juga ngerang bungasa’ ke 

Pinati, tetapi seiring berkembangnya zaman saya berfikir mengapa saya 

melakukan sesuatu yang kurang masuk akal, yaitu percaya kepada sesuatu 

selain kepada Allah swt. Orang yang melakukan itu (ngerang bungasa’) 

adalah orang-orang dulu yang masih sangat mempercayai tentang tradisi 

serta ritual-ritual yang ada. Kepercayaan masyarakat di sini ialah jika tidak 

melaksanakannya kita akan mendapatkan musibah, tetapi Alhamdulillah 

sampai saat ini saya masih baik-baik saja tanpa ngerang bungasa’ ke 

Pinati. Saya juga ikut serta dalam tradisi A’lammang ini karena merasa 

tidak enak jika ada tamu kerabat atau keluarga yang datang berkunjung 

dan tidak disuguhi apa-apa. Jadi sebagai masyarakat yang baik, yang taat 

kepada aturan pemerintahan Desa Lantang meskipun tidak unsur 

pemaksaan saya membuat lemang untuk menghargai peraturan masyarakat 

setempat.
17

 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Dg. Bau’ selaku pianti tradisi A’lammang 

yakni: 

Anne tradisi ya ku niakkangi semata-mata mange ri karaeng Allah ta’ala, 

ka iya tonji ampa’jari anne apa-apaya, contohna mi anne anjo anu 

sayanga. Ka katte sebagai rupa tau singkamma jaki sigang iya, para-para 

ero’jaki angnganre, ka punna tena ni sarei pastikodi tongi nakasiya’
18

. 

 

Artinya:  

Tradisi ini saya niatkan semata-mata kepada Allah swt, karena Dia-lah 

yang menjadikan semuanya, contohnya mahkluk ini juga. Karena kita 

sebagai manusia sama seperti dia, sama-sama membutuhkan makanan, jika 

tidak diberi juga makan maka dia juga merasa tidak dikasihani. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Dg. Serang yakni: 

Saya sebagai tokoh agama hanya mau meluruskan, jangan kita mempunyai 

paham bahwa kalau kita tidak bikin lemang kita akan tersesat, karena 

                                                           
17

 Dg. Memang (34 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbnagkeng Selatan, 10 Desember 2021. 
18

 Dg. Bau’ (61 tahun), Pinati, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 4 Desember 2021. 



65 
 

pemahaman orang dulu seperti itu. Tapi saya pesankan, janganlah kita mau 

kafir karena lemang, meskipun seperti itu, ada yang mau mendengar dan 

mengikuti arahan dari pinati tersebut. Sebenarnya sampai sekarang saya 

tidak percaya bahwa ada kekuatan lain selain dari Allah swt, namun 

kenyataannya pernah terjadi. Suatu hari pemerintah Desa Lantang mau 

menahan/menunda waktu, tetapi masyarakat tidak mau. Maka datanglah 

om saya dari Kalimatan mengatakan saya sering didatangi oleh nenek 

moyang kita, dia mengatakan kenapa A’lammang ini ditunda-tunda, dan 

mengatakan ingin mengambil 2 orang, awalnya saya tidak percaya apa 

yang dia katakana tetapikenyataanya memang terjadi, sekitar 5 tahun yang 

lalu. Tetapi walaupun seperti itu, saya tetap hanya percaya kepada Allah 

swt sebagai satu-satunya yang menciptakan dan meniadakan.
19

 

 

Pendapat Dg. Serang selaku tokoh agama di Desa Lantang sama dengan 

pendapat Dg. Rannu dan Hj. Nassa’, bahwa dulu sekitar 5 tahun yang lalu ada dua 

orang diantara tiga anak yang sedang mandi-mandi di Sungai Lantang. Menurut 

kepercayaan masyarakat Desa Lantang anak ini diambil oleh patanna Lantang 

yaitu seekor buaya, dan setelah ditemukan dua anak ini sudah tidak bernyawa. 

Perbedaan pendapat mereka yaitu, Dg. Rannu dan Hj. Nassa mengatakan dua 

orang anak ini di ambil oleh patanna lantang karena orang tua mereka tidak 

memenuhi janji atau nazar mereka, sedangkan Dg. Serang mengatakan bahwa dua 

orang anak ini diambil karena masyarakat Desa Lantang menunda-nunda 

pelaksanaan tradisi A’lammang dan om dari Dg. Serang ini bermimpi bahwa 

nenek moyang mereka ingin mengambil dua orang dan mimpi itu memang terjadi.  

Dg. Serang juga mengatakan: 

Saya hanya ingin meluruskan, tradisi yang ada di Desa Lantang tidak ada 

hubungannya dengan Allah swt, yang saya tau perayaan kepada Allah swt 

hanyalah bulan ramadhan dan haji. Kalaupun ada yang lain, berarti kami 

hanya ingin menghargai pendapat dari orang lain.
20

 

 

                                                           
19

 Dg. Serang (49 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 4 Desember 2021. 
20

Dg. Serang (49 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, di Desa Lantang, Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, 4 Desember 2021. 



66 
 

Banyaknya persepsi atau tanggapan masyarakat Desa Lantang tentang 

tradisi A’lammang dapat disimpulkan bahwa kepercayaan ini adalah kepercayaan 

turun-temurun, yang mana sebagian besar masyarakat masih mempercayai tradisi 

serta ritual-ritualnya dan ada juga yang sudah tidak percaya tentang ritual tradisi 

ini. Masyarakat Desa Lantang mempercayai adanya makhluk lain di Sungai 

Lantang yaitu buaya, tetapi tidak semua masyarakat percaya dan ikut serta tentang 

pemberian sesaji kepada makhluk penjaga sungai tersebut karena menganggap itu 

adalah hal yang tidak masuk akal dan menjurus kepada kemusyrikan.  

Ada hal yang tidak masuk akal seperti yang menyangkut tentang pemberian 

sesaji-sesaji kepada sesuatu yang di anggap masyarakat setempat sebagai penjaga 

Sungai Lantang, masyarakat Desa Lantang harus tau dan paham, bahwa yang 

patut ditakuti hanyalah Allah swt pencipta dari seluruh yang ada di muka bumi 

ini. Dalam pandangan Islam, appasorong ini adalah kesalahan fatal dan sudah 

termasuk perbuatan musyrik karena memberi makan makhluk lain, tetapi pinati 

mengatakan bahwa pembacaan mantra sudah disertai dengan membawa nama 

Allah swt di dalamnya.   

Banyaknya masyarakat yang masih ikut serta dengan ritual-ritual tradisi 

A’lammang ini tidak menjadikannya sebagai bentuk pertentangan yang dapat 

memecah belahkan kerukunan masyarakat, ini hanya persoalan perbedaan 

pemahaman. Masyarakat masih tetap menjaga kerukunan mereka, tetap saling 

menghargai kepercayaan dan pendapat satu sama lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di 

lapangan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Asal usul dari tradisi ritual syukuran pasca-panen di Sungai Lantang 

bermula dari keberadaan sungai yang tidak pernah kering airnya, baik 

pada musim hujan maupun musim kemarau, maka orang di desa tersebut 

memberi nama sungai lantanga (dalam). Orang-orang di Desa Lantang 

meyakini bahwa di sungai tersebut berdiam seekor buaya yang disebut 

sebagai makhluk penjaga sungai tersebut. Tradisi A’lammang  adalah 

kepercayaan masyarakat di Desa Lantang dari dulu sampai sekarang, dari 

nenek moyang mereka yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun, 

akan tetapi tidak ada yang mengetahui pasti bagaimana awal dan kapan 

mulanya tradisi ini dilaksanakan karena banyaknya pendapat dari 

masyarakat Desa Lantang. Tradisi A’lammang sudah ada sejak lama, 

sebelum Islam masuk tradisi ini sudah ada di Desa Lantang. Setelah 

datangnya Islam tradisi ini masih tetap dilaksanakan dan dipertahankan 

oleh masyarakat di sana dan sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat 

Islam, seperti pembacaan Al-fatihah sebagai pengganti mantranya dan 

dapat diketahui bahwa unsur-unsur Islam mulai menyatu dengan budaya 

lokal karena sudah ada bacaan-bacaan yang mengandung unsur keIslaman 

di dalamnya. Oleh karena itu, masyarakat Desa Lantang sampai sekarang 
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masih melaksanakan tradisi tersebut, karena diniatkan semata-mata karena 

Allah swt sebagai bentuk rasa syukur kepada hasil panen padi yang 

melimpah.  

2. Adapun beberapa rangkaian dalam prosesi pelaksanaan tradisi A’lammang 

ini yaitu: Angngalle bulo (mengambil bambu), proses awal dari tradisi ini, 

yaitu mengambil bambu yang nantinya akan digunakan untuk mengisi 

beras ketan, baik yang dikukus maupun yang tidak dikukus. Ammone 

(mengisi), proses kedua dari tradisi ini, yaitu mengisi bambu yang telah 

dibersihkan dan dilapisi daun pisang dengan beras ketan yang sudah 

dikukus maupun yang tidak dikukus. Attunu (membakar), proses ketiga 

dari tradisi ini, yaitu membakar potongan-potongan bambu yang telah diisi 

beras ketan yang sudah dikukus maupun yang yang tidak dikukus. 

Anngerang bungasa’ (membawa lemang yang pertama kali dibuat), proses 

keempat dari tradisi ini yaitu membawa lemang yang pertama kali dibuat 

ke rumah pinati yang nantinya akan di bawa ke Sungai Lantang sebagai 

sesaji, satu kepala keluarga membawa satu lemang, tetapi sekarang sudah 

banyak sudah tidak membawa bungasa’ ke rumah pinati karena dinilai 

perbuatan yang tidak baik. Appasorong (mendorong), proses terakhir dari 

tradisi ini, yaitu mendorong rakit-rakit yang terlebih dahulu dibuat oleh 

pinati dibantu oleh masyarakat, yang isi rakit itu ada lammang bungasa’, 

songkolo’, satu butir telur ayam mentah, satu ekor ayam bakar setengah 

masak, dan pa’rappo (daun sirih, pa’leo (kapur), dan buah pinang), 

kemudian di dorong ke tengah-tengah Sungai Lantang. 
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3. Persepsi atau tanggapan masyarakat tentang tradisi A’lammang ini 

mempunyai dua sudut pandang, ada yang masih mempercayai tentang 

tradisi ritual ini seperti membawa bungasa’ ke rumah pinati sebagai sesaji 

ke sungai Lantang untuk diberikan kepada patanna Lantang dan ada juga 

yang sudah tidak percaya, sudah tidak membawa bungasa’ seiring 

berjalannya waktu, karena menganggap bahwa yang patut di takuti adalah 

hanya Allah swt pencipta dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat bisa mengetahui bagaimana 

asal-usul dari tradisi A’lammang tersebut. 

2. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada Tokoh Agama agar 

memberikan pencerahan kepada pelaku tradisi A’lammang agar tidak salah 

dalam memahami sesuatu. 

3. Bagi masyarakat yang ingin melakukan tradisi A’lammang tuntunan harus 

dengan ajaran Islam agar tidak ada unsur kemusyrikan dalam melakukan 

ritual tersebut. 
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DAFTAR INFORMAN 

 

No. Nama Jenis kelamin Umur Pekerjaan 

1. Sapiong Laki-laki 55 tahun Staf Kecamatan 

Polongbangkeng 

Selatan 

2. Mustari Laki-laki 63 tahun Sekretaris Desa 

Lantang 

3. Dg. Bau’ Perempuan 61 tahun Pinati 

4. Dg. Rannu Perempuan 93 tahun Ibu Rumah 

Tangga 

5. Hj. Nassa Laki-laki 66 tahun Tokoh 

Agama/Petani 

6. Dg. Serang Laki-laki 49 tahun Tokoh Agama 

7. Dg. Memang Perempuan 36 tahun Petani 

8. Nurlia Perempuan 45 tahun Petani 
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DOKUMENTASI 

Gambar 10 

 

 

 
Sungai Lantang (tempat dilaksanakannya Appasorong) 
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Gambar 11 

 

 
Wawancara bersama Bapak Sapiong (Staf Kec. Polongbangkeng Selatan) 
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Gambar 12 

 

 
Wawancara bersama Bapak Mustari (Sekretaris Desa Lantang) 

 



78 
 

Gambar 13 

 
Wawancara bersama Dg. Bau’ (Pinati Tradisi A’lammang) 

 

Gambar 14 

 
Wawancara bersama Ibu Dg. Rannu (Tokoh Masyarakat) 
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Gambar 15 

 

 
Wawancara bersama Bapak Dg. Serang (Tokoh Agama) 
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Gambar 16 

 

 
Wawancara bersama Ibu Dg. Memang (Tokoh Masyarakat) 
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Gambar 17 

 
Wawancara bersama Bapak Hj. Nassa (Tokoh Agama) 

Gambar 18 

 
Wawancara bersama Ibu Nurlia (Tokoh Masyarakat) 
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