
 

MAKNA SIMBOLIK TRADISI AMMACA PATINGALLA’ 

DI DESA JONJO KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA 

(PERSPEKTIF SEMIOTIKA ROLAND BARTHES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama 

(S.Ag) Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

RAHMAWATI 

NIM: 30100118087 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 

 



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Rahmawati 

NIM  :  30100118087 

Tempat/Tgl. Lahir :  Laloasa, 22 Maret 2001 

Jurusan/Prodi/ :  Aqidah dan Filsafat Islam 

Fakultas/Program :  Ushuluddin Dan Filsafat  

Judul : Makna Simbolik Tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa 

Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa (Perspektif 

Semiotika Roland Barthes).  

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka saya siap 

menanggung segala resikonya. 

Demikian pernyataan ini dibuat, dengan penuh kesadaran sebagai bentuk 

tanggung jawab formal untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Gowa, 22 Agustus 2022 

                                                                                            

Penyusun, 

 

 

 

   RAHMAWATI 

30100118087 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

﷽ 

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Swt. Tuhan semesta alam 

yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Makna Simbolik Tradisi Ammaca 

Patingalla’ Di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa (Perspektif 

Semiotika Roland Barthes). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta kerabat, sahabat dan 

para pengikutnya, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia sehungga 

tunduk terhadap ajaran yang dibawanya. 

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat sebagai tugas 

akhir dalam menyelesaikan Sarjana Agama (S.Ag) jurusan Aqidah dan Filsafat 

Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Dalam penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah, terdapat banyak 

kendala-kendala yang dialami oleh peneliti namun semua kendala tersebut 

mempunyai hikmah dan dapat dijadikan sebuah pelajaran bahwa segala sesuatu 

yang dikerjakan dengan sabar akan membuahkan hasil yang baik kedepannya. 

Dan alhamdulilllah, berkat bimbingan, dukungan, dorongan, serta motivasi dari 

beberapa pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaaimana 

mestinya. 

Maka dari itu, peneliti mengucapkan banyak terimkasih yang tak terhingga 

kepada orangtua penulis, Ayahanda Rusli dan Ibunda tercinta Rosma, yang selalu 

memberikan dukungan serta doa terbaik untuk peneliti. Semoga Allah swt 

melimpahkan ridho-Nya dan kasih-Nya kepada keduanya, sebagaimana telah 

membesarkan, mendidik, dan menyekolahkan penulis. Terimakasih yang sebesar-

besarnya penulis ucapkan kepada: 



 
 

v 
 

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A., Ph. d selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar beserta wakil rektor I, II, III, IV atas segala 

fasilitas yang telah diberikan dikampus peradabaan tercinta. 

2. Dr. Muhsin, M.Th.I. Selaku dekan fakultas Ushuluddin dan filsafat serta 

wakil dekan I Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag., wakil dekan II Dr. Hj. 

Darmawati H, M.Hi., dan wakil dekan III Dr. Abdullah Thalib, S.Ag., 

M.Ag. yang juga selaku dosen Aqidah dan Filsafat Islam atas segala 

fasilitas yang telah diberikan pada perkuliahan. 

3. Dr. Muhaemin, M.Th.I., M.Ed  dan bapak Muh. Abdi Goncing, M.Phil., 

selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan aqiadah dan filsafat islam 

universitas islam negeri alauddin Makassar yang telah banyak membantu 

serta memudahkan pengurusan penulis. 

4. Dr. Ibrahim, M.pd dan Dr. Hj. Darmawati H, M.Hi. selaku dosen 

pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, serta memberikan 

bimbingan, arahan, motivasi, serta semangat sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dr. A. Nurbaethy, M.A dan Dr. Astrid Veranita Indah, M.phil. yang 

merupakan dosen penguji I dan II yang telah memberikan saran serta 

masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Dra. Akilah Mahmud, M.Pd., yang merupakan dosen pembimbing 

akademik atas bantuan dan dukungannya kepada penulis. 

7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan, ilmu 

pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat. 

8. Kepada bidang akademik, seluruh staf dan pegawai fakultas ushuluddin 

dan filsafat beserta jajarannya yang senantiasa membantu serta 



 

vi 
 

memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus segala keperluan 

penulis. 

9. Pemerintah dan Masyarakat Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten 

Gowa yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan 

penelitian di desa Jonjo serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Dg Rasid, Dg Suriati, Dg Sawala, Dg Tintang selaku nenek penulis serta 

seluruh keluarga yang selalu Memberikan sumbangsi berupa materi, doa, 

semangat serta dukungan kepada penulis. 

11. Teman-teman angkatan 2018, beserta para senior prodi aqidah dan filsafat 

islam, terkhusus kelas AFI 3 serta sahabat seperjuangan Sriwahyuni, 

Nurasyah Lutfiah, Fatimah Azzahra ayu dan Nur isda wanti yang selalu 

ada di saat penulis membutuhkan bantuan, semangat dan dukungan dari 

awal perkuliahan hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-Teman KKN angkatan 66 UIN Alauddin Makassar di Desa 

Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Teman serumah selama 

45 hari yang sampai saat ini masih saling menyambung silaturahmi dan 

saling menyemangati dalam menyelesaikan tugas akhir, salah satunya 

skripsi penulis. 

13. Sahabat-sahabat surga di kampung tercinta terkhusus Asmia, Wahdania, 

Ledi, Riska, Yuliana, Riswana. yang sudah meluangkan waktunya untuk 

memberikan semangat dan dukungan yang tak terhingga, selalu 

memberikan ruang untuk penulis bercerita keluh kesah, suka duka selama 

penulis mengerjakan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu penulis berharap 



 
 

vii 
 

kepada para pembaca untuk memberikan masukan serta saran untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan bagi para pembaca. Akhir kata semoga Allah swt melindungi 

dan memberikan kesalamatan juga imbalan yang setimpal kepada semua pihak 

yang telah mebantu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

Gowa, 22 Agusus 2022 

    Penyusun, 

 

 

 

  RAHMAWATI 

NIM: 30100118087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

DAFTAR ISI 

SAMPUL    

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.........................................................ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................. iii  ..........................................................................................................................................................................................................................                

KATA PENGANTAR .................................................................................... iv 

DAFTAR ISI .................................................................................................. viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................................... x 

ABSTRAK  ................................................................................................. xviii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ................................................... 7 

C. Rumusan Masalah ................................................................................ 10 

D. Kajian Pustaka ...................................................................................... 10 

E. Tujuan dan Kegunaan .......................................................................... 11 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ................................................................... 13 

A. Riwayat Hidup Roland Barthes ............................................................ 13 

B. Perkembangan Teori Roland Barthes................................................... 15 

C. Pemikiran Roland Barthes ................................................................... 17 

D. Karya-Karya Roland Barthes ............................................................... 21 

E. Makna ................................................................................................... 22 

F. Tradisi Ammaca Patingalla’ ................................................................ 23 

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 24 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .................................................................. 24 

B. Pendekatan penelitian  .......................................................................... 25   

C. Informan Dan Sumber data  ................................................................. 25 

D. Metode pengumpulan data ................................................................... 26 



 
 

ix 
 

E. Instrumen penelitian ............................................................................. 27 

F. Teknik pengolahan Analisis Data ........................................................ 28 

G. Pengujian dan keabsahan data .............................................................. 29 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 30 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................... 30 

B. Latar belakang munculnya tradisi Ammaca Patingalla’ Di Desa Jonjo, 

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa .................................................... 43 

C. Proses pelaksanaan tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan 

Parigi, Kabupaten Gowa ...................................................................... 47 

D. Makna simbolik denotasi dan konotasi pada benda-benda yang digunakan 

dalam tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, 

Kabupaten Gowa .................................................................................. 53 

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 61 

A. Kesimpulan .......................................................................................... 61 

B. Implikasi ............................................................................................... 63 

DAFTAR PUSAKA ........................................................................................ 64 

LAMPIRAN .................................................................................................... 66 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ 74 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Translitersi Arab-Latin  

1. Konsonan 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat di bawah ini:  

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 diatas) ث

 Jim Je Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ذ

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik ظ
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dibawah) 

 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

ٌ Ya Y Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 اََ
fatḥah 

A A 

 Kasrah اَِ
I I 
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 ا
ḍammah 

U U 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 يْاََ
fatḥah dan ya 

Ai a dan i 

اْو ََ  
fatḥah dan wau 

Au a dan u 

 Contoh: 

 kaifa :كْيفَ 

 haula :ھْىَل 

3. Maddah 

 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

ياتَ  ََ : māta 

 ً رَي ََ : ramā 

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

... 

ا ََ /... 

َََ  

 ي

fatḥah dan 

alif atau ya 
Ā 

a dan garis 

di atas 

ای َِ  
Kasrah dan 

ya 
Ī 

i dan garis di 

atas 

او َُ  
ḍammah 

dan wau 
Ū 

u dan garis 

di atas 
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4. Ta marbūṭah 

Transliterasinya untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup 

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

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

دْيَُةُانفَاضَِهةُ ًِ  al-ma :انَ

ًُة  al- ḥikmah :انحِْكَ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Transliterasi Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ََّ  ), dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

Contoh:  

: najjainā ٍَََّدْي ََ 

ك  al- ḥaqq :انحَُّ

ح  al- ḥaj :انحَُّ

ََُ  Nu’’ima :َِّعَىُ

Jika huruf ي ber-tasydīd diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

Kasrah (ای َّ ,), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 
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 Contoh: 

َََ ىهّعِ   : Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabī (Bukan ‘Arabiyy atau ‘araby) : عَرِبًّ„  

6. Kata Sandang 

 Kata sandangdalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(aliflamma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Katasandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

 Contoh: 

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

 al- zalzalah :انسْنسََنةُ 

  al- falsafah :انفَْهسََفةُ 

 al- bilādu :انبِلادََُ 

7. Hamzah 

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

yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif. 

 Contoh:  

 ٌ تأيُُرْوَ ََ : ta’murūna 

ُْىُء    ’al-nau :انَ

 umirtu  :أيِْرُت 
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8.  Penelitian Kata Arab yang Lazimdigunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

 Contoh: 

 FīẒilāl al-Qur’ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

 Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah ( َالله ) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

 Contoh: 

ََِ دْيُُا اللَِ    dīnullāh َِباَاَالل َِ billāh  

 Adapun ta marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, 

ditransliterasi denganhuruf [t]. 

 Contoh:  

ةا اللَِ  ًِ فْيرَْحَ ًِ ھْ َُ : humfīraḥmatillāh 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (AllCaps), xiii 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital 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 capital 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 

capital (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 lallażībi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl  

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. 

Contohnya: 
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Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

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

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

Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Rahmawati   

Nim                 : 30100118087 

Judul Skripsi : Makna Simbolik Tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, 

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa (Perspektif Semiotika 

Roland Barthes). 

   
 Skripsi ini membahas tentang Makna simbolik tradisi Ammaca Patingalla’ 
di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa (Perspektif Semiotika Roland 
Barthes). Mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana latar 
belakang munculnya tradisi Ammaca Patingalla’ Di Desa Jonjo, Kecamatan 
Parigi, Kabupaten Gowa, 2) Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Ammaca 
Patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, 3) Bagaimana 
makna simbolik denotasi dan konotasi pada benda-benda yang digunakan pada 
pelaksanaan tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, 
Kabupaten Gowa (Perspektif Semiotika Roland Barthes). Penelitian ini adalah 
penelitian lapangan dan pustaka dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan 
menggunakan pendekatan Filosofis dan pendekatan Fenomenologi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) latar belakang munculnya 
tradisi Ammaca patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa 
dilatar belakangngi sebagai bentuk rasa syukur atas terselesaikannya pembajakan 
sawah oleh para petani tanpa adanya hambatan, dan terselesaikan dengan baik, 
selain itu pelaksanaan tradisi Ammaca patingalla’ ini dilaksanakan agar para 
petani tidak merasakan pegal-pegal setelah mengerjakan sawah. (2) Prosesi tradisi 
Ammaca patingalla’ pinati menentukan hari baik untuk pelaksanaan tradisi, 
menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan, prosesi pelaksanaan tradisi 
Ammaca patingalla’, yang pertama pemanjatan doa, kedua menaburkan beras dan 
ketiga a’bissa lombu atau membersihkan diri (3) Makna simbolik pada benda-
benda yang digunakan dalam tradisi ammaca patingalla’ pertama makna denotasi 
Rappo atau buah pinang sebagai campuran dalam menyirih, makna konotasinya 
agar buah padi yang lahir tahun itu sebesar buah pinang. Kedua, makna denotasi 
leko’ sebagai benda berupa daun yang digunakan untuk menyirih makna 
konotasinya sebagai simbol kesejahteraan dan ketentraman. Ketiga makna 
denotasi Ja’jakkan sebagai tempat berisikan beras, lilin dan uang seserahan, 
makna konotasinya bermakna terang memberikan ketenangan. Keempat Loyang 
atau pa’dingin makna denotasi alat untuk meletakkan sebuah sajian, makna 
konotasinya sebagai alat untuk meletakkan makanan yang akan dimantrakan oleh 
pinati juga sebagai sebuah penghormatan. Kelima makna denotasi air putih, air 
yang akan di minum setelah melaksanakan tradisi, makna konotasi air sebagai 
simbol dari kebersihan dan kehidupan. Keenam makna denotasi Dupa sebagai 
sarana permohonan waktu mengucapkan doa atau mantra, makna konotasi dengan 
membakar kemenyan saat mengucapkan doa akan lebih khusyuk. Ketujuh Pa’leo’ 
makna denotasinya bahan yang di pakai ketika pelaksanaan tradisi, makna 
konotasinya berbaur dan menyatu. Delapan makna denotasi buah pisang, buah 
yang di siapkan pada tradisi makna konotasinya mempunyai makna tentang 
kemanisan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Sembilan Kue-kue dan 
makanan tradisional makna denotasi sebagai makanan yang diperoleh dari 
budidaya yang memiliki banyak rasa, sedangkan makna konotasinya kue dan 
makanan tersebut sebagai pelengkap Tradisi ammaca patingalla’. 
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Implikasi dari penelitian ini yakni mempunyai nilai-nilai positif yang dapat 
di ambil pada tradisi ammaca patingalla', salah satunya adalah sikap saling 
menghormati dan menghargai, tidak membeda-bedakan strata sosial yang ada di 
dalam masyarakat Desa Jonjo. Adanya tradisi Ammaca Patingalla' pada zaman 
sekarang membuktikan bahwa tradisi ini sudah sangat di terima oleh masyarakat 
setempat karena pelaksanaan tradisi masih tetap terlestarikan hingga sekarang. 
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BAB I

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Budaya lokal di Sulawesi Selatan yang hingga saat ini masih bertahan 

adalah warisan dari para leluhur yang sudah sejak lama ada di dalam kehidupan 

masyarakat. Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang terkenal memiliki 

banyak bentuk keberagaman mulai dari kebudayaan, tradisi, maupun upacara-

upacara ritual. Karena keberagaman inilah yang membuat provinsi Sulawesi 

Selatan dikenal sebagai bangsa yang memiliki banyak tradisi dan ritual-ritual 

didalamnya membuat para budayawan tertarik untuk mengkaji tradisi-tradisi 

tersebut. Namun masih banyak tradisi yang sama sekali belum diketahui oleh para 

budayawan. Salah satu budayawan yang mengkaji dan menjelaskan fenomena 

budaya dalam konteks masyarakat Makassar adalah Prof. Rahman Rahim 

(Budayawan Sulawesi Selatan) yang membahas tentang perspektif nilai-nilai 

utama kebudayaan Bugis Makassar.  

Keragaman budaya yang dimiliki inilah yang harus tetap di jaga serta di 

lestarikan secara turun-temurun. Keberagaman budaya inilah yang akan menjadi 

kekayaan yang di miliki oleh Sulawesi Selatan yang telah menjadi awal 

peningkatan dan perkembangan budaya. Hanya masyarakat lah yang berbudaya, 

menjadi wujud dari sebuah proses inovatif dan produktivitas di dalam merabah 

serta menjalankan tugas kekhalifahan di dunia ini.
1
 

Salah satu bentuk kebesaran Allah Swt yaitu dalam penciptaan manusia 

dari berbagai bangsa dan suku sehingga terdapat keanekaragamaan budaya di 

dalam lingkup manusia. 

Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah Q.S Al- Hujurat: 49/13: 

                                                           
1 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 72. 
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َذَكَرٍَ ٍْ َيِّ كُىْ ُٰ َخَهمَْ َاََِّا َانَُّاشُ ََِيٰٰٓايَُّهاَ
َاّللٰ ُْدَ َعِ َاكَْرَيَكُىْ ٌَّ َاِ َنتِعََارَفىُْاَۚ لبَاَۤى ِمَ َوَّ َشُعُىْباً كُىْ ُٰ َْثًَٰوَخَعَهْ اُ وَّ

ََعَهيِْىٌَخَبيِْرٌَ َاّللٰ ٌَّ َ﴾٣١﴿َاتَْمٰىكُىَْۗاِ
 
Terjemahnya: 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Mahateliti.”
2
  

 

Berbicara mengenai keberagaman budaya, Sulawesi-Selatan sendiri adalah 

daerah yang di dalam nya terdapat banyak macam kebudayaan dan tradisi. 

Beragam kebudayaan dan etnis-etnis  dan tradisi tersebut memiliki persamaan 

wujud, bentuk, dan pola walaupun adanya suatu perbedaan yang tidak dapat di 

pungkiri.
3
 Masyarakat yang memiliki banyak keberagaman seperti pada daerah 

Sulawesi Selatan tentunya mempunyai adat istiadat dan juga kebiasaan yang 

berbeda-beda. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman pun mulai 

menyentuh dan memengaruhi masyarakat seperti perkembangan pada bidang 

teknologi modern yang mulai banyak membawa pengaruh terhadap manusia.  

Kebudayaan maupun adat kebiasaan yang sampai saat ini tetap di jaga dan 

terlestarikan pada masyarakat yang masih lokal terkhusus pada masyarakat yang 

tinggal dipedesaan. Tentunya, ada perbedaan-perbedaan budaya pada suatu 

masyarakat yang tinggal di desa dan budaya pada masyarakat yang tinggal di kota. 

Salah satu perbedaannnya karena masyarakat yang tinggal di desa masih bersifat 

dan lebih menonjol kepada hal yang masih sederhana. Menurut pendapat 

masyarakat yang tinggal di desa bahwa warisan yang telah diwariskan oleh 

                                                           
2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan terjemahannya 

(Cet. III; Bandung: CV Penerbit Di Ponegoro, 2012), h. 845. 
3Abu Hamid, Kebudayaan Bugis, (Makassar: Penertib Bidang Sejarah dan 

Kepurbakalaan, Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan Provinsi Sul-Sel, Tahun 2012), h. 1 
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leluhur dapat memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Berbeda 

dengan sudut pandang masyarakat yang berada di kota, sebagian besar 

masyarakatnya tidak percaya lagi dengan kebiasan-kebiasan tersebut.
4
 

Berbicara mengenai tradisi, pastinya sudah tidak asing lagi bagi suatu 

kelompok masyarakat. Sama seperti halnya tradisi yang terdapat pada kabupaten 

Gowa yang merupakan perpaduan antara kebudayaan leluhur dan juga hasil dari 

perbuatan manusia dari generasi ke generasi. Kabupaten Gowa merupakan 

wilayah yang dimana masyarakat nya hingga saat ini masih tetap menjaga dan 

mempertahankan serta meyakini manfaat dan nilai suatu tradisi didalam 

kehidupan. Tradisi dan kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Gowa ini sangat 

beraneka ragam baik dalam segi pelaksanaanya maupun dari segi keyakinannya. 

Salah satu bentuk adat istiadat yang sampai sekarang ini masih tetap terlaksanakan 

mulai dari leluhur, hingga diwariskan secara turun temurun kepada generasi 

sampai sekarang ini seperti Tradisi ammaca patingalla’.  

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2 :170. 

انَْفيَُْاََعَهيَْهَِاٰباَۤءََاَََۗاوََنََ َُلاَنىُْاَبمَََْتََّبِعَُيَآَٰ
َْسَلََاّللٰ اَ َوَاذَِاَليِْمََنهَىَُُاتَّبِعُىْاَيَآَٰ ٌَ  ىَْكَا

ٌََ لَََيهَْتدَُوْ َشَيْ ـاًَوَّ ٌَ َ﴾٣٧١﴿  اٰباَۤؤُھىَُْلَََيعَْمِهىُْ
 

Terjemahnya:  
“Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang 
kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti 
juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan 
tidak mendapat petunjuk?”

5
 

 

  Tradisi ammaca patingalla’ ini adalah sebuah tradisi yang telah lama 

dilaksanakan, Mengenai kapan pertama kali tradisi tersebut, tidak ada yang tahu 

pasti kapan awal mula tradisi tersebut dilaksanakan, namun tradisi ini telah 

                                                           
4 Nurul Hijrah, Tradisi Accera’ sapi Di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten 

Gowa, skripsi, (Makassar: Universitas islam Negeri Alauddin makassar, 2019), h. 1. 
5
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan terjemahannya 

(Cet. III; Bandung: CV Penerbit Di Ponegoro, 2012), h. 49. 
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dilaksanakan secara turun temurun dan sampai saat ini masih tetap dilaksanakan 

oleh sebagian masyarakat yang berada di Desa Jonjo. Tradisi ini merupakan 

serangkaian ritual yang selalu dijalankan pada setiap masyarakat ketika telah 

selesai dalam mengerjakan sawah/membajak sawah. Pelaksanaan tradisi ini 

merupakan bentuk dan tanda rasa syukur masyarakat kepada Allah Swt atas 

terselesaikannya sawah tersebut. Adapun tujuan lain dari pelaksanaan tradisi ini 

agar terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif.  

 Adapun beberapa hal yang di anggap penting dan juga menarik yang 

terdapat dalam tradisi ammaca patingalla’ ini yaitu benda-benda yang digunakan 

dalam proses pelaksanaan tradisi serta bagaimana proses pelaksanaannya, yang 

dimana di dalam prosesi pelaksanaan dan juga benda-benda yang digunakan 

tersebut mempunyai arti simbolik dan mempunyai makna tersendiri yang 

terkandung di dalamnya. Hal ini dianggap penting karena benda-benda yang 

digunakan tidak lepas dari serangkaian pesan dari leluhur yang hendak 

disampaikan kepada masyarakat umum melalui simbol-simbol sebagai warisan 

kebudayaan. Simbol-simbol yang terdapat pada tradisi ammaca patingalla‟ dapat 

dilihat sebagai pencerminan dari corak kebudayaan masyarakat Gowa yang 

mengandung nilai-nilai dan ajaran bagaimana seharusnya masyarakat Gowa 

berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari.  

Selain dari pentingnya tradisi ammaca patingalla’ ini, terdapat pula 

kegelisahan-kegelisahan sosial dalam masyarakat, hal ini  di pandang perlu untuk 

di kaji secara mendalam karena melahirkan kegelisahan sosial dalam masyarakat, 

dimana ada yang memandang bahwa tradisi ini adalah suatu hal yang penting 

untuk dilaksanakan setiap selesai dalam mengerjakan sawah tetapi ada pula yang 

memandang bahwa tradisi ammaca patingalla’ tersebut bertentangan dengan 

agama. 
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Dalam pelaksanaan tradisi ammaca patingalla’ ini mempunyai beberapa 

tindakan yang bersifat religious, dan juga disertai dengan sifat-sifat yang sakral, 

adapun tindakan religious ini dipenuhi dengan banyak simbol-simbol yang 

mempunyai fungsi dan makna tersendiri pada setiap pelaksanaannya. 

Kata simbol ini tidak akan pernah lepas dari setiap fikiran seseorang. 

Simbol biasanya diartikan sebagai suatu lambang yang dipakai dalam 

menyampaikan suatu pesan ataupun kepercayaan yang sudah sejak lama 

dipercayai/anut masyarakat maupun individual yang mempunyai arti dan makna 

tertentu yang telah disetujui serta digunakan dalam kelompok masyarakat pada 

suatu wilayah tertentu.
6
 Di dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat pun selalu 

mendengar ataupun berbicara mengenai tanda, pesan, simbol atau sering kita 

sebut dengan istilah semiotika. Di setiap kelompok masyarakat pasti memiliki dan 

selalu menggunakan simbol tertentu yang di gunakan sebagai tanda. Tentunya 

simbol tersebut biasanya dalam bentuk gambar ataupun benda. Di dalam 

lingkungan sehari hari pun simbol di anggap seperti ruang dalam memberitahukan 

adanya pesan-pesan yang memiliki makna tertentu.
7
 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji sebuah 

tanda. Salah satu tokoh semiotika yang terkenal adalah Roland Barthes yang lahir 

di Cherbourg pada tahun 1915. Barthes dikenal sebagai seorang pemikir 

strukturalis yang mempraktikkan model linguistik dan semiologi saussurean. Ia 

merupakan intelektual dan kritikus sastra Prancis yang menerapkan strukturalisme 

dan semiotika pada studi sastra. 

Roland Barthes (1915) mengembangkan semiotika yang membahas 

pemaknaan atas tanda, yang terdiri dari 2 tingkatan pertandaan yaitu tingkat 

                                                           
6 Budiono Herusatoto, Simbolisme Dalam Budaya Jawa, (Yogyakarta:َHanindita Graha 

Widia,2001),َh.7. 
7
 Esther Kuntjara, Penelitian kebudayaan sebuah panduan praktis,َ (Yogyakarta:َGraha 

Ilmu,2006),َh.16. 
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denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan 

hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, 

langsung dan pasti sedangkan konotasi adalah tingkat pertandaan yang 

menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang didalamnya beroperasi makna 

yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Menurut Barthes, semiotik 

adalah ilmu mengenai bentuk (form). studi ini mengkaji signifikasi yang terpisah 

dari isinya (content). Semiotik tidak hanya meneliti mengenai signifier dan 

signified, tetapi hubungan yang mengikat keduanya (sign). 

Dalam Kerangka Roland Barthes, Konotasi identik dengan operasi 

ideologi yang disebut sebagai “mitos” fungsinya untuk mengungkap dan 

memberikan pembenaran. Menurut Barthes mitos merupakan perkembangan dari 

konotasi yang sudah terbentuk lama di lingkungan masyarakat, mitos juga dalam 

hal ini berarti hal yang sudah membudaya dan diyakini oleh suatu masyarakat. 

Mitos dalam pandangan Barthes merupakan sistem semiologi, yaitu sistem tanda 

yang dimaknai oleh masyarakat.
8
  

Dalam hal ini, Alasan peneliti memilih judul ini karena peneliti mendapat 

beberapa fakta yang dimana hanya ada beberapa bagian besar dari masyarakat 

khususnya para generasi penerus yang mengetahui makna spesifik dari tradisi 

ammaca patingalla’ ini, selain dari itu peneliti mengambil judul ini dengan kajian 

semiotik Roland Barthes yang tujuannya untuk mengetahui makna denotatif, 

konotatif, yang terdapat pada tradisi ammaca patingalla’ tersebut. Peneliti 

memfokuskan penelitian ini terhadap benda-benda yang dipergunakan dalam 

prosesi tradisi ammaca patingalla’ yang memiliki makna dan pesan yang banyak 

mengandung teori semiotika Roland Barthes (1915). 

                                                           
8 Dessy lestari, slide Gambar Pada Akun Instagram Jurnaliskomik, kajian semiotik 

Roland Barthes, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah sumatera Utara, 2019), h. 8-9. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam penelitian ini akan mengkaji 

tentang latar belakang tradisi ammaca patingalla’, bagaimana proses 

pelaksanaannya dan bagaimana makna simbolik yang terkandung pada benda 

yang digunakan dalam tradisi ammaca patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan 

Parigi, Kabupaten Gowa dalam perspektif Roland Barthes. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana latar belakang tradisi 

ammaca patingalla’, selanjutnya bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi ammaca 

patingalla’ dan yang terakhir adalah bagaimana makna simbolik denotasi dan 

konotasi yang terdapat dalam tradisi ammaca patingalla’ dalam perspektif 

semiotika Roland Barthes, baik dari segi teknis (alat yang digunakan dalam 

tradisi), maupun makna yang terkandung dalam tatanan kebudayaan tersebut.  

Sebuah simbol dalam sebuah tradisi, dianggap sangat penting karena 

simbol mempunyai makna dan arti tersendiri yang terdapat dalam suatu tradisi. 

Simbol yang mempunyai arti tanda ataupun ciri yang memberikan informasi 

untuk seseorang itulah mengapa simbol sangat penting dalam sebuah tradisi.
9
 

Alasan penulis memilih judul ini karena melihat banyakya hal-hal yang perlu 

peneliti kaji dalam penelitian ini khususnya hal-hal yang berkaitan langsung 

dengan makna simbolik yang terdapat pada tradisi ammaca patingalla’ di Desa 

Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dalam perspektif semiotika Roland 

Barthes (1915). 

 

 

 

                                                           
9 Carl G. Jung, Manusia Dan Simbol-Simbol, (Sorowajan Baru: 2018), h. 6. 
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2. Deskripsi Fokus 

Melihat hasil dari fokus penelitian yang telah di jelaskan di atas, peneliti 

akan menjelaskan tentang kata kunci dalam penelitian ini, yakni: 

a. Latar Belakang tradisi ammaca patingalla’ 

Dalam upaya mendeksripsikan tradisi ammaca patingalla’, tentunya tidak 

akan terlaksana secara sempurna tanpa mengetahui terlebih dahulu latar belakang 

atau sejarah tradisi itu sendiri. Tradisi ammaca patingalla’ ini sudah ada sejak 

lama di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Satu hal yang harus diketahui 

bahwa tradisi ammaca patingalla’ ini merupakan wujud suatu kebudayaan dari 

kepercayaan masyarakat Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. 

Ammaca patingalla’ merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat 

Gowa yang selalu di laksanakan setiap tahun ketika telah selesai dalam 

mengerjakan sawah. Tradisi ammaca patingalla’ ini di percayai oleh para leluhur 

sudah sejak lama hingga saat ini masih tetap di laksanakan. Para leluhur 

beranggaggapan bahwa terselesaikanya sawah tersebut dengan baik dan tanpa 

adanya hambatan sedikit pun dalam proses pengerjaan sawah merupakan suatu hal 

yang menggembirakan sehigga para leluhur melaksanakan tradisi ammaca 

patingalla’ tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi tradisi ammaca patingalla‟ 

tersebut di laksanakan hingga saat ini. sehingga tradisi ini di laksanakan semata-

mata sebagai bentuk rasa syukur atas terselesaikan nya sawah tersebut sekaligus 

menjadi tanda untuk para pekerja untuk beristirahat. 

b. Tata cara pelaksanaan tradisi ammaca pattingalla’  

Dalam Prosesi pelaksanaan tradisi ammaca patingalla’ ini, mempunyai 

beberapa tahap yang harus terlebih dahulu untuk di laksanakan. Pertama-tama, 

keluarga besar yang akan mengadakan tradisi ammaca patingalla’ tersebut harus 

meminta saran kepada orang yang dianggap ahli dalam pelaksanaan tradisi 
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ammaca patingalla’ atau yang sering di sebut dengan sebutan Pinati, untuk 

mencari hari yang baik untuk melaksanaan tradisi ammaca patingalla’, 

selanjutnya yaitu mempersiapkan benda-benda yang akan di gunakan di dalam 

pelaksanan tradisi ammaca patingalla’ tersebut, serta mengundang para keluarga 

untuk bersama-sama menyaksikan bagaimana prosesi tradisi ammaca patingalla’ 

tersebut.  

c. Makna simbolik  

Makna simbolik adalah hubungan yang saling berkaitan antara suatu objek 

dengan simbolnya diartikan sebagai makna. Simbol merupakan suatu stimulus 

yang di interpretasikan orang sebagai sesuatu yang mempunyai makna dan nilai 

tersendiri. Makna simbol dianggap penting dalam penelitian ini sebagai jenis 

interpretasi public terhadap makna dalam penerapan tradisi ammaca patingalla’. 

Dengan Semiotika ini peneliti dapat mengetahui bagaimana realitas masyarakat 

lalu di presentasikan kedalam suatu simbol maupun menjadi beberapa simbol-

simbol serta mengetahui makna yang telah diciptakan oleh sekelompok 

masyarakat tersebut.
10

 

Tabel. 1.1 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian 

1  Latar belakang munculnya 

tradisi ammaca patingalla’ 

a.  Sejarah 

b. Tujuan 

2 Prosesi pelaksanaan tradisi 

ammaca patingalla’ 

a.  Pemilihan hari baik 

b. Mempersiapkan alat dan benda 

yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tradisi. 

                                                           
10 Muh. Abdi Goncing dan Fathulllah Syahrul, “Simulasi Wacana Media Dan Permainan 

Wacana Politik”, h.58. 
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c.  Menaburkan Beras 

d.  A’bissa Lombu 

3 Makna simbolik Makna simbolik Denotasi dan 

Konotasi pada benda-benda dalam 

tradisi. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Seperti yang telah di jelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat di 

rumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi Ammaca Patingalla’ Di Desa 

Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, 

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana makna simbolik denotasi dan konotasi pada benda-benda yang 

digunakan pada pelaksanaan tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, 

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dalam perspektif Roland Barthes? 

D. Kajian Pustaka  

Penelitian ini, telah menggunakan penelitian lapangan selain daripada itu 

menggunakan beberapa buku-buku untuk bahan referensi. Adapun judul dari 

penelitian ini yaitu” menguak makna simbolik tradisi ammaca patingalla’ di desa 

Jonjo, kecamatan parigi, kabupaten gowa (Perspektif Semiotika Roland Barthes).  

Maka di temukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

Pertama, karya dari Ahmad saransi yaitu, membahas mengenai sebuah 

tradisi yang dilaksanakan pada masyarakat Islam yang berada di Sulawesi-selatan 

yang dimana dalam tradisi ini menggambarkan sebuah kepercayaan masyarakat 

yang berada di Sulawesi-selatan serta dalam buku ini pun membahas mengenai 



 
 

11 
 

simbol-simbol yang dianggap dan dipercayai untuk melengkapi sebuah tradisi 

maupun upacara tersebut. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sukirman yang berjudul tinjauan makna 

simbolik pada tradisi A’mata mata leko’ pada pernikahan. Dalam skripsi ini 

membahas bagaimana makna simbolik yang terdapat pada benda-benda yang 

digunakan pada saat prosesi pernikahan berlangsung. Tradisi a‟mata-mata leko‟ 

tersebut mengandung makna simbolik diantaranya; Leko‟ yang sebagai simbol 

kewajiban untuk mempersatukan dua insan manusia, Ka‟dorok buku sebagai 

simbol semangat hidup, Le‟leng Banoa sebagai simbol kesenangan hati, Golla na 

Kaluku sebagai simbol kehidupan yang berkecukupan dan paku palli‟ sebagai 

simbol penghalang marabahaya. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Navilatun Naimah yang berjudul Makna 

simbolik Tradisi pellet Betteng pada masyarakat Kecamatan Lenteng, perspektif 

Roland Barthes (1915). Dalam skripsi ini membahas bagaimana makna simbolik 

pada tradisi pellet betteng karena dinilai banyak masyarakat sekitar yang kurang 

memahami terhadap makna simbol yang terdapat dalam tradisi yang di analisis 

dengan teori Roland Barthes yang berhubungan dengan makna denotatif dan 

konotatif. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Agar mampu mengetahui latar belakang tradisi ammaca patingalla’ pada 

masyarakat Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. 

b. Agar mampu memahami proses pelaksanaan tradisi ammaca patingalla’ pada 

masyarakat Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. 

c. mampu mengetahui bagaimana makna simbolik Denotasi dan Konotasi pada 

benda-benda yang digunakan pada pelaksanaan tradisi ammaca patingalla’ di 
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Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dalam perspektif Roland 

Barhtes. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis pada penelitian ini diharapkam agar dapat menambah khazanah 

keilmuan terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan Aqidah dan Filsafat Islam. 

Penelitian ini pun diharapkan agar mampu memberikan penjelasan serta 

manfaat kepada peneliti selanjutnya agar bisa menjadi sebuah sumber 

referensi jika mengkaji sebuah tradisi seperti tradisi ammaca patingalla’. 

b. Secara Praktis, pada penelitian ini diharapkkan agar mampu memberikan 

suatu pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat dan juga para 

budayawan, apalagi untuk generasi muda agar selalu menjaga dan 

melestarikan kebudayaan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

Pada bab II ini akan membahas mengenai penjelasan mengenai tradisi, 

Riwayat hidup Roland Barthes, perkembangan teori Roland Barthes, pemikiran 

Roland Barthes dan penjelasan mengenai makna. Pada Bab II ini merupakan bab 

yang akan membantu dalam menjelaskan dasar mengapa studi ini penting 

dilakukan dan untuk menjelaskan temuan penelitian. 

A. Riwayat hidup Roland Barthes 

   Roland Barthes (1915) lahir di Cherbourg di Normandia tanggal 12 

November 1915 hingga 26 Maret 1980. Ia adalah seorang ahli teori sastra Prancis, 

filsuf, ahli bahasa, kritikus, dan semioika. Ide Barthes dieksplorasi beragam 

bidang dan ia mempengaruhi perkembangan sekolah teori termasuk 

strukturalisme, semiotika, teori sosial, antropologi dan pasca-struktrualisme.
11

. 

Ide-ide Barthes mengeksplorasi beragam bidang dan Barthes juga mempengaruhi 

perkembangan banyak aliran teori, termasuk strukturalisme, semiotika, teori 

sosial, teori desain atropologi, dan pascastrukturalisme. Barthes dikenal 

memperluas serta mengembangkan bidang semioika melalui penganalisisan 

terhadap bermacam-macam bentuk tanda, khususnya kepopuleran budaya yang 

berasal dari Barat.
12

 

Roland Barthes adalah anak dari perwira angkatan laut Louis Barthes yang 

tewas. Dalam pertempuran di Laut Utara sebelum anaknya berusia satu tahun. 

Ibunya, Henriette Barthes, bibi dan neneknya membesarannya di desa Urt dan 

kota Bayonne. Ketika Barthes berusia sebelas tahun, keluarganya pindah ke Paris. 

                                                           
11 Abu Tazid, Konsep dan Kata Kunci Teori Post Modern, (CV: BUDI UTAMA: 2017), 

h. 85 
12 Roland Barthes, Imperium Tanda, h. i 
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Barthes menunjukkan janji besar sebagai mahasiswa dan menghabiskan periode 

1935-1939 di Sorbonne dengan mengambil studi bahasa latin, di mana ia 

mendapatkan lisensi dalam huruf klasik.
13

 

Roland Barthes menghabiskan masa kecilnya di Bayonne karena saat 

muda kesehatannya yang buruk, dimana Barthes menderita TBC yang 

membuatnya harus sering kali mmendapatkan perawatan di Sanatorium. 

Kesehatan fisiknya sering bberulang-ulang memburuk sehingga mengambat karier 

di bidang akademik, mempengaruhi kemampuan dan studinya untuk ikut serta 

melaksanakan ujian kualifikasi, ttetapi dari hal tersebut Barthes dibebaskan dari 

wajib militer selama Perang Dunia II.
14

 

Barthes mengajar bahasa sastra perancis di Bukarest (Rumania) dan Kairo 

(Mesir). Disanalah ia bertemu dengan Algirdas Julien Greimas, seorang peneliti 

perancis penganut teori structural. Setelah mengajar disana, Barthes mengajar di 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Karya-karya Barthes sangat 

beragam, yakni dari teori semiotika, esai kritik sastra, tulisan historis, telaah 

psikobiografis, autobiografi, dan karya-karya yang bersifat pribadi seperti cinta 

dan fotografi. Salah satu tulisan Barthes yang terkenal yang berjul La Nauvelle 

Citroen (Citroen Baru), le Pauvre et le Proletaire (Si miskin dan si Proletar), dan 

le visage de Garbo (Wajah Garbo) berisikan pandangannya tentang budaya massa 

yang dianggap sebagai mitos yang menandai hadirnya petit bourgeois (Borjuis 

kecil) yang dianggap sebagai represenasi Universal. Analisis semiologis tampak 

pada bukunya yang terbit pada tahun 1963dengan judul Sur Racine.
15

 

Barthes telah banyak menulis buku yang beberapa diantaranya telah 

banyak dijadikan bahan rujukan penting dalam pembelajaran semiotika Indonesia. 

                                                           
13 Roland Barthes, Imaji Musik Teks (Yogyakara: Jalasutra, 2016), h. 146. 
14 Roland Barthes, Imperium Tanda, h. i.  
15 Muhammad Machasin, Agama Kemanusiaan dan Keadaban, (Suka-Press: 2021), h. 

256. 
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Roland Barthes (1915) mengembangkan semiotika yang membahas pemaknaan 

atas tanda dengan menggunakan dua tahap signifikasi yaitu denotatif (makna yang 

sebenarnya), dan makna konotatif (makna kiasan).  

Pada awal tahun 1960-an Roland Barthes meghabiskan waktu dengan 

menjelajahi semiotika dan strukturalisme dan mengampuh berbagai posisi di 

fakultas seluruh Prancis serta terus menghasilkan studi yang lebih lengkap lagi. 

Banyak dari karyanya menatang pandagan akademisi tradisioal tetang kritik sastra 

dan tokoh sastra terkeal. Pada tahun 1960-an akhir, Barthes sudah membagun 

reputasinya. Barthes melakukan suatu perjalana ke Jepang dan Amerika Serikat, 

untuk menyampaikan preseasinya di Universitas Johs Hopkis. Selama 

perjalananya Barthes meulis karyanya yang paling terkenal,/ La mort De I’auteur  

pada tahun 1967 yang dipegaruhi oleh dekonstruksi Jacques derrida dimana kelak 

akan terbukti sebagai bagian trasisi dalam penelitian logis pemikiran struktutalis. 

Pada tanggal 26 Maret Barthes dinyatala meniggal dunia di sebabkan oleh 

cedera pada bagian dada yang telah lama ia derita pada saat terjadi kecelakaan 

mobil waktu itu. 

B. Perkembangan Teori Roland Barthes 

Roland Barthes terkenal sebagai salah satu pemikir strukturalis yang 

mempraktikkan model linguistic dan semiology Saussure. Barthes juga seorang 

intelekual dan kritikus sastra prancis yang terkenal eksponen penerapan 

struktrualisme dan semiotika pada studi sastra. Barthes menyebutnya sebagai 

tokoh yang memainkan peranan sentral dalam strukturalisme pada tahun 1960-an 

dan 70-an.  Semiologi merupakan karya monumental dari Roland Barthes yang 

menumpukkan dan mengeksplorasi tanda-tanda, kritik ideologi terhadap bahasa 

(lengage). Dalam istilah Barthes, Semiotika adalah semiologi dimana sama halnya 

dengan istilah semiotika yang pada dasarnya mempelajari bagaimana seseorang 
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memberikan makna pada sebuah hal. Semiotika adalah ilmu yang meneliti 

mengenai beberapa tanda yang ada di tengah masyarakat dan berfungsi guna 

mempelajari bagaimana manusia itu memberikan makna pada suatu hal.
16

  

Beberapa karyanya, Barthes memandang budaya massa (mass culture) 

sebagai bentuk dari rangkaian mitos yang menandai hadirnya borjuis kecil yang 

dianggap sebagai representasi universal. 

Selanjutnya Barthes juga dengan jelas membahas mengenai perjalanan 

Semiologi dan perangkat-perangkkatnya yang juga akan menjadikan semiologi 

menjadi semakin lebih dinamis. Semiotika sebagai suatu ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan dui dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama 

manusia. Roland Barthess pun merupakan pengikut Saussurean yang 

berpandangan bahwa sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari 

suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Semiotik, atau dalam istilah 

Barthes Semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak 

dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawaa informasi, tetapi 

juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. 

Awal mulanya konsep semiotik di perkenalkan oleh Ferdinand de Saussure 

melalui dikotomi sistem tanda: signified dan signifier atau signified an significant 

yang bersifat atomistis. Konsep ini melihat bahwa makna muncul ketika ada 

hubungan yang bersifat asosiasi atau in absentia antara yang ditandai (signified) 

dan yang menandai (signifier). Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda 

(signifier) dengan sebuah ide atau petada (signified). Dengan kata lain adalah 

                                                           
16 Ale Sobur, Semiotika Komunikasi (Cet. V; bAndung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

16.  



 

17 
 

bunyi yang bermakna atau pertukaran makna, jadi, penanda adalah aspek material 

dari bahasaa yaitu apa yang dikatakan atau di dengar dan apa yang ditulis atau 

dibaca. Petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi petanda 

adalah aspek mental dari bahasa. 

C. Pemikiran Roland Barthes 

Semiotika dalam bahasa Inggris merupakan Semiotic yang berasal dari 

kata semieo dari bahasa Yunani yang artinya tanda. Semiotika dalah sebuah studi 

yang berhubungan langsung dengan tanda, dimaa tanda ini dikhususkan sebagai 

perangkat yang digunakan oleh manusia agar dapat mencari tahu bagaimana 

makna dengan melalui simbol. Roland Barthes adalah salah satu tokoh semiotika 

yang mengemukakan dasar tentang bagaimana dalam mengaji humanity 

(kemanusiaan) memaknai things (perihal yang tertentu). 
17

 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik pada 

cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan 

makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja 

menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. Roland 

Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks 

dengan pengalaman personal dan kultural penggunaannya. 

Gagasan Barthes ini dikenal dengan “Order oof signification”, mencakup 

denotasi (makna sebenarnya) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari 

pengalaman kultural dan personal). Disinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes 

meskipun Barthes tetap menggunka istilah signifier-signified yang di usung 

Saussure. Adapun hubungan langsung dengan masalah penelitian ini adalah 

                                                           
17 Aleks Sobur, Semiotika Komunikasi, (Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h 

16. 
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menjelaskan makna simbolik melalui dua tahap yaitu makna denotasi dan 

konotasi yang terkandung dalam tradisi Ammaca Patingalla’. 

1.  Denotasi 

Makna Denotasi merupakan makna awal dari sebuah tanda, teks, dan 

sebagainya. Ddalam tahap denotasi ini menjelaskan bagaimana hubungan antara 

penanda (signifier) dan penanda (signified) di dalam tanda, dan antara tanda 

dengan objek yang diwakili didalam realitas eksternalnya.  Denotasi merujuk pada 

apa yang di yakini akal sehat/orang banyak, makna yang teramat dari sebuah 

tanda. 

2.  Konotasi 

Konotasi adalah suatu istilah yang dipakai oleh Barthes untuk menjelaskan 

salah satu dari tiga cara kerja tanda dittahap signifikasi tanda. Konotasi ini 

mejelaskan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau 

emosi dari pengguna dan nilai-nilai didalam budaya.
18

 

Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “Mitos” yang 

menandai suatu masyarakat. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat kedua 

penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda tersebut 

akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan 

membentuk tanda baru.
19

 Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi 

kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi akan 

menjadi sebuah mitos. Misalnya, pohon beringin yang rindang dan lebat 

menimbulkan konotasi keramat karena mitosnya dianggap sebagai hunian para 

makhluk halus. Konotasi keramat ini kemudian berkembang menjadi asumsi 

umum yang meleat pada simbol pohon beringin, sehingga pohon beringin yang 

                                                           
18 Sukirman, Tinjauan makna simbolik dalam tradisi A’mata-mata Leko’ Dalam 

Rangkaian Acara pernikahan Masyarakat Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungayya Kabupaten 

Gowa. Skripsi (Unismuh Makassar, 2019), h. 20 
19 Roland Barthes, Mitiologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 165. 
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keramat bukan lagi menjadi sebuah konotasi tapu berubah menjadi denotasi pada 

pemaknaan tingkat kedua. Pada tahap ini, pohon beringin yang keramat akhirnya 

dianggap sebagai sebuah mitos.  

Mitos terdiri dari pola tiga dimensi, yaitu tanda, penanda, dan petanda 

adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Tanda  

Tanda merupakan gabungan antara penanda dan petanda. Taraf penanda 

membentuk taraf ekspresi dan taraf petanda membentuk taraf isi. Menurut 

Hjemselv, masing-masing taraf terdiri dari dua strata yakni bentuk dan substansi. 

Menurut Roland Barthes, makanan, minuman, pakaian, mobil dan semuanya 

adalah suatu “tanda” baju, makanan, minuman dapat menunjukkan status sosial. 

Dunia manusia tidak bisa dibaca apa adanya, semuanya menyimbolkan sesuatu, 

atau yang dikenal dengan homosimbolikum, makhluk yang bermain-main dengan 

simbol. 

2. Petanda   

Petanda adalah suatu konsep fikiran. Untuk mengetahui petanda-petanda 

linguistic, ada dua macam klasifikasi. Klasifikasi pertama bersifat eksternal dan 

membentuk isi konsep yang bersifat “positif” untuk dapat memantapkan 

klasifikasi yang bnar-benar normal, orang harus menyusun kembali oposisioposisi 

petanda dan mengisolasi, dalam tiap-tiap petanda ini ini suatu ciri komunikatif 

yang relevan. Petanda-petanda semiologis merupakan observasi kedua. Seluruh 

petanda dari suatu sistem mengkonsitusikan suatu fungsi besar, fungsi semiologis 

tidak hanya berfungsi mengkomunikasikan, tetapi juga tumpang tindih. Bentuk 

petanda dalam sistem germen sebagian munkin sama dengan bentuk petanda 

dalam system makan. Sementara keduanya di artikulasikan dalam oposisi berskala 

luas antara kerja dan pesta, aktivitas dan kematian. Oleh sebab itu, seseorang 
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harus bisa meramalkan suatu deskripsi ideologis yang bersifat sinkroni yang 

memahami sebuah peristiwa atau kejadian dengan cara memperluas ruang dan 

mengabaikan proses perkembangan terjadinya peristiwa.
20

 

3. Penanda 

Dalam mitos penanda dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni sebagai 

istilah terakhir dari system linguistic dan sebagai istilah pertama dari system mitos. 

Pada taraf bahasa, Roland Barthes menyebutnya sebagai makna. Pada tingkatan 

mitos, ia menyebutnya sebagai bentuk. Penanda mengesankan sifat yang sama 

dengan petanda, semata-mata sebuah relatum, yang definisinya tidak dapat 

dipisahkan dari definisi petanda. Penanda merupakan mediato: materi adalah 

sesuatu yang perlu untuknya.
21

  

Roland Barthes meneruskan pemikiran Saussure tersebut dengan 

menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural 

penggunannya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang 

dialami dan diharapkan oleh penggunannya. Gagasan barthes ini dikenal dengan 

“order of signification”, mencakup denotasi (makna sebenarnya) dan konotasi 

                                                           
20 Roland Barthes, Elemen-elemen Semiologi, terj: M. Ardiansyah, (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2012), h. 71. 
21Roland Barthes, Mitologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana 2009), h. 166 
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(makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan oersonal). Disinilah titik 

perbedaan Saussure dan Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah 

signifier-signified yang di usung Saussure. 

Roland Barthes (1915—1980) menggunakan teori significant-signifie dan 

muncul dengan teori mengenai konotasi. Perbedaan pokoknya adalah Barthes 

menekankan teorinya pada mitos dan pada masyarakat budaya tertentu. Barthes 

mengemukakaan bahwa semua hal yang dianggap wajar didalam suatu 

masyarakat adalah hasil dari proses konotasi. Perbedaan lainnya adalah pada 

penekanan konteks pada penandaan. Barthes menggunakan istilah epression 

(bentuk, ekspresi, untuk significant) dan contenu (isi, untuk signifie).
22

 

D. Karya-Karya Roland Barthes 

Rolland Barthes di  dalam sejarah pemikiran, merupakan seorang 

intelektual terpenting khususnya dalam kajian budaya (Culture Studies) dimana 

sumbangan dari pemikirannya sangatlah besar tentang budaya massa dan 

mengembangkan analisa budaya menjadi lebih luas lagi. Kunci utama dari 

mengkaji kebudayaan yang dikembangkan oleh Barthes adalah teori mitos yang 

dapat menyelisik budaya yang bisa dilihat dengan alami dan natural. Menurut 

Barthes Teks itu ialah ruang multidimensi dimana keorisinalan tidak ada di 

dalamnya, saling melebur serta berbenturan dan dari karya-karyanya yang ada, 

menurut Barthes merupakan bagian dari peleburan itu. 

Roland Barthes juga merupakan seorang pemikir yang konsisten dalam 

memberikan hasil penemuannya yang baru terhadap dunia. Barthes juga banyak 

ikut serta kepada ilmu budaya, khususnya pada sastra, hal tersebut dapat dilihat 

bagaimana Barthes membuka dirinya terhadap dekonstruksi derrida dan kemudian 

membuat semiotika yang baru. 

                                                           
22 St. Sunardi, semiotika negativa, (Cet III; Yogyakarta: Buku Baik Yogyakarta, 2O13), h. 

18. 
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Dibawa ini, adalah beberapa karya dari Roland Barthes yang telah terbit 

sesudah maupun sebelum Roland meninggal di terjemahkan kedalam bahasa 

Inggris. 

1. Barthes: Selected Writings (1982) 

2. Image-Music-Tet (1977) 

3. L’Adventure Semiologique (1985) 

4. Michelet (1987) 

5. Incidents (1987) 

6. Inaugural Lecture (1982) 

7. A Lover’s Discore: Fragments (1978) 

8. Critisism and Truth (1987) 

9. On Racine (1964) 

10. Essais Critique (1964) 

  

E. Makna  

Persoalan makna telah menarik perhatian filosof, ahli bahasa, psikolog, 

sosiolog, dan antropolog, sejak 2000 tahun lalu. Setiap usaha unutk memberikan 

jawaban apa arti makna secara langsung telah gagal (Fisher, 1986). Upaya untuk 

menjelaskan makna misalnya terlihat dari diterbitkannya dua buku meaning of 

meaning dan understending, tapi isinya menurut Fisher, lebih sedikit dari apa yang 

ditawarkan judulnya. Uraian panjang lebar yang diberikan sering membingungkan 

dari pada menjelaskan. Masalah makna memang persoalan yang pelik, seperti 

dikutip Fisher, merumuskan tiga macam makn:  

1. Makna refensi, yakni makna suatu istilah mengenai objek, pikiran, ide, 

atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah itu. Misalnya, istilah kendaraan 
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merunjuk pada mobil, motor, sepeda, bahkan kuda, artinya suatu yang 

dapat ditumpangi dan membawa penumpangnya pada jarak tertentu.  

2. Makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan dengan 

konsep-konsep lainnya. Misalnya istilah phlogiston yang dicontohkan 

Fisher, kata itu dulu digunakan untuk menjelaskan proses pembakaran 

suatu benda bisa di bakar jika ada phlogistan. Tapi sejak ditemukannya 

istilah oksigen, phlogiston tidak digunakan lagi untuk menjelaskan proses 

pembakaran.  

3. Makna intensional, yakni arti suatu istilah atau lambang tergantung pada 

apa yang dimaksudkan oleh pemakai dengan arti lambang itu. Makna 

inilah yang melahirkan makna individual dari segi ini, maka tak akan ada 

dua buah makna yang dimaksudkan identik walaupun makna-makna itu 

boleh saja amat mirip.  

Dari ketiga corak makna tersebut, yang menarik adalah proses terjadinya 

pemaknaan. Fisher menyatakan makna muncul ketika sebuah sign yang mengacuh 

pada suatu objek, dipakai oleh pengguna sign. Saat itulah terjadinya proses 

pembentukan makna didalam bentuk hubungan segitiga.
23

 

 

F.  Tradisi Ammaca Patingalla’ 

   Tradisi merupakan sebuah proses yang dilaksanakan secara turun temurun 

yang dilakukan dengan sengaja dan bukan sebuah kebetulan yang telah 

dilaksanakan oleh nenek moyang dan hingga saat ini masih tetap dilaksanakan 

oleh sebagian masyarakat.
24

 Bahkan masyarakat pun menjadikannya sebagai 

sebuah aktivitas pada suatu kelompok masyarakat karena memuat banyak unsur 

                                                           
23 Sattu Alang, Muh Anwar Dan M Hum, Hakkar Jaya; Pengantar Ilmu Komunikasi 

(Makassar; CV Berkah Utami, 2007), h.103-104.  
24 Muchotob Hamzah, Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah, (Yogyakarta: 2014), h. 

248. 
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keagamaan. Karenanya tradisi mempunyai keterlibatan oleh lingkungan dan juga 

agama.
25

 

Tradisi Ammaca Patingalla’ adalah tradisi turun temurun dari nenek 

moyang terdahulu, yang dilaksanakan ketika telah selesai membajak di sawah. 

Ammaca patingalla’ merupakan nama yang diadopsi oleh masyarakat terdahulu 

yang kemudian menjadi suatu istilah yang dikenal oleh masyarakat sebagai suatu 

tradisi. Kegiatan ammaca patingalla’ ini adalah salah satu kegiatan yang selalu 

dilaksanakan setiap tahunnya ketika telah selesai dalam mengerjaka sawah. 

Tradisi Ammaca Patingalla’ merupakan salah satu tradisi yang terdapat di Desa 

Jonjo yang di yakini sebagai salah satu kegiatan yang diiharuskan karena 

mengadung nilai-nilai budaya yang sangat sakral di dalam setiap pelaksanaannya. 

Adapun benda-benda yang digunakan dalam tradisi ammaca patingalla‟ adalah 

Rappo, Leko, Pa’leo’, Dupa, Beras putih, Lilin, Je’ne kebo’.

                                                           
25 Ajeip Padindang, Seni Tradisional Sulawesi Selatan, (Makassar: Lamaca. Pres, 2015), 

h. 5. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data-

data serta informasi yang terdapat pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dan penelitian pustaka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai 

sebuah sebuah strategi penelitian yang lebih menekankan pencarian makna, 

pengertian konsep karakteristik, gejala, simbol maupun tentang fenomena-

fenomena yang sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian pustaka yaitu 

penelitian dengan mengambil beberapa literature dari buku dan kajian pustaka 

sebagai bahan pendukung penelitian. 

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui berbagai 

fenomena dengan cara mengumpulkan data, wawancara, analisis dan 

dokumentasi. Data dikumpulkan dari teks dan ucapan serta hasil dari pegamatan 

perilaku seseorang. Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, lisan atau perilaku 

seseorag. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan karena lebih menonjol 

kepada kepastian yang tidak bertolak pada teori, tetapi sesuai dengan fenomena 

dan fakta yang terdapat/terjadi di lapangan dan benar-benar terlaksanakan pada 

suatu kelompok masyarakat tertentu.
26

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten 

Gowa. Pemilihan lokasi ini tepat untuk melakukan penelitian karena lokasi ini 

                                                           
26

Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 4. 
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mendukkung dan sesuai dengan judul penelitian yaitu “Makna Simbolik Tradisi 

Ammaca Patingalla' di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa”. 

B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekaan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan Filosofis merupakan pendekatan yang dipakai dalam 

menjelaskan inti, hakikat, dan arti dari sesuatu hal yang tampak atau dalam artian 

bahwa mencari tahu tentang sesuatu yang menjadi pokok dasar dari sesuatu yag 

sifatnya fisik. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan makna atau hakikat 

dari tradisi ammaca patingalla’ tersebut. 

2. Pendekatan Fenomenologi  

Pendekatan Fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang 

tujuannya agar mampu membuka persamaan dari makna yang telah menjadi 

substansi terhadap sebuah fenomena yang disadari dan telah dialami oleh suatu 

kelompok masyarakat di dalam kehidupannya. Dalam pendekatan fenomenologi 

ini mencoba untuk menggali, mencari dan menemukan sebuah pengalaman hidup 

manusia terhadap diri dan kehidupannya.
27

 

C.  Informan dan Sumber Data  

Sumber data secara Garis Besar dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi 

dua bagian yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Berikut ini penjelasan beberapa 

sumber data. 

1. Data Primer 

Data primer adalah hasil data pokok yang dihasilkan secara langsung dari 

lapangan, baik itu seperti observasi maupun wawancara langsung kepada 

informan, baik dala bentuk rekam kepada informan, gambar ataupun foto. Adapun 
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Suharismi arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 31. 
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beberapa informan yang mengetahui dan paham mengenai tradisi Ammaca 

Patingalla’ ini seperti tokoh-tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data yang juga penting dalam sebuah 

penelitian. Data sekunder tersebut seperti sumber data yang didapatkan dari buku, 

jurnal, dan referensi yang dianggap mempunyai kaitan pada pokok penelitian.
28

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah hal yang sangat wajib dan sangat 

penting untuk penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan sebuah data yang 

benar-benar valid serta jelas. Jadi terdapat empat metode dalam mengumpulan 

data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Tringaluasi. Adapun 

penjelasannya sebagai Berikut:  

1. Observasi 

Observasi adalah metode yang di lakukan peneliti dengan pengamatan 

langsung di lapangan terhadap objek penelitian secara tersusun seperti dengan ikut 

serta dalam tradisi Ammaca Patingalla’ Di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, 

Kabupaten Gowa.
29

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah metode yang sering dipakai peneliti agar mendapatkan 

sebuah informasi mengenai objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan 

dengan cara bertanya langsung kepada informan agar saling bertukar informasi. 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya wawancara tersebut agar mendapatkan 

                                                           
28

Ardhriksa zulkhruf kurniullah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Yayasan kita 

menulis, 2021), h. 111. 
29

Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka 

cipta, 2013), h. 199. 
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dan menghasilkan sebuah informasi yang valid/jelas tentang tradisi Ammaca 

Patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
30

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan peneliti agar dapat 

mencari serta lebih mudah dalam mengumpulkan sebuah data. Metode tersebut 

dilakukan untuk mengetahui keaslian suatu penelitian. Tujuannya agar peneliti 

dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah. Baik itu berupa dokumen-

dokumen sejarah, maupun dokumen yang berupa gambar contohnya foto, ataupun 

dokumen dalam bentuk lisan contohnya merekam suara informan ketika 

melakukan wawancara dengan informan yang sedang berada dilapang terebut.
31

 

4. Triangulasi 

Triangulasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya dapat 

menggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada.
32

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah metode pengumpulan data ataupun alat 

pembantu yang di pakai peneliti dalam mengumpulkan sebuah data pada 

penelitian. Instrument penelitian juga merupakan langkah yang dianggap lebih 

mudah dalam mengumpulkan data dilapangan.
33

 

  Ada beberapa alat yang digunakan dalam observasi penelitian seperti alat 

tulis menulis yang fungsinya untuk menuliskan semua hal-hal yang dianggap 

penting dari informan. Selain itu, alat perekaman suara juga berperan penting 

                                                           
30 Rianto adi, Metodologi penelitian sosial dan hukum, (Jakarta: Granit 2004), h. 72. 
31 Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka 

cipta, 2013), h. 201. 
32

Esther Kuntjara, Penelitian kebudayaan sebuah panduan praktis, (Yogyakarta: Graha 

ilmu, 2006), h. 96. 
33 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: alfabeta, 

2014), h. 102. 
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dalam mengumpulkan sebuah data yang dimana tujuannya agar pembicaraan dari 

percakapan informan bisa lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Selain itu 

kamera adalah alat yang juga penting dalam penelitian yang tujuannya untuk 

mengambil hasil dokumentasi dari semua bentuk aktivitas informan dan peneliti 

ketika sedang melaksanakan penelitian dan wawancara dengan informan di 

lapangan. 

 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data berfungsi dalam menjelaskan masalah yang 

berdasarkan masalah yang telah diperoleh pada penelitian di lapangan.  Terdapat 3 

tahap analisis data model Miles dan Humberman yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data adalah merangkum, menentukan inti dan memfokuskan pada 

hal-hal yang sifatnya penting. Selanjutnya data yang telah direduksi akan 

memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas yang tujuannya agar 

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data berikutnya. 

2. Penyajian Data (Display Data) adalah menyajikan data yang bentuknya 

seperti uraian yang singkat dan bagan. Penyajian data ini bertujuan agar 

mempermudah peneliti sehingga peneliti mampu merencanakan penelitian 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti. 

3. Verifikasi (Pengambilan Kesimpulan), adalah tahap yang terakhir dalam 

proses pengumpulan data yaitu dengan memverifikasi hal yang memiliki 

makna sebagai penarikan arti kata. Pemberian makna dilakukan agar 

mengetahui sejauh mana pemahaman penelitan yang dibuatnya.  
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G. Pengujian dan Keabsahan Data. 

Pengujian keabsahan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa penelitian 

yang dilakukan memang benar dilaksanakan oleh peneliti yang sifatnya ilmiah 

serta memeriksa keaslian data yang didapatkan oleh peneliti. Pengujian keabsahan 

data menggunakan uji yang sudah terpercaya terhadap hasil penelitian. 

Pertama, adalah melakukan perpanjangan penelitian, yang artinya bahwa 

peneliti akan kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dengan 

mewawancarai kembali informan yang sudah ditemui maupun mewawancarai 

informan yang baru. Kedua, peneliti harus lebih meningkatkan ketekunan lebih 

cermat agar kepastian data bisa di rekam secara tersusun. Ketiga, Tringaluasi 

adalah suatu pengecekan data dari beberapa sumber yang telah diteliti. Ke empat, 

adalah mencari data yang dianggap bertentangan dengan hasil penelitian, Ke lima 

adalah menggunakan referensi sebagai bukti data yang telah di dapatkan.
34

 

  

 

 

 

 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: CV alfabeta, 2015), h. 338-345.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana gambaran 

umum pada lokasi penelitian seperti sejarah, letak geografis, pemerintahan, 

kependudukan, kondisi sosial yang tujuannya untuk mendekspripsikan gambaran 

mengenai lokasi penelitian, agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang efektif. 

Pada bab ini juga membahas mengenai hasil dari penelitian penulis yang 

didapatkan di lapangan mengenai bagaimana latar belakang, proses pelaksanaan 

dan makna simbol tradisi ammaca patingalla’ dalam perspektis semiotika Roland 

Barthes. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Jonjo 

Secara historis, kata jonjo berasal dari bahasa Makassar “Pajonjo”, yang 

mengandung dua arti “memerintahkan” atau “memberi”.  Desa Jonjo mempunyai 

kondisi daerah yang berada didataran tinggi, sehingga tanahnya sangat subur 

untuk lahan pertanian sawah dan kebun dan sangat cocok untukk palawija dan 

tanaman jangka panjang. Desa Jonjo merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang 

berada di wilayah administratif Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Desa Jonjo 

terdiri dari 4 (empat) dusun di antaranya Dusun Laloasa, Dusun Baliti, Dusun 

Jonjo, Dan Dusun Bukit Parigi. 

Wilayah Desa Jonjo secara umum berupa daerah peegunungan dengan 

hamparan padang ilalang yang dijadikan sebagai tempat rerumputan, 

penggembalaan, dan hutan. Selain berupa hutan, Desa Jonjo juga merupakan 

daerah aliran sungai (DAS) Hulu Je‟ne Berang, sehungga mempunyai iklim tropis 

yang curah hujannya rendah memiliki dua tipe muslim yakni musim kemarau dan 
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musim hujan. Musim kemarau rata-rata berlangsung antara bulan Mei sampai 

Oktobe r dan musim hujan terjadi mulai bullan November sampai Maret setiap 

tahunnya. Jumlah curah hujan rata-rata setiap tahunnya mencapai 2000 sampai 

3000 mm dengan suhu rata-rata 28 C 

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa ini. 

 Tabel. 2  

Tahun Peristiwa 

1940 - 1945an 
Di era masa setelah kemerdekaan Desa Jonjo 

merupakan Perkampungan adat yang dikepalai oleh 

seorang Anrong Guru bernama Tibi Dg. Tata di masa 

pemerintahan Tibi Dg. Tata Desa Jonjo menjadi pusat 

kebudayaan dan keagamaan      

1945 Gerombolan DI/TII membakar beberapa rumah kantor 

dan pusat pemerintahan 

1961 Ketertiban dan keamanan dapat dipulihkan. TNI 

berhasil menguasai kampung Jonjo dan pemberontak 

telah menyerahkan diri Warga yang mengungsi di 

Malino dan hutan-hutan kembali ke Jonjo. 

Pembangunan perlahan-lahan mulai dilakukan 

1967-1988 Sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang 

menghendaki adanya keseragaman administrasi 

pemerintahan, Kampung Jonjo akhirnya diubah 

menjadi lingkungan. Dan tak lama kemudian oleh 

kepala Desa Parigi Lingkungan Jonjo berubah manjadi 

Dusun Jonjo dan di kepalai oleh Mallaloang Kr Rapi 

1989 Sesuai dengan aturan pemerintah pusat yg 

menghendaki adanya keseragaman administrasi 

pemerintahan dusun Jonjo akhirnya diubah menjadi 

Desa Jonjo Dan dijabat sementara oleh M Irzad 

Chandra . 

1989-1990 Sesuai aturan pemerintah tentang Pemilihan kepala 

Desa di adakanlah pemilihan Kepala Desa Secara 

Langsung Dan di menangkan oleh M Irzad Chandra 

1990-1995 Kepala Desa Jonjo M Irzad Chandra berhasil membawa 

Desa Jonjo Menjadi Juara I Lomba Desa Tingkat 

Propinsi Sulawesi Selatan dan menerima piagam 

penghargaan di Jakarta pada Tanggal 14 Agustus 1995 
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1995-2000 Desa Jonjo telah berkembang di berbagai bidang. 

Bidang Pertanian, Jonjo telah membangun ± 3 Km 

saluran irigasi demi meningkatkan produktifitas di 

bidang pertanian, khususnya padi. 

Bidang pembangunan, Jonjo telah membangun 

infrastruktur berupa peningkatan kualitas sarana 

trasportasi, ibadah, kesehatan, dll yang cukup 

memadai. 

2000-2005 Sesuai aturan perundang-undangan yang mengharuskan 

pemilihan kepala Desa setiap 5 tahun sekali, panitia 

pelaksana pemungutan pemilihan kepala Desa 

melaksanakan kewajibannya dan dimenangkan oleh M. 

Irzad Chandra.  

2005-2011 Pembangunan sarana dan prasarana pertanian dll, terus 

ditingkatkan melalui berbagai macam program, antara 

lain, PNPM-Mandiri perDesaan, dan program APBN - 

APBD Lainnya. 

2012-2018 Yang terpilih menjadi Kepala Desa Jonjo periode 2012-

2018 yaitu Bapak Muh. Amri Bali 

2019- Sekarang Pemilihan Kepala Desa Jonjo Periode 2019-2024 di 

ikuti oleh 2 calon Kepala Desa yakni: 

1. ARIFIN, S. Pd 

2. MUH. AMRI BALI 

Dan dimenangkan oleh Bapak ARIFIN, S. Pd. 

Sumber: Buku Profil Desa Jonjo 2021 

Tabel di atas tersebut merupakan gambaran- gambaran umum tentang 

bagaimana sejarah beserta perkembangan-perkembangan Desa Jonjo, Kecamatan 

Parigi, Kabupaten Gowa. 

2. Peta Dan Gambaran Umum Desa Jonjo 

Desa Jonjo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Parigi, Kabupaten Gowa. Desa Jonjo secara geografis terletak pada ketinggian 

diantara 500-800 dpl (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-

rata dalam pertahun antara 32-35 mm per tahun yang berkisar 135 hari s/d 160 

hari dengan suhu rata-rata pertahun adalah 15 s/d 20 C. 
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Gambar Peta Desa Jonjo. Sumber, Kantor Desa Jonjo  

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Jonjo 

Desa jonjo terletak di ujung bagian timur ibu kota kecamatan Parigi. Yang 

mempunyai jarak dari ibu kota kecamatan Parigi adalah kurang lebih 4km, 

sedangkan dari ibu kota kabupaten Gowa adalah kurang lebih 70km, dan jarak ibu 

kota Provinsi adalah kurang lebih 80km. adapun batas-batas wilayah desa jonjo 

adalah sebagai berikut: 

Batas-Batas Wilayah Desa Jonjo 

 

Sebelah Utara 

 

Berbatasan dengan Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, 

Kabupaten Gowa. 

 

Sebelah Selatan 

 

Berbatasan dengan Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten 

Gowa. 

 

Sebelah Barat 

 

Berbatasan dengan Kecamatan Manuju 
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Sebelah Timur 

 

Berbatasan dengan Desa Majannang,  

 

Adapun Luas wilayah dan tata guna lahan yang ada di Desa Jonjo 4.894 

Ha yang terdiri dari:  

1. Hutan Lindung: 222 ha 

2. Hutan Masyarakat: 285 ha 

3. Sawah: 350 ha 

4. Ladang: 1.699 ha 

5. Lahan tidur/ Penggembalaan: 450 ha 

6. Tambang Gol C: 150 ha 

7. Pemukiman:  1.738 ha  

Wilayah Desa Jonjo adalah wilayah yang sangat potensial untuk lahan 

pertanian dari palawija. Sumber air pada Desa ini terlihat ada dua aspek yaitu air 

permukaan dan mata air. Untuk air permukaan dapat dilihat dengan adanya 

Sungai Je‟ne Berang, Sungai Kunisi dan beberapa sungai kecil yang dialirkan ke 

area persawahan dan juga irigasi yang dapat difungsikan sebagai saluran untukk 

areal persawahan, sedangkan kondisi air tanah terlihat ddengan adanya beberapa 

mata air sebagai penunjang utama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

dalam hal penyediaan air bersih rumah tangga dan sebagai untuk pertanian. 

Wilayah Desa Jonjo secara umum mempunyai letak geoglogis berupa 

daerah pegunungan dengan hamparan padang ilalang yang dijadikan sebagai 

tempat rerumputan penggembalan, dan hutan. Selain berupa hutan, Desa Jonjo 

juga merupakan Daerah aliran Sungai (DAS) Hulu Je‟ne Berang. Selain itu, 

kondisi alam Desa Jonjo yang merupakan daerah pegunungan, dengan panorama 

alam serta hutan yang masih asri. Ooleh Karenna itu, Desa Jonjo sangat cocok 
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sebagai tempat yang sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki hobbi 

berburu babi hutan. 

Desa Jonjo juga dikelilingi oleh sungai antara lain di sebelah selatan 

dengan Sungai Je‟ne Berang, sera beberapa sungai-sungai kecil seperti sungai 

Kunisi yang membelah Desa. Selain itu sungai-sungai kecil lainnya. Masih 

banyak terdapat, yang kebanyakan dimanfaatkan masyaraka untuk seluruh irigasi 

persawahan. Potensi lain yang berada paada sungai-sungai yang berada di Desa 

Jonjo, berupa material-material, seperti batu dan pasir, selain itu terdapat banyak 

ikan air tawae yang bisa dikonsumsi masyarakat. Di desa Jonjo secara umum 

kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa 

palawija maupun tanaman jangka panjang.
35

  

 

Tabel. 4.1 

Pembagian Wilayah Desa Jonjo 

NO NAMA DUSUN RW RT 

1 DUSUN JONJO 2 5 

2 DUSUN BUKIT PARIGI 3 6 

3 DUSUN BALITI 2 4 

4 DUSUN LALOASA 4 9 

Sumber: Buku Profil Desa Jonjo 2021 

Dari tabel di atas dapat dilihat pembagian wilayah Desa Jonjo yang terdiri 

dari 4 Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari 

Kepala Desa didusun tersebut. Yang dimana Pusat desa Jonjo terletak di Dusun 

Jonjo yang merupakan ibu kota desa Jonjo. 

 

                                                           
35 Kantor Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 2021. 
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b. Kependudukan dan Aspek sosial budaya 

1. Kependudukan 

Berdasarkan dari data administrasi pemerintahan Desa Jonjo, penduduk 

Desa Jonjo terdiri atas 936 KK dengan total jumlah jiwa 3136 orang. Dengan 

perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1502 Jiwa. Sedangkan 

berjenis kelamin perempuan 1634 Jiwa. 

Pendataan dilakukan dengan menggunakan alat kajian dengan sistem 

penjajakan pendataan langsung di masyarakat dan dijadikan sebagai bank data 

Desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat, perkembangan penduduk 

Desa Jonjo yang setiap bulan di sampaikan pada Pemerintahan Kabupaten melalui 

kantor Camat Parigi. Sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 

Data Penduduk Desa Jonjo 

No Dusun 
Jumlah 

KK 

Jumah penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Jonjo 215 375 399 774 

2 Baliti 132 255 229 484 

3 Bukit Parigi 209 366 376 742 

4 Laloasa  382 633 684 1317 

Jumlah  938 1629 1688 3317 

Sumber: Buku Profil Desa Jonjo 2021 

Berdasarkan jumlah jiwa penduduk maka akan terlihat pengelompokan 

umur mulai dari usia balita (0-5 tahun), usia wajib sekolah sampai pada usia non 

produktif. Usia produktif yaitu usia 15 - 45 tahun adalah usia yang sangat 

potensial untuk menunjang aktifitas pembangunan di Desa yang akan dilakukan. 
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Tetapi faktor usia tidak hanya berdiri sendiri tetapi harus ditunjang dengan 

kemampuan, kemauan dan keterampilan yang dimiliki.   

2. Aspek Sosial budaya 

 Perspektif budaya masyarakat di Desa Jonjo masih sangat kental dengan 

budaya Makassar, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Bugis dan 

budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua 

Desa dan di Kabupaten Gowa masih kuat pengaruh Kerajaan Gowa. Dari latar 

belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh 

dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut 

misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam 

menjalankannya sangat kental tradisi budaya Makassar. 

Tradisi Budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi 

ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini 

menjelaskan mengapa peringatan - peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat 

terutama Islam, karena dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya 

muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya yang bercampur 

dengan nuansa Agama Islam. Contoh yang kita biasa lihat adalah peringatan 

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isra‟ Mi‟raj, kegiatan Assungka Bala, 

Appapole, Ajjuru-juru, Appalili, Accera Anrong Pare, A‟batu (kegiatan Irigasi 

pertanian). 

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat  

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat sosial masyarakat. Karena dengan pendidikan yang lebih 

maju maka akan dengan mudah pula masyarakat memanfaatkan teknologi demi 

meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan 

oleh KPM Desa Majannang diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa ini cukup 
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baik dibandingkan dengan Desa-Desa yang ada di Kecamatan Parigi. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil sensus pada tabel di bawah ini 

Tabel. 4.3 

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Jonjo 

No Jenjang Pendidikan   Jumlah 

1 Tidak Tamat SD 590 

2 Masih SD 322 

3 Tamat SD 919 

4 Masih SLTP 136 

5 Tamat SLTP 182 

6 Masih SMA 123 

7 Tamat SMA 224 

8 Masih PT 46 

9 Tamat PT 88 

10 Tidak/Belum Sekolah 534 

JUMLAH 3164 

Sumber: Buku Profil Desa Jonjo 2021 

d. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Berdasarkan hasil sensus penduduk Desa Jonjo yang dilakukan pada tahun 

2010 Desa Jonjo termasuk salah satu kategori Desa yang masih memilki jumlah 

keluarga miskin yang banyak.Penentuan kategori ini berdasarkan pada 6 aspek 

kesejahteraan yang ditentukan oleh masyarakat Desa Jonjo sendiri yakni aspek 

pekerjaan, pendidikan, rumah/perabot kepemilikan lahan, jenis kendaraan, 

kepemilikan ternak, sumber air bersih dan kemampuan berobat . 
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Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM) dengan menggunakan 6 Indikator 

Lokal Desa yang di susun bersama masyarakat dengan menggunakan metode 

CLAPP-GSI (musyawarah pengambilan keputusan dengan mengutamakan peran 

Perempuan, kaum muda, orang miskin dan yang termarginalkan) berikut hasilnya. 

 

Peringkat Kesejateraan Masyarakat 

Tabel 4.4 

Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Tingkat Kesejahteraan setiap dusun  

di Desa Jonjo 

Nama Dusun Kaya Sedang Miskin 
Sangat 

miskin 
Total 

Jonjo 12 69 79 56 216 

Bukit parigi 8 112 58 18 196 

Baliti  14 45 67 24 150 

Laloasa  7 98 128 117 350 

Jumlah  41 324 332 215 912 

      

 

e. Sosial Ekonomi Masyarakat 

Penduduk Desa Jonjo pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani 

sawah dasar pertanian adalah pertanian sawah. Sumberdaya alam yang dihasilkan 

seperti padi, jagung, kedelai. Sebagian kecil warga berdagang hasil tanaman 

seperti berdagang enceran. Perekonomian cukup lancar karena jarak Desa ke pasar 

mingguan hanya + 1 km, ada dua macam petani (pemilik dan penggarap). Dan 

sebagian masyarakat Desa Jonjo ada yang bergelut dibidang pemerintahan dan 

berstatus PNS. 
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Berikut ini Jenis mata pencaharian pokok masyarakat Desa Jonjo. 

Tabel. 4.5 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Jonjo 

No Jenis pekerjaan 

Dusun 

Jumlah 

Jonjo 

Bukit 

Parigi 

Baliti  Laloasa  

1 Petani  195 244 170 477 1086 

2 Nelayan - - - - - 

3 Pedagang 3 15 2 2 21 

4 PNS/TNI/POLRI 17 1 2 6 26 

5 Pegawai Swasta  6 16 10 6 38 

6 Wiraswasta 53 39 42 115 248 

7 Pensiunan 10 8 4 1 23 

8 Pekerja Lepas 1 16 5 27 49 

9 Lainnya 135 132 21 122 410 

10 Tidak Bekerja 294 226 146 445 1111 

JUMLAH 726 718 408 1284 3136 

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi di Desa Jonjo jumlah 

penduduk yang mempunyai mata pencaharian dari jumlah penduduk secara 

keseluruhan. Kehidupan nya tergantung disektor Pertanian, petani 85,34 %. 

Terbanyak kedua adalah sektor Pertukangan dengan 8,08 % dari jumlah total 

penduduk. Sektor perdagangan menempati urutan ketiga dari hasil presentase 

sebanyak 2,58 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan. Sementara 

urutan ke empat berada pada sektor jasa dari hasil presentase sebanyak 1,18 % 
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dan yang mempunyai presentase terkecil POLRI  0,03 % dari jumlah penduduk 

yang mempunyai pekerjaan. 

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di 

Desa Jonjo memiliki alternative pekerjaan selain bertani. setidaknya karena 

wilayah Desa Jonjo memiliki potensi sumber daya alam yang dapat menujang 

kelanjutan hidup masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. 

1.  Sektor Pertanian dan perkebunan 

Jenis tanaman yang dibudidayakan pada lahan pertanian seperti padi, 

kacang-kacangan, kedelai yang biasanya ditanam pada lahan sawah, sedangkan 

untuk lahan kebun selain tanaman diatas juga ditanami tanaman jangka panjang 

yaitu tanaman jangka panjang. Dari hasil budidaya tanaman tersebut pada 

umumnya dijadikan sumber makanan pokok dan sebagian dijual ke pasar. 

2. Sektor Peternakan  

Sektor peternakan sudah mulai berkembang di masyarakat seperti 

peternakan ayam kampong, sapi. Masyarakat Desa Jonjo menggunakan sapi untuk 

membajak lahan pertanian. Pada umumnya masyarakat mengandangkan hewan 

ternaknya di sekitar rumah bahkan ada yang di kolom rumah, sehingga jika dilihat 

dari segi kesehatan lingkungan sangat terganggu karena menimbulkan aroma tak 

sedap terutama pada musim hujan tiba.    

3. Sektor Jasa 

a) Jasa Pertukangan 

 Tukang Kayu dan tukang batu 

Pada umumnya keterampilannya dimanfaatkan jika ada pembuatan rumah 

panggung dan rumah batu. Dari hasil pendapatan tidak banyak membawa 

perubahan karena memang penghasilan tidaklah menentu. Disamping peralatan 

yang digunakan dan modal yang masih kurang, sehingga sangat berpengaruh 



 

43 
 

pada hasil kinerjanya. Tukang batu ini biasanya bekerja di luar Desa atau ke 

Makassar, hanya beberapa  saja yang tinggal di Desa karena memang 

keterampilan ini tidak semua warga membutuhkan tenaganya. Sehingga 

mereka yang keluar Desa akan kembali jika ada acara keluarga atau hari-hari 

besar.  

b) Jasa Angkutan   

Transportasi yang digunakan oleh warga adalah mobil pribadi, sepeda 

motor,dan angkutan umum. Khusus untuk angkutan umum, biaya yang 

dikeluarkan ke kota sebesar Rp. 30.000,-. Transportasi cukup lancar, walaupun 

jalan yang menghubungkan  Desa Jonjo dengan jalan kabupaten sedikit rusak .  

Secara umum jenis dan kondisi jalan pada Desa Jonjo terbagi atas 4 jenis yaitu 

jalan beraspal (Hotmix), jalan cor (CSG),  jalan pengerasan dan jalan tanah. Dari 

empat jenis jalan  yang paling panjang adalah jalan aspal,  tetapi di dusun Laloasa 

masih ada jalan Desa dalam kondisi tanah. 

 Tukang ojek 

  Sebagian besar jasa pelayanan ojek ini dimanfaatkan oleh masyarakat 

dalam dan luar Desa dan digunakan untuk ke pasar, antar jemput anak sekolah 

dan lain-lain.  

 Sopir mobil penumpang dan truk 

Pekerjaan ini dilakoni sebanyak 17 orang. Setiap pagi hari mereka 

berkeliling mencari penumpang untuk diangkut ke kota.   

c) Jasa Layanan Publik dan Usaha Jual beli  

Di Desa Jonjo juga sudah mulai berkembang  usaha jual beli kebutuhan pokok  

biasanya dilakukan di pasar baik yang ada di Desa sendiri maupun diluar Desa 

bahkan diluar kecamatan. Ada juga yang  membuat kios di depan rumah untuk 

menjual kebutuhan sehari-hari rumah tangga.  
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B. Latar Belakang Tradisi Ammaca Patingalla’ 

Jika di lihat dari lintas sejarah dan budaya, tidak dapat dipungkiri bahwa 

Kabupaten Gowa adalah nama yang terkenal dengan sejarahnya yang terdapat 

banyak tradisi di masa lampau yang hingga kini masih terlaksanakan oleh 

sebagian masyarakat. Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa yang 

sebagian masyarakatnya masih mempercayai tradisi Ammaca Patingalla’ yang 

merupakan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur secara turun temurun kepada 

para generasi. Dari beberapa cerita yang beredar di kalangan masyarakat Desa 

Jonjo yang dikemukakan oleh salah satu warga Desa Jonjo bahwa masyarakat 

terdahulu belum mengenal agama dan juga belum begitu memahami mengenai 

ajaran-ajaran agama Islam, masyarakat terdahulu hanya mengetahui apa yang 

telah dilaksanakan oleh orang terdahulu mereka atau yang sering kita dengar 

dengan sebutan nenek moyang, sehingga para masyarakat juga mengikuti nenek 

moyang hingga saat ini dan sangat mempercayainya, oleh karena itu masyarakat 

menjadikannya sebagai suatu kebiasaan atau kepercayaan kemudian dijadikanlah 

sebagai suatu tradisi yang dijalankan di tengah-tengah masyarakat hingga 

diwariskan secara turun temurun kepada anak dan cucunya.
36

 

 Mengenai kapan awal mula tradisi ammaca patingalla’ tersebut, tidak ada 

yang mengetahui dengan jelas kapan awal mula tradisi ammaca patingalla’ 

tersebut namun tradisi ini lahir dan ada sejak zaman nenek moyang dan selalu 

dilaksanakan setiap tahunnya ketika telah selesai dalam membajak sawah. 

Menurut Dg Rau‟ bahwa: 

Tidak ada yang bisa pungkiri kapan awal mula tradisi ammaca 
patingalla’ tersebut karena tradisi ini hanya penyampaiannya saja yang 
diberitahukan oleh orangtua terdahulu bahwa tradisi ini yang harus 

                                                           
36

Suriati (63 tahun), Masyarakat “wawancara” Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa, 25 juli 2022. 
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dilakukan dan diyakini karena sejak dulu orangtua kita di masa lalu sudah 
sangat meyakini dan melakukan tradisi ini.

37
 

  

Jadi tradisi ammaca patingalla’ ini merupakan tradisi yang sudah lama ada 

di tengah-tengah masyarakat Desa Jonjo yang diwariskan secara turun temurun 

kepada para generasi selanjutnya, dimana nenek moyang terdahulu mewariskan 

kepada anak cucunya yang ia percayai mampu melanjutkan tradisi yang sudah 

lama ada dalam masyarakat. Dalam tradisi ammaca patingalla’ ada satu orang 

yang dipercayai dalam pelaksanaan tradisi ini, ia disebut dengan sebutan “Pinati” 

atau pemimpin dalam tradisi ammaca patingallla’ tersebut. Pinati inilah yang 

akan memimpin jalannya pelaksanaan tradisi ammacaa patingalla’ hingga 

selesai.
38

 

Tradisi merupakan kebiasaan yang telah berkembang di suatu kalangan 

masyarakat baik itu yang meenjadi adat kebiasaan, atau juga yang diasimilasikan 

dengan ritual aadat dan agama. Jadi, dapat dipahami bahwa tradisi adalah suatu 

kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu yang telah menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suau Negara, kebudayaan, waktu 

atau agama yang sama. Tradisi itu kemudian berlaku secara turun temurun baik 

melalui informasi berupa lisan attau cerita atau justru dari informasi tulisan yang 

berupa kisah atau kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti.
39

 

Mengenai latar belakang dari pelaksanaan tradisi ammaca patingalla’ ini 

dilatar belakangi sebagai bentuk rasa syukur atas terselesaikannya pembajakan 

sawah tersebut dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan pada saat 

                                                           
37

 Rau‟ (Pinati tradisi ammaca patingalla‟ Dusun Laloasa) “wawancara” Desa Jonjo, 20 

juli 2022. 
38

 Rasid (63 tahun), Masyarakat “wawancara” Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa, 23 juli 2022. 
39

 Erni, Dkk, Riset Budaya Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas, (Parepare 

Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020), H .25. 
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pengerjaan di sawah, selain itu tradisi ini dilaksanakan agar para pekerja tidak 

merasakan pegal-pegal setelah pekerjaan di sawah telah selesai.  

Menurut Dg Rau‟ Bahwa:  

Anne tradisia digaukangi karena salamakki lekbak mi jamaang nga 
ammoterek maki mae nganre bajik bajik di ballak, terimakasih maki anjo 
pole ka lekbakmi jamaan nga di galung nga na tenaja halangan 
ripanjamaang nga jari ammaca patingalla’ maki anjo arenna.

40
 

 
Artinya:  

Tradisi ini dilaksanakan karena sebagai bentuuk rasa syukur karena ttelah 
terselesaikannya sawah dan selamat kembali pulang kerumah sekaligus 
ucapan terimakasih karena tidak adanya hambatan-hambatan dalam proses 
pembajakan sawah untuk itu di adakan tradisi ammaca patingalla‟. 
  

Masyarakat Jonjo mempercayai bahwa tradisi ini bukanlah hal yang 

menduakan Allah swt tetapi tradisi ini adalah sebuah bentuk rasa syukur dan juga 

sebagai jalan untuk menyampaikan keinginannya kepada Allah Swt atau bisa 

dikatakan bahwa tradisi ini adalah sebuah perantara, karena didalam doa yang 

dipanjatkan dalam pelaksanaan tradisi ammaca patingalla’ pun menyebutkan 

nama Allah swt dan juga nabi Muhammad Saw.  

Tradisi Ammmaca Patingalla’ ini selalu dilakukan setiap tahunnya ketika 

telah selesai dalam membajak sawah. Tradisi ini dilaksanakan oleh setiap rumah 

yang telah selesai mengerjakan sawah. namun yang harus pertama kali 

melaksanakan tradisi Ammaca Patingalla’ ini adalah pinati karena pinati inilah 

yang dipercayai oleh leluhur dapat menjadi pemimpin tradisi mulai dari awal 

pengerjaaan sawah “Appalili” hingga selesai mengerjakan sawah “Ammaca 

patingalla’. Setelah pinati melaksanakan tradisi ammaca patingalla’ dirumahnya 

sebagai pembuka tradisi barulah orang-orang yang akan melaksanakan tradisi 

memanggil pinati untuk “apparuru” atau menyiapkan sekaligus memimpin 

jalannya tradisi disetiap rumah yang telah selesai mengerjakan sawah. 
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Rau‟ (Pinati tradisi ammaca patingalla‟ Dusun Laloasa) “wawancara” Desa Jonjo, 20 

juli 2022. 

  



 

47 
 

Sebelum tradisi ammaca patingalla’ tersebut ini dilaksanakan orang 

terdahulu awalnya selalu melakukan tradisi “appalili” atau memulai tahap awal 

dalam membajak sawah. Jadi sawah yang pertama kali dikerjakan adalah sawah 

pinati atau disebut dengan sebutan “anrong galung” di mana sawah ini adalah 

sawah yang pertama kali ada dan selalu dikerjakan paling pertama sejak zaman 

para leluhur terdahulu, itulah sebabnya disebut sebagai “arong galung”. Jadi, 

setiap tahun padi yang tumbuh pada “anrong galung” selalu di ambil dan di 

simpan oleh pinati yang dimana padi yang diambil dari hasil “anrong galung” 

disebut dengan sebutan “anrong pare”. 

  Adapun hasil wawancara Menurut Dg Rau‟ selaku pemimpin tradisi 

bahwa: 

Pertama-tama appalili’ki rolo sebelumta anjama, tasserek ladimulaimi 
anjo panjamaangnga, di tannangmi pa’jekoa, di tannangmi sambangnga, 
di tannangmi ba’bala sapi/tedong nga nampa molikma panngajaia, 
appala’ maki solanna nasareki kemudahan punna anjamaki sa’genna 
lekbak jamaannga.

41
 

  
Artinya: 

Sebelum tradisi ammaca patingalla‟ dilakukan pertama-tama pinati 
melakukan tradisi appalili‟sebagai tanda awal mulai pembajakan sawah. 
Maka disediakanlah cambuk sapi atau kerbau, alat pembajak sawah, 
setelah itu meminta doa agar selalu diberi kemudahan dalam pembajakan 
sawah hingga selesai. 
 

Tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten 

Gowa ini hadir menjadi sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat yang hingga 

saat ini mejadi sebuah tradisi yang membudaya, yang tidak diketahui pasti kapan 

awal mula munculnya tradisi ammaca patingalla’ ini. Masyarakat hanya 

mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada dan dijaga oleh nenek moyang terdahulu 

lalu kemudian dilanjutkan oleh aak cucunya yang hingga saat ini masih tetap 

dijalankan.  
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Rau‟ (Pinati tradisi ammaca patingalla‟ Dusun Laloasa) “wawancara” Desa Jonjo, 20 

juli 2022. 
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C. Proses pelaksanaan tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, 

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. 

Tradisi atau ritual adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan simbolis, tradisi atau ritual 

dilaksanakan berdasarkan pada sebuah kepercayaan dari suatu tradisi tertentu 

yang mungkin terdapat pula simbol di dalam tradisi yang memiliki perbedaan 

ataupun persamaan arti simbol pada setiap daerah, seperti yang kita ketahui bahwa 

para leluhurlah yang memulai awal dari pelaksanakan sebuah tradisi yang 

kemudian di ikuti dengan cara yang berbeda tergantung pada daerahnya sesuai 

dengan pemahaman dan pesan yang diperoleh seseorang. Menurut masyarakat 

simbol dan lambang selalu di anggap sebagai sesuatu hasil aktifitas dan kreatifitas 

manusia karena hanya manusialah yang mampu menciptakan bahasa simbolik. 

Simbol merupakan suatu tanda atau sesuatu yang dibuat atau diciptakan 

oleh masyarakat maupu individu-individu dengan arti ataupun makna tertentu 

yang ttelah disepakati bersama oleh sekelompok masyarakat itu sendiri.
42

 Jadi 

simbol tentunya menjadi sangat penting dalam sebuah tradisi karena simbol 

memiliki makna tersendiri yang terkandung didalam nya. Oleh karena itu didalam 

pelaksanaan tradisi terdapat banyak simbol-simbol yang tentunya dijadikan 

sebagai sebuah tanda mengenai adanya suatu keyakinan yang dimana memiliki 

maksud dan tujuan tertentu didalam suatu tradisi. Salah satu kebudayaan 

sekelompok masyarakat daerah yang hingga kini masih dijaga dan dilestarikan 

oleh masyarakat seperti upacara adat yang masih tradisional khususnya di Desa 

Jonjo diantaranya adalah upacara pada tradisi Ammaca Patingalla’ yang sifatnnya 

ritual yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat Desa Jonjo, Kecamatan 

Parigi, Kabupaten Gowa.  

                                                           
42 Agustiano, Dimensi Aksiologi Dalam Simbol Riau, (Daulat Riau, 2008), h. 26. 
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Proses adalah suatu tahapan atau sebuah langkah dalam suatu kegiatan 

atau upacara perayaan yang dilakukan. Adat sebagai suatu simbol dalam perayaan 

kegiatan yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan 

yang dilakukan mempunyai proses tersendiri. Adapun sisi lain dari tradisi 

ammaca pattingalla‟ ini bahwasanya dalam setiap pelaksanaan dan 

perkembangannya memiliki suatu arti tersendiri yang penting untuk diketahui. 

Upacara ammaca patingalla’ ini mempunyai nilai historis dan terdapat berbagai 

makna ritual. Tradisi ini masih tetap dijaga dan dilestarikan secara utuh, serta 

masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, 

Kabupaten Gowa yang di mana dalam tradisi ammaca patingalla‟ ini memerlukan 

alat dan bahan adalah yaitu: 

1. Alat dan bahan 

a. Rappo (Buah Pinang) 

b. Leko’ (Daun Sirih) 

c. Beras 

d. Ja’jakkang (Lilin, Beras, Uang Seserahan) 

e. Pa’leo (Kapur) 

f. Dupa (Kemenyang) 

g. Gelas yang berisi air putih 

h. Kimbokang (Tempat cuci tangan) 

2. Tahap-tahap tradisi Ammaca Patingalla’ 

Sebelum melaksanakan tradisi ammaca patingalla’, ada beberapa hal yang 

harus dipersiapkan oleh pihak yang bersangkutan atau bisa dikatakan orang yang 

menyelenggarakan tradisi ini yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan menjadi salah 

satu syarat penting yang harus ada didalam pelaksanaan tradisi. Karena 

kelengkapan alat dan bahan inilah yang memengaruhi kelancaran jalannya tradisi. 
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Berdasarkan hasil dari wawancara dengan daeng rau‟ selaku pinati 

mengungkapkan bahwa: 

Anne pelaksanaanna tradisia parallui nipasadia apa-apa anjo parallua 

punna lammaca patingalla’ki tawwa, jari anjo tau lekbaka anjama 

digalunganga nampa lekbakmi a’boya waktu bajik akkulllemi ammmaca 

patingalla’, parallu tongi napakasadia alat rurung bahanna anjo la 

dipakea punna lammaca patingalla’ maki.
43

 

 

Artinya: 

Pelaksanaan tradisi ini perlu mempersiapkan alat dan bahan ketika akan 
melangsungkan tradisi, jadi para petani yang telah selesai bekerja disawah 
dan sudah berdiskusi dengan pinati dan sudah mendapatkan hari yang baik 
maka pelaksanaan tradisi sudah bisa dilakukan dan pelaksana tradisi 
tentunya segera mempersiapkan alat dan bahan sebagai pelengkap tradisi. 
 

Dalam Tradisi Ammaca Patingalla’ ini memiliki perbedaan-perbedaan di 

antara ritual dan tradisi lainnya, yang dimana dalam tradisi ini cukup 

menyediakan beberapa alat dan bahan. Pinati merupakan orang yang berperan 

penting didalam pelaksanaan tradisi ammaca patingalla’. Pinati inilah yang 

memimpin jalannya tradisi.  

Langkah pertama yang harus dilakukan pelaksana ketika akan 

melaksanakan tradisi ammaca patingalla’ ini pertama-tama harus mempersiapkan 

semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tradisi, selain dari 

pada alat dan bahan, seperti biasa orang yang akan melaksanakan tradisi tentunya 

mengajak sanak keluarga ataupun tetangga untuk membantu mempersiapkan 

semua alat dan bahan dan ikut serta dalam pelaksanaan tradisi ammaca 

patingalla’ hingga selesai. Kemudian memanggil pinati selaku pemimpin dalam 

pelaksanaan tradisi ammaca patingalla’ sekaligus menanyakan hari yang baik 

untuk melaksanakan tradisi ammaca patingalla’.  

                                                           
43

Rau‟ (Pinati tradisi ammaca patingalla‟ Dusun Laloasa) “wawancara” Desa Jonjo, 20 

juli 2022. 
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Setelah mengetahui waktu yang tepat untuk pelaksanaan tradisi, sehari 

sebelum pelaksanaan harus segera melengkapi semua alat dan bahan yang harus 

ada dalam tradisi. Selain alat dan bahan yang dipersiapkan, tentunya di setiap 

tradisi tidak lepas dari makanan. Pemilik rumah yang akan melaksanakan tradisi 

harus mempersiapkan makanan atau kue untuk di “tannang” sebagai pelengkap 

dari tradisi bersama dengan alat dan bahan yang akan dipakai dalam pelaksanaan 

tradisi. 

Ada beberapa jenis makanan dan kue yang minimal harus ada di didalam 

pelaksanaan tradisi yaitu: 

a. Songkolo‟  

Songkolo‟ merupakan makanan khas orang Makassar, songkolo‟ sendiri 

terbuat dari beras ketan putih dan adapula yang terbuat dari beras ketan hitam. 

Songkolo‟ adalah makanan yang selalu dipersiapkan oleh masyarakat Makassar 

ketika sedang melaksanakan sebuah tradisi. 

b. Ayam  

Ayam adalah salah satu makanan yang juga dipersiapkan ketika 

pelaksanaan tradisi. Dimana ayam sebagai pelengkap dan juga dijadikan sebagai 

lauk ketika makan bersama.  

c. Baje‟ 

Baje’ adalah kue tradisional yang juga tidak bisa lepas dalam setiap 

pelaksanaan tradisi. Baje’ terbuat dari beras ketan, gula merah dan kelapa 

sehingga baje‟ memiliki rasa yang enak dan itu sebabnya baje’ sering disiapkan 

didalam pelaksanaan suatu tradisi. 
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d. Umba-umba 

Umba-umba adalah sejenis kue yang berbentuk bulat yang mempunyai 

besar seperti kelereng, yang dimana isi dalam umba-umba tersebut terdapat gula 

merah dan kelapa. 

e. Lawarak kadea 

Lawarak Kadea adalah salah satu kue tradisioal Makassar khususya pada 

daerah ketinggian seperti di Desa Jonjo, Kecamatan parigi. Lawarak kadea  ini 

terbuat dari gula merah dan kelapa. 

f. Pisang 

Pisang adalah salah satu buah yang mengandung banyak vitamin di 

dalamnya. Selain beras, susu dan gandum, pisang sangat bermanfaat untuk tubuh 

manusia.  Pisang adalah salah satu buah yang sering disiapkan ketika sekelompok 

masyarakat melaksanakan sebuah tradisi. 

Setelah menyiapkan semua yang diperlukan seperti alat, bahan, makanan 

dan kue tradisional, pinati memangil para pekerja sawah yang akan melaksanakan 

tradisi dirumahnya untuk duduk bersama di dekat pinati setelah itu pinati memulai 

tradisi dengan pertama-tama yaitu membakar dupa lalu “ma’baca” atau 

memanjatkan doa sebagai rasa syukur atas terselesaikannya sawah tersebut tanpa 

adanya hambatan sedikit pun. Setelah memanjatkan do‟a, pinati langsung 

“appakioro’ beras’a’ atau melempar beras di sekitaran alat dan bahan yang telah 

disiapkan, tahap selanjutnya adalah prosesi “a’bissa lombu” atau diartikan sebagai 

pembersihan diri.  
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Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Dg Suriati yang 

mengatakan bahwa:  

Punna le’bak maki ammacamo appakiorok maki berasak, le’bak ajo mae 
maki a’bissa lombu, dibissa bissai anjo bangkeng, limayya supaya tenamo 
nikasiaki anjo pa’galaka.

44
 

 
Artinya:  
 

Setelah pinati berdo‟a, maka pinati atau pemimpin tradisi tersebut 
menaburkan beras pada sekitaran alat dan bahan yang telah disispkan, lalu 
petani segera membersihkan bagian tubuhnya seperti kaki dan tangan agar 
tidak merasakan pegal. 

 

Proses yang paling penting dalam tradisi ini adalah membersihkan diri 

atau dalam bahasa tradisi ammaca patingalla’ adalah “a’bissa lombu”. Hal ini 

dianggap sangat penting dalam tradisi karena mitos nya bahwa kalau seorang 

petani tidak melakukan a’bissa lombu maka petani akan merasa pegal ketika telah 

selesai mengerjakan sawah. Itulah alasannya mengapa a’bissa lombu menjadi hal 

yang penting dalam tradisi. Untuk itu pelaksana tradisi harus menyiapkan air 

dalam baskom kecil sebagai alat ketika para petani ingin a’bissa lombu atau 

membersihkan diri.  

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Dg Rau‟ yang 

mengatakan bahwa:  

Appatannangki je’ne punna ammaca patingalla’ ki tawwa anjomi je’neka 
dibissa iyaminjo jekneka rekeng pannangkasi ka sai battuki appe’o’ ri 
galungnga jari appatannangki je’ne, jari punna le’bak maki anjo ammaca 
a’bissa bissa maki. 
 
  

Artinya: 
  

Dalam pelaksanaan tradisi ammaca‟ pelaksana tradisi harus menyiapkan 
air yang dimana air tersebut digunakan untuk membersihkan diri karena 
telah selesai megerjakan sawah jadi setelah pemimpin tradisi berdoa 
barulah para petani bersih- bersih dari air yang telah disediakan. 
 

                                                           
44 Suriati (63 tahun), Masyarakat “wawancara” Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa, 25 juli 2022. 
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Setelah ma’baca dilakukan oleh pinati, para petani di beri izin oleh pinati 

untuk a’bissa lombu pada air yang telah disediakan. Pertama-tama petani 

mengambil air wudhu setelah itu membersihkan bagian tubuh dari air seperti 

pada, kaki dan tangan yang bertujuan agar tidak lagi merasakan pegal-pegal pada 

badan. Selain dari pada membersihkan bagian tubuh, air yang telah disediakan 

pada ember atau dikatakan pa’bissa lombu juga diberikan “diba’basak” pada alat 

yang digunakan pada saat mengerjakan sawah seperti traktor, cangkul dan parang, 

dalam hal ini para leluhur menamakannya dengan sebutan “a’mata mata pa’jeko”. 

Setelah A’bissa Lombu maka tahap yang terakhir adalah makan bersama 

sebagai bentuk rasa syukur karena tradisi ma‟baca patingalla telah selesai 

dilaksanakan. Para keluarga dan para tetangga yang ikut hadir dalam pelaksanaan 

tradisi, menyajikan semua makanan dan jenis kue yang telah dipersiapkan oleh 

pelaksana tradisi ammaca patingalla’. 

 

D. Makna simbolik denotasi dan konotasi pada benda-benda yang 

digunakan pada pelaksanaan tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo, 

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dalam perspektif Roland Barthes. 

Semiotika Roland Barthes berawal pada perkembangan pemikiran 

semiotika Ferdinan de Saussure yang melihat hubungan antara signifier (penanda) 

dan signified (petanda) pada sign (tanda) di mana hubungan dari penanda dan 

petanda mempunyai arti yang sebanding. Bukan sesuatu yang kemudian 

membawa pada hal yang lain, melainkan hubungan yang menyatukan keduanya. 

Perspektif semiotika Roland Barthes memiliki perbedaan dari Ferdinan de  

Saussure, di mana Barthes diketahui dengan gagasannya yaitu order of 

signification yang terdiri dari denotasi (sistem pemaknaan tingkat pertama) yaitu  

makna yang sebenarnya dan konotasi (sistem pemaknaan tingkat kedua) yang 
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mengungkapkan makna yang terkandung dalam tanda-tanda atau merupakan 

makna yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Jadi, dalam konsep 

Barthes, konotasi tidak hanya memiliki makna yang mendasari keberadaannya 

tetapi dari hal ini sumbangan Barthes yang menyempurnakan semiotika Saussure, 

yang berhenti pada penandaan dalam tataran denotasi. 

Makna simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan 

pembentukan makna dari suatu benda atau lambang ataupun simbol, baik benda 

mati, maupun benda hidup. Makna simbolik merupakan media yang mencoba 

mengungkapkan makna makna yang ada pada suatu simbol. Dalam pelaksanaan 

tradisi ammaca patingalla’ ada beberapa benda-benda yang mempunyai makna 

tersendiri yang dipahami oleh manusia.  

 

Seperti yang telah di jelaskan oleh narasumber yaitu Dg Rau‟ selaku pinati 

dalam tradisi yang mengatakan bahwa: 

Anjo apa-apa nipasadiayya ilalang kunne di tradisi ammaca patingalla’ka 
niak ngaseng makna na, niak ngaseng artina, iyami saba’ napenting 
nipasadia punna lammaca patingalla’ mo tawwa. 
 

Artinya: 
Benda-benda yang telah dipersiapkan dalam tradisi ammaca patingalla ini, 
mempunyai makna, mempunyai arti, karena itu sangatlah penting 
mempesiapkan alat dan bahan ketika tradisi ammaca patingalla‟ akan 
dilaksanakan. 
 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa alat dan bahan yang mengandung 

makna-makna simbolik denotasi (makna yang sebenarnya) dan makna konotasi 

(yang mengungkapkan makna yang terkandung dalam tanda-tanda), Roland 

Barthes pada benda-benda yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ammaca 

patingalla’ di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. 
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1.  Rappo/pinang.  

Rappo atau dalam bahasa Indonesia adalah buah Pinang merupakan salah 

satu benda-benda yang harus disediakan didalam tradisi ammaca patingalla’ 

karena rappo dalam tradisi sangat berpengaruh karena memiliki arti dan makna 

tersendiri yang terkandung di dalamnya. Seperti yang telah diikatakan oleh dg 

rau‟ selaku pinati atau pemimpin dalam tradisi bahwa: 

 
Anjo rappo a paralllui nipasadia sollanna anne parea pore tongngi 
a’rappo na lompo buahna parea singkamma rappoa.

45
 

 
Artinya: 

  
Dalam tradisi ammaca patingalla‟ sangat perlu mempersiapkan buah 
pinang agar buah padi yang akan tumbuh sama besarnya dengan buah 
pinang itulah mengapa sangat penting untuk disiapkan. 
 

Dari hasil wawancara yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa rappo 

mengandung makna denotasi dan konotasi. Adapun makna denotasi menunjukkan 

rappo sebagai buah yang sering dijadikan sebagai campuran dalam mengunyah 

sirih atau menyirih, sedangkan makna konotasi rappo adalah semoga buah padi 

yang lahir tahun itu akan besar sebesar buah pinang yang di suguhkan dalam 

pelaksanaan tradisi. 

2.  Leko’ / Daun Sirih 

Selain Rappo’, Leko’ juga merupakan salah satu tumbuhan yang penting 

dalam pelaksanaan tradisi. Rappo dan leko merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dalam tradisi, leko dan rappo biasanya disatukan dan diikat 

menjadi satu, untuk itu orang Makassar menyebutnya dengan sebutan pangngajai. 

Dari hasil wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa leko’ 

merupakan daun sirih, yang memiliki makna denotasi dan konotasi. Makna 

denotasi leko’ menunjukkan sebagai benda yang berupa daun yang bisa digunakan 

                                                           
45 Rau‟ (Pinati tradisi ammaca patingalla‟ Dusun Laloasa) “wawancara” Desa Jonjo, 20 

juli 2022. 
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untuk menyirih. Sedangkan makna konotasi Leko’ tersebut sebagai simbol 

kesejahteraan dan ketentraman. Maka dari itu masyarakat menggunakannya 

karena dalam kehidupan sehari-hari mereka ingin hidup sejahtera, tentram dan 

damai. 

3.  Ja’jakkang/ Beras, Lilin, Uang Seserahan 

Ja’jakang adalah salah satu alat dan bahan yang juga penting dalam tradisi 

ammaca patingalla’. Ja’jakkang ini terdiri dari tiga bagian yaitu beras, lilin dan 

uang seserahan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

a. Beras merupakan bahan yang akan digunakan untuk ditaburkan ketika telah 

selesai dalam pelaksanaan ma’baca atau berdoa. 

b. Lilin merupakan pelengkap dari ja’jakkang tersebut yang dimana lilin ini 

memiliki makna tersendiri yang terkandung didalam pelaksanaan tradisi. 

c. Uang seserahan juga pelengkap dar ja‟jakkang. Uang seserahan ini 

dimaksudkan bahwa ketika telah selesai dalam pelaksanaan tradisi, maka orang 

yag melaksanakan tradisi akan memberikan uang seserahan tersebut sebagai 

ucapan terimakasih kepada pinati. 

Adapun makna denotasi dari Ja’jakkang yaitu menujukkan sebagai benda 

atau tempat yang didalamnya berisikan beras, lilin dan uang seserahan, sedangkan 

makna konotasi dari ja‟jakkan mempunyai makna terang sinar atau cahaya yang 

akan selalu memberikan kehidupan, ketenangan dalam keluarga maupun 

masyarakat. 

4.  Loyang atau pa’dinging,  

Loyang atau pa’dingin memiliki makna denotasi sebagai alat untuk 

meletakkan sebuah sajian atau makanan, sedangkan makna konotasi loyang 

bermakna sebagai alat untuk meletakkan makanan yang akan dimantrakan oleh 

pinati dan juga di anggap sebagai sebuah penghormatan kepada para leluhur 
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terdahulu, keluarga yang melaksanakan tradisi pun juga dapat merasa tentram dan 

berharap hasil panen mereka dalam mengerjakan sawahnya pun ikut bertambah 

berkah. 

5.  Air putih satu gelas, 

Air putih merupakan salah satu minuman yang paling penting dan menjadi 

kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun makna denotasi air 

putih adalah air yang akan diminum setelah selesai melaksanakan tradisi. 

Sedangkan makna konotasi air yaitu menggambarkan air sebagai simbol dari 

kebersihan dan kehidupan. Air senantiasa mereka pergunakan untuk 

membersihkan diri mereka menjadikan kebutuhan sehari-sehari, sehingga dapat 

mendekatkan diri pada sang pencipta.  

6.  Dupa atau kemenyang, 

 Dupa atau kemenyang merupakan alat dan bahan yang juga penting 

karena dupa inilah yang akan dipakai ketika mengucapkan do‟a. Seperti yang 

telah dikatakan oleh narasumber bahwa makna denotasi dari Dupa adalah sebagai 

sarana permohonan pada waktu orang mengucapkan doa atau mantra. sedangkan 

makna konotasinya memiliki makna dengan membakar kemenyan pada saat 

mengucapkan doa, menimbulkan Bau yang wangi yang memiliki simbol sedekah 

kepada alam raya, bau kemenyang yang harum dapat menenangkan syaraf 

sehingga ketika berdoa bisa lebih tenang berkonsentrai sehingga masyarakat lebih 

khusyuk. 

7. Pa’leo’ / Kapur 

Pa’leo’ atau kapur merupakan bahan yang juga digunakan ketika pinati 

akan ma’baca atau berdoa.  Pa’leo’ memiliki maka denotasi sebagai bahan yang 

dipakai ketika pelaksanaan tradisi sedangkan makna konotasinya adalah berbaur 

dan menyatu, jadi masyarakat desa Jonjo menggunakan pa’leo sebagai suatu 
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syarat yang diharapkan agar dalam kehidupan suatu masyarakat bisa saling 

menyatu saling tolong menolong serta saling bekerjasama antara satu dengan yang 

lainnya dalam hal kebaikan baik dalam urusan pribadi maupun urusan bersama 

dalam masyarakat agar terciptanya suasana lingkungan yang lebih tentram dan 

damai. 

8.  Pisang manis 

 Pisang merupakan buah pelengkap ketika melaksanakan tradisi, pisang 

yang biasanya diigunakan dalam tradisi adalah pisang yang telah disisir. Baik 

pisang muda ataupun pisang yang sudah tua. Mengenai makna denotasi buah 

pisang adalah buah yang sering disiapkan atau disajikan ketika melaksanakan 

tradisi khususnya pada tradisi ammaca patingalla’ ini sedangkan makna konotasi 

dari pisang adalah mempunyai makna tentang kemanisan, kesejahteraan dan 

kebahagiaan pada kehidupan masyarakat sekarang hingga masa yang akan datang 

nantinya. 

9.  Kue-kue dan makanan tradisional mempunyai makna denotasi 

menunjukkan sebagai makanan yang diperoleh dari budidaya yang memiliki 

banyak rasa, sedangkan makna konotasi kue kue  atau makanan tradisional  

memiliki makna kue dan makanan tersebut sebagai pelengkap dalam Tradisi 

ammaca patingalla’ agar dapat di makan bersama ketika pelaksanaan tradisi telah 

selesai, yang harus di sajikan. 

Adapun makanan dan kue yang disediakan dalam tradisi ammmaca 

patingalla tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Songkolo‟  

Songkolo‟adalah makanan khas yang selalu disediakan dalam tradisi 

ammaca patingalla’, songkolo‟ ini terdiri dari beberapa macam rasa, yang 

pertama dari beras ketan putih dan yang kedua beras ketan hitam. Adapun  Makna 
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denotasi songkolo yaitu sebagai makanan khas Makassar yang selalu ada dan 

disiapkan dalam pelaksanaan tradisi, sedangkan makna konotasi songkolo‟ adalah 

agar kehidupan selalu terasa tentram, nyaman dan damai di dalam kehidupan 

masyarakat. 

b. Umba‟ umba dan baje‟ 

Umba-umba memiliki makna denotasi yaitu sebagai kue tradisioal 

Makassar yang dimana kue umba-umba ini berbentuk bulat kecil yang didalamnya 

terdapat gula merah serta terdapat kelapa yang telah diparut pada bagian luar 

umba-umba begitupu juga dengan baje‟ yang dimana pada baje‟ ini terdapat 

banyak gula merah sedangkan makna konotasi umba-umba dan baje‟ adalah agar 

kehidupan akan terasa manis seperti kue umba-umba dan baje‟ yang terbuat dari 

gula merah. 

c. Lawarak kadea  

Lawarak kadea (gula merah dan kelapa), mempunyai makna denotasi 

menunjukkan golla (gula) sebagai bahan makanan yang diperoleh dari budidaya 

yang memiliki rasa khas yang sangat manis, kaluku (kelapa) sebagai tumbuhan 

yang memiliki buah yang berbentuk bulat dan bisa diolah menjadi santan, 

sedangkan makna konotasi dari lawarak kadea memiliki makna agar kehidupan 

kedepannya bisa lebih baik dan manis seperti di ibaratkan dengan gula dan kelapa 

yang selalu saling melengkapi antar satu dengan yang lain.
46

 

Tradisi ammaca patingalla’ ini merupakan kebiasaan masyarakat desa 

Jonjo yang sudah ada sejak dulu dan pelaksanaan nya masih tetap dilakukan oleh 

masyarakat setempat hingga saat ini. Tradisi ini akan menjadi pelaksanaan yang 

turun menurun kepada para pewaris tradisi dan akan tetap dilestarikan hingga 

masa yang akan datang. 

                                                           
46 Rau‟ (Pinati tradisi ammaca patingalla‟ Dusun Laloasa) “wawancara” Desa Jonjo, 20 

juli 2022. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya makna simbolik yang terdapat pada benda-benda dan alat-alat yang 

terdapat dalam tradisi Ammaca Patingalla’ di Desa Jonjo Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, setiap benda yang ada di dalam pelaksanaan ritual tradisi 

Ammaca Patingalla’ ini memiliki makna tersendiri, baik berupa makna denotasi 

(makna yang eksplisit), maupun makna konotasi (makna yang tidak eksplisit), 

yang sesuai dengan teori Roland Barthes. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian pada tradisi ammaca patingalla' Maka 

peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1.  Latar belakang Tradisi Ammaca Patingalla' di desa Jonjo, Kecamatan Parigi, 

Kabupaten Gowa ini muncul sebagai tradisi yang sudah membudaya dalam suatu 

masyarakat yang awal mulanya belum di ketahui pasti kapan ammaca patingalla' 

ini di laksanakan. Namun, tradisi ini di latar belakangngi sebagai bentuk rasa 

syukur atas terselesaikannya pembajakan sawah oleh para petani tanpa adanya 

hambatan dan terselesaikan dengan baik selain itu pelaksanaan tradisi Ammaca 

patingalla’ ini dilaksanakan agar para petani tidak merasakan pegal-pegal setelah 

mengerjakan sawah. 

2.  Prosesi pelaksanaan tradisi ammaca patingalla' tersebut terbagi menjadi 

beberapa tahap yang pertama yaitu pinati atau pemimpin jalannya tradisi pertama-

tama menentukan hari yang baik untuk pelaksanaan tradisi, yang kedua yaitu 

menyiapkan alat dan bahan yang akan di gunakan dalam tradisi, adapun beberapa 

alat dalam pelaksanaan tradisi yaitu Rappo, Leko', pa'leo, dupa, ja'jakkang, 

pa'dingin atau loyang, air putih, kimbokang, serta makanan dan kue tradisional 

khas Makassar. setelah penentuan hari baik dan persiapan alat dan bahan yang 

ketiga barulah pinati memulai pelaksanaan tradisi dengan pertama-tama ma'baca 

atau berdoa, setelah berdoa lalu yang ke empat yaitu appakeorok berasak atau 

menaburkan beras setelah pinati menaburkan beras selanjutnya tahup terakhir 

yaitu a'bissa Lombu atau memberisihkan tubuh dengan air yang sudah di siapkan. 
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3.  Makna simbolik Denotasi dan Konotasi pada benda-benda yang telah 

dikemukakan oleh pinati atau pemimpin tradisi Pertama rappo atau pinang makna 

denotasi menunjukkan Rappo sebagai buah yang sering dijadikan sebagai 

campuran dalam mengunyah sirih atau menyirih, makna konotasi Rappo adalah 

semoga buah padi yang lahir tahun itu akan besar sebesar buah pinang. Kedua 

leko makna denotasi dari leko‟ berarti daun sirih, makna denotasi leko’ 

menunjukkan sebagai benda yang berupa daun yang bisa digunakan untuk 

menyirih, makna konotasi Leko’ sebagai simbol kesejahteraan dan ketentraman. 

Ketiga Ja’jakkang makna denotasi dari Ja’jakkan menujukkan sebagai benda atau 

tempat yang didalamnya terisi beras, lilin dan uang seserahan, makna konotasinya 

mempunyai makna terang sinar atau cahaya yang akan memberikan ketenangan 

dalam keluarga maupun masyarakat. Keempat Loyang atau pa’dingin memiliki 

makna denotasi sebagai alat untuk meletakkan sebuah sajian atau makanan, 

makna konotasinya bermakna sebagai alat untuk meletakkan makanan yang akan 

dimantrakan oleh pinati dan juga di anggap sebagai sebuah penghormatan. kelima 

dupa atau kemenyang makna denotasi dari Dupa adalah sebagai sarana 

permohonan pada waktu orang mengucapkan doa atau mantra. sedangkan makna 

konotasinya memiliki makna dengan membakar kemenyan pada saat 

mengucapkan doa. Enam air putih satu gelas makna denotasi air putih adalah air 

yang akan di minum setelah selesai melaksanakan tradisi, makna konotasiya 

menggambarkan air sebagai simbol dari kebersihan dan kehidupan. Tujuh Pa’leo’ 

memiliki maka denotasi sebagai bahan yang dipakai ketika pelaksanaan tradisi, 

makna konotasinya adalah berbaur dan menyatu. Delapan Mengeai makna 

denotasi buah pisang adalah buah yang sering disiapkan ketika melaksanakan 

tradisi, makna konotasinya mempunyai makna tentang kemanisan, kesejahteraan 

dan kebahagiaan hidup. yang terakhir Kue-kue dan makanan tradisional makna 
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denotasi menunjukkan sebagai makanan yang diperoleh dari budidaya yang 

memiliki banyak rasa, sedangkan makna konotasinya memiliki makna kue dan 

makanan tersebut sebagai pelengkap dalam Tradisi ammaca patingalla’ agar 

dapat di makan bersama ketika pelaksanaan tradisi telah selesai, yang harus di 

sajikan. 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini yakni mempunyai nilai-nilai positif yang dapat 

di ambil pada tradisi ammaca patingalla', salah satunya adalah sikap saling 

menghormati dan menghargai, tidak membeda-bedakan strata sosial yang ada di 

dalam masyarakat Desa Jonjo. Adanya tradisi Ammaca Patingalla' pada zaman 

sekarang membuktikan bahwa tradisi ini sudah sangat di terima oleh masyarakat 

setempat karena pelaksanaan tradisi masih tetap terlestarikan hingga sekarang. 
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Picture 1.1 Rappo/Buah Pinang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1.2 Leko’/ Daun Sirih 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 1.3 Ja’jakkang/ Beras, Lilin, Uang Seserahan 
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Picture 1.4 Loyang/Pa’dinging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Picture 1.5 Air Putih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Picture 1.6 Dupa/Kemenyang 
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Picture 1.7 Pa’leo’/Kapur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1.8 Pisang Manis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1.9 Umba-Umba                            Picture 1.10 Songkolo’ dan Baje 
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Picture 2.1 Wawancara dengan Dg Rau’ selaku Pinati/ Pemimpin 
tradisi  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 2.2 Wawancara dengan Dg Rasid (Tokoh Masyarakat 
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Picture 2.3 Wawancara dengan Ibu Suriati (Tokoh Masyarakat) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 2.4 Wawancara dengan Staf/Pegawai Desa Jonjo 
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