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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علمّ بالقلم, علمّ الإنسان ما لم يعلم, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن 

 محمدًا عبده ورسىله الذي لا نبيّ بعده, أمّابعد

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas segala 

limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dia-lah Allah swt. 

Tuhan semesta alam, pemilik segala ilmu yang ada di muka bumi. Atas kehendak-

Nya jualah penelitian (tesis) ini dapat dilaksanakan, setelah melalui proses dan 

usaha yang demikian menguras tenaga dan pikiran. 

 Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah 

Muhammad saw. sang teladan bagi umat manusia. Beliau tak pernah membalas 

kejahatan dengan kejahatan, bahkan beliau memaafkan dan berlapang dada. 

Tangannya tak pernah memukul selain dalam jihad di jalan Allah swt. Rasulullah 

saw. juga tak pernah berlaku keras dan kasar, berteriak-teriak, dan mencela orang. 

 Penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi 

secara aktif maupun pasif dalam proses penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang 

membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk 

dan motivasi sehingga hambatan-hambatan yang penulis jumpai dapat teratasi. 

 Pertama-pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis 

persembahkan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Mahmuddin dan ibunda 

Nur sidah yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis, serta telah 

mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Untuk ayahanda 

tercinta, yang tetap semangat mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan-

kebutuhan keluarga kami. Untuk ibuku yang selalu menatapku dengan penuh 
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kasih dan sayang, dimanapun dan kapanpun penulis selalu diajarkan bagaimana 

seharusnya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam masalah 

ibadah dan muamalah beliau yang selalu menerangkan dan membimbing penulis 

hingga saat ini, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Peneliti menyadari bahwa 

ucapan terima kasih penulis tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan 

oleh keduanya. Terimah kasih saya ucapkan kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, .Ph.D, selaku Retor Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag, Prof. Dr. 

Wahyuddin, M.Hum,Prof. Dr. Darussalam M.Ag, Prof Dr. Kamaluddin 

Abunawas .M.Ag, selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memimpin 

UIN Alauddin Makassar yang  menjadi tempat penulis memperoleh ilmu, baik 

dari akademik maupun ekstrakurikuler. 

2. Bapak Prof. Dr. H. M Galib M, M.A, selaku Direktur Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, dan Dr. Andi Aderus Lc M.A Selaku Wakil Direktur 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

3. Bapak Dr. H. Muhammad Sadiq Sabry M.Ag. dan Bapak Dr. H. Muhammad 

Irham M.TH.I selaku ketua jurusan  Ilmu al-Qur’an dan Tafsir serta sekretaris 

jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberi kesempatan dengan 

segala fasilitas dan kemudahan dalam jurusan ilmu al-Qur’an dan tafsir 

4. Bapak Prof. Dr. H. M Galib M, M.A. dan ibu Prof. Dr. Sohrah M.Ag. selaku 

Promotor I dan II penulis, yang juga telah menyisihkan waktunya untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis. Saran-saran serta kritik-kritik mereka 

sangat bermanfaat dalam proses penelitian ini. 

5. Dr. Hasyim Haddade M.Ag. sebagai penguji pertama dan Dr. H. Muhammad 

Irham M.TH,I sebagai penguji kedua, yang telah meluangkan waktu, tenaga 
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dan pikirannya untuk memberi kritikan yang membangun serta motivasi agar 
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6. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Bapak Mahmuddin 

dan Ibu Nursida, Bapak mertua Beddu  dan Ibu Nuhera serta Istri Tercinta 
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bisa selesai. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
Zai 
 

z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 
 

s 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
´ain 
 

´ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
Fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
Qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
Kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
Lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
Mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
Nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
Wau 
 

w 
 

we 
 هػ 

 
Ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
Hamzah 
 

´ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

y 
 

ye 
 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´). 
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2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 Tanda 

 
fath}ah 

 
a a  َا 

 
kasrah 

 
i i  َا 

 
d}ammah 

 
u u  َا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ahَ dan 
ya>´ 
 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

 

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 
 

fath}ahَdan alif atau 

ya>´ 

 

ىْ|ْ...َْْاْ...َْْ  
 

d}ammah dan wau 

 و ـْ 
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>´ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـى
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : كِيْلََ 

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

 

4. Ta>´ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>´ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>´ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>´ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>´ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةَُالَأطْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلمَْدِينْةََُاَلفَْاضِلََُ

 al-h}ikmah : اَلحِْكَْْةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ػػََّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

َّناََ  <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناََ

 al-h}aqq : اَلحَْقَّ

مََ  nu“ima : هعُِّ

 aduwwun´ : عدَُوَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ػػػػػِىَّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan ´Aliyy atau ´Aly)´ : علََِ 

 Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby)´ : عَرَبَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

lam ma´arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

مْسَُ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّ

لزَْلَََ  al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

 al-falsafah : اَلفَْلسَْفَةَ

 al-bila>du : اَلبْلَادَُ
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7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta´muru>na : تأَمُِرُوْنََ

 ´al-nau : اَلنَّوْعَُ

ءَ   syai´un : شََْ

 umirtu : أُمِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur´an (dari al-Qur´a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>´ 

Wafaya>h al-A´ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Contoh: 

   billa>h بِِللَِ  di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ

Adapun ta>´ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِ َرَحَْْ َفِِْ  hum fi> rah}matilla>h    هُُْ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 

DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Inna awwala baitin wud}i´a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur´a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta´a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

saw. = s}allalla>hu ´alaihi wa sallam 

as. = ´alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d. = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ´Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 

´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-
H{asan, ´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ´Ali> 
ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama  :  Haerul Iman 

Nim  :  80600221003 

Judul Tesis : Tradisi Angnyombayya dalam Prespektif Al-Qur’an di Kel. 

Lembang Gantarang Keke kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

Tesis ini bertujuan mengenai (1). Bagaimana Eksistensi Tradisi 

Angnyombayya di Kel.  Lembang Gantarang Keke Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng, (2). Bagaimana Prosesi Tradisi Angnyombayya di Kel. Lembang 

Gantarang Keke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng(3). Bagaimana Nilai-nilai tradisi 

Angnyombayya di Kel. Lembang Gantarang Keke Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu pendekatan Tafsir, Historis, , Sosiologis dan 

selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data adalah fiel riset atau data 

lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Eksistensi tradisi 

Angnyombayya  di Kel. Lembang Gantarang Keke Kec.Tompobulu Kab. 

Bantaeng merupakan sebuah warisan dari leluhur, kehadiran tradisi ini berawal 

dari kepercayaan yang dilakukan oleh  masyarakat setempat bahwa suatu proses 

penyembahan terhadap roh-roh para leluhur. , 2).Prosesi tradisi Angnyombayya di 

Lembang Gantarang Keke dilakukan setiap tahunnya yaitu setiap 10 sya’ban. 

Proses pelaksanaan tradisi ini terdapat beberapa tahapan yang pertama Appasulu’ 

Pangajai, Akkawaru, Kalau’ tunu-tunu juku’ dan Nganre Tu Tabbala’na 3). Nilai-

nilai yang terdapat dalam tradisi yaitu nilai religi,  silaturahmi, sedekah,  

musyawarah, kebersamaan dan gotong royong dan kesenian. 

Implikasi dari Tradisi ini diperuntukkan kepada pemerintah dan masyarakat 

bahwa tradisi di Lembang Gantarang Keke adalah warisan dari nenek moyang 

patut dilestarikan dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak adanya unsur 

kemusyrikan atau hal-hal yang menyimpang dari agama Islam yang 

sesungguhnya. 



ABSTRACT 

Name  : Haerul Iman 

Reg. Number : 80600221003 

Title  : The Tradition of Angnyombayya in the Perspective of the Quran in 

Lembang Gantarang Keke Village, Tompobulu District, Bantaeng Regency 

 
 

This thesis aims to address the following questions: (1) What is the existence of the 

Angnyombayya tradition in Lembang Gantarang Keke Village, Tompobulu District, Bantaeng 

Regency? (2) What is the process of the Angnyombayya tradition in Lembang Gantarang Keke 

Village, Tompobulu District, Bantaeng Regency? (3) What are the values associated with the 

Angnyombayya tradition in Lembang Gantarang Keke Village, Tompobulu District, Bantaeng 

Regency? 

 

This research is of a qualitative nature and employs various approaches, including 

Islamic interpretation (tafsir), historical, sociological, and utilizes data collection methods such 

as field research involving observation, interviews, and documentation. 

 

The results of this research indicate the following: 1) The existence of the Angnyombayya 

tradition in Lembang Gantarang Keke is a legacy from ancestors. This tradition is rooted in the 

local belief that it involves the worship of ancestral spirits. The community believes that the 

presence of Tumannurung has a profound influence on their lives. Annually, this tradition 

involves several customary ritual offerings. Views on this tradition among the local people and 

religious perspectives vary; some believe in it, while others do not. 2) The implementation of 

the Angnyombayya tradition in Lembang Gantarang Keke takes place annually on the 10th of 

Sya'ban month. The process involves several stages, including Appasulu' Pangajai, Akkawaru, 

Kalau' tunu-tunu juku', and Nganre Tu Tabbala'na. The values associated with this tradition 

include religious values, values of kinship, charity, consensus-building, community spirit, 

mutual cooperation, and artistic values. 

 

The implications of this tradition are directed towards both the government and the 

community, emphasizing that the tradition in Lembang Gantarang Keke is a heritage from their 

ancestors that should be preserved in accordance with Islamic teachings, avoiding any elements 

of polytheism or deviations from the true teachings of Islam. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Berbicara tentang masyarakat mengingatkan kita pada kehidupan manusia 

dari kebudayaan. Seperti upacara, adat istiadat, tarian dan masih banyak lagi yang 

berhubungan dengan kebudayaan. Manusia adalah makhluk berbudaya, melalui 

akal budinya dapat mengembangkan kebudayaan.
1
 Demikian pula manusia hidup 

dan bergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptaanya. Kebudayaan 

mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat. 

 Budaya adalah fenomena universal. Setiap bangsa, di dunia ini memiliki 

kebudayaan, meskipun bentuk dan polanya berbeda-beda dari sudut pandang 

masyarakat. Bangsa yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat awam juga 

mendefinisikan manusia dengan caranya sendiri.  Sebagai mahluk budaya adalah 

fakta yang sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga yang 

merupakan makhluk budaya. Manusia adalah pelaku budaya dan bagian dari 

ciptaan manusia. budaya merupakan ekspresi keberadaan manusia, di dunia dan 

pada hakekatnya manusia menampakkan sebuah jejak-jejaknya dalam panggung 

sejarah.
2
 

Menurut E.B Taylor budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, 

yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat 

istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai 

                                                           
1
Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. 2, Jakarta: Kencana Pranada Media 

Grup, 2012) h. 37-38. 
2Rafel Raga Maram, Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar (Cet. 

3; Jakarta: PT Tineka Cipta, 2011), h. 15. 
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anggota masyarakat. Budaya dan kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta 

buddahaya yang merupakan bentuk jamak dari buddhi. Diartikan sebagai hal-hal 

yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Oleh karena itu kebudayaan adalah 

hasil cipta, karsa, dan rasa.  Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, 

dan rasa.
3
 

Kehidupan beragama mengandung unsur ajaran tentang ritual, ibadah atau 

upacara keagamaan tertentu, yang harus dilakukan oleh pemeluknya. Seperti 

menyembah tuhan, berdoa, berkorban, tawaf dan sebagainya. Seperti yang 

diungkap Emil Durkheim, ia memandang bahwa ritual keagamaan berfungsi 

untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat yang bersangkutan.
4
 

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia adalah adat istiadat, yaitu kebiasaan 

tetapi lebih ditekankan kepada kebiasaan, supranatural yang meliputi dengan 

nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang terkait. Dan  juga tradisi 

yang ada dalam suatu masyarakat merupakan hasil turun temurun dari  nenek 

moyang.
5
 Tradisi adat akkaloli sangat kental bagi masyarakat yang berada di 

kecamatan Lembang Gantarang Keke yang sangat  percaya  masyarakat karena 

dilakukan setiap tahun dari tradisi leluhur yang mengundang banyak orang 

diantara mereka yang percaya jika  tradisi ini adalah tidak dilakukan akan ada 

bahaya  yang mengancam.
6
 

                                                           
3E.B Taylor, Primitive Culture Dikutip dalam Hari Purwanto, Kebudayaan dan Lingkungan 

dalam Prespektif Antropologi (Cet. 1. Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2002) h. 51 
4Emil Durkheim, dikutip dalam Bustanuddin Agus, Agama dan Fenomena Sosial: Buku 

Ajar Sosiologi Agama (Cet. 2 Jakarta PT. Grahaa Grafindo, 2012) h.7 
5Irwan Abdullah dkk, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer, (Cet. 1, 

Yogyakarta; TICI Publication 2009) h. 304-305. 
6 Irwan Abdullah dkk, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer, h.316 
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Salah satu warisan yang masih berjalan dengan baik dan terus dilakukan 

oleh kumunitas masyarakat adalah tradisi Pa’jukukang yang masih dianut oleh 

masyarakat Lembang Gantarang Keke. 

Bantaeng khususnya di Kecamatan Tompobulu masih sangat sakral untuk 

dilakukan. Tradisi Pa’jukukang telah dilakukan oleh masyarakat Bantaeng. 

Tradisi ini mengandung berbagai macam norma dan nilai budaya yang 

mempunyai sifat positif, berguna bagi kelansungan sistem yang sekaligus 

memperkokoh landasaan sosial masyarakat. 

Dalam pembahasan yang peneliti ambil memiliki keterkaitan dalam QS 

A>l-Baqarah/2:170 

باَۤؤُهمُْ لََ يعَْقِلىُْ وَاذَِا قِيْلَ لهَمُُ اتَّبعُِىْا مَ  باَۤءَناَ ۗ اوََلَىْ كَانَ اه ُ قاَلىُْا بلَْ نتََّبِعُ مَآ الَْفيَْناَ عَليَْهِ اه
نَ آ انَْزَلَ اّللّه

لََ يهَْتدَُوْنَ   شَيْ ـًٔا وَّ
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.
7
 

Mengikuti orang tua adalah sesuatu yang wajar dan bahkan sesuatu yang 

tidak bisa dihindari manusia. Khususnya ketika ia masih kecil, saat itu mungkin 

dia mengikuti dan meniru. Sebagian dari apa yang dilakukan ayah, ibu atau 

bahkan nenek dan kakek. Dari sini Allah swt. mengutus para nabi dan rasul 

membawa. petunjuk-petunjuknya untuk meluruskan kekeliruan serta mengantar 

kejalan yang benar.
8
 

                                                           
7Kemenag R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya (Wisma Haji Tugu Bogor 2012) h. 21 
8M. Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Cet.5. 

Jakarta; Lentera Hati 2012) h. 459. 
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Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam pemikiran dan 

kondisi sosialnya. Ilmu pengetahuan yang diperoleh pun dari waktu kewaktu 

selalu bertambah akan tetapi harus diluruskan. Itu semua mnciptakan perubahan 

dan menuntut pula perubahan, dan tuntunan yang sedikit atau banyak berbeda 

dengan tuntunan orang tua.
9
 Ayat ini memberi isyarat bahwa tradisi orang tua 

sebaiknya tidak dapat diikuti kalua tidak memiliki dasar yang dibenarkan oleh 

agama atau pertimbangan akal sehat. 

Tradisi adalah masalah yang lebih penting bagaimana tradisi terbentuk. 

Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip muhaimin mengatakan tradisi 

terkadang disamakan dengan kata adat.
10

 Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan 

tradisi terkadang disamakan, dengan kata adat dalam pandangan masyaraakat 

awam dipahami sebagai struktur yang sama. Halimi sebenarnya berasal dari 

Bahasa arab adalah bentuk jamak addah yang berarti kebiasaaan yang dianggap 

sinonim Urf sesuatu yang umum diketahui atau diterima.
11

 

Tradisi dalam hukum Islam memiliki istilah Urf yang berasal dari kata 

arafa-ya’rufu diartikan dengan al-ma’ruf yaitu sesuatu yang dianggap baik dan 

diterima akal sehat.
12

  Abdul Karim Zaidan mendefinisikan Urf sebagaimana 

dikutip oleh Satria yaitu sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat dan sudah 

                                                           
9M.Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati 2012) h.245 
10Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon Terj. Suganda, 

Ciputat PT. Logos Wacana Ilmu 2001 h.11 
11Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal h. 37 
12Fakhruddin Intelectual Netword: Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh 

(Malang: UIN Malang Press 2009) h. 69 
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menjadi kebiasaan serta menyatu dengan kehidupan masyarkat dalam bentuk 

perbuatan dan perkataan.
13

 

Dalam Ensiklopedia hukum Islam Urf tersebut membagi menjadi dua 

bagian yaitu Urf Lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat pada saat menggunakan 

ungkapan atau ungkapan terhadap sesuatu agar dipahami maknanya oleh 

masyarakat. Menurut Ahmad al-Zarqan.
14

 Urf bagian dari adat sebab adat lebih 

umum dari pada Urf, lalu Abdul Wahab Khallaf membagi Urf jadi dua jenis Urf 

sah yaitu sesuatu yang sudah diketahui umum dan tidak bertentangan dengan dalil 

syara’  tidak  pula menghalalkaan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. 

Urf Fasik adalah suatu hal yang sudah dikenal masyarakat, namun suatu hal juga 

yang tidak bertentangan dengan syara’.
15

 

Acara tahunan ini, merupakan tradisi turun temurun masyarakat Kerajaan 

Lembang Gantarang Keke sejak sekitar abad XIV. Waktu pelaksanaannya pun 

mengikuti penanggalan Hijriyah, yakni setiap pertengahan bulan Syah’ban. Dalam 

pelaksanaannya terdapat berbagai macam gerakan seperti tari-tarian yang 

dipertunjukkan gendang ditabuh dan kecapi didendangkan. 

Tradisi Anyombayya di laksanakan di Kelurahan Lembang Gantarang Keke 

karna untuk memperkuat ajang silaturahmi dari suatu daerah masuk ke lembang 

gantrang keke untuk meramaikan tradisi ini dalam rangka melaksanakan tradisi 

leluhur yang terus diyakini oleh masyarakat setempat demi untuk memperkuat 

ajang silaturahmi bagi masyarakat setempat. 

                                                           
13

Fakhruddin Intelectual Netword h. 71-72 
14

Seorang Ahli Fikih Universitas Amman Yordania 
15

Abdul Wahab Khallaf, Pengantar Hukum Islam h. 28 
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 Tradisi Anyombayya  mempunyai arti yang sangat penting bagi 

masyarakat karena merupakan salah satu bentuk untuk menghormati, menghargai, 

serta berbagai bentuk terima kasih masyarakat Lembang Gantarang Keke terhadap 

nenek moyang atau leluhur masyarakat. 

Pinati adalah pemangku adat yang membacakan doa-doa atau mantra setiap 

ada pengunjung yang dating ke Balla Lompoa untuk melepaskan hajatnya yang 

telah mereka ucapkan.  

B. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka adapun pokok masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tradisi Angnyombayya 

dalam Prespektif al-Qur’an di Kelurahan Lembang Gantarang Keke Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Bantaeng”? Dan yang menjadi Sub Permasalahan sebagai 

berikut  

1. Bagaimana Eksistensi Tradisi Angnyombayya di Kel.Lembang Gantarang 

Keke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng? 

2. Bagaimana Prosesi Dari Tradisi Angnyombayya di Kel. Lembang Gantarang 

Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng? 

3. Bagaimana Nilai Dari Tradisi Angnyombayya di Kel. Lembang Gantarang 

Keke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng?    

C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini adalah: Bagaimana   menilai tradisi 

Pa’jukukang  di Kelurahan Lembang Gantarang keke Kecamatan Tompobulu 
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Kabupaten Bantaeng. Bagaimana al-Qur’an Memandang tradisi   di Kelurahan 

Lembang Gantarang keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. 

2. Deskripsi Fokus 

  a.       Tradisi Angnyombayya 

 Tradisi Angnyombayya merupakan pesta adat tradisonal yang diadakan 

setiap tahunnya menjelang bulan puasa. Tradisi ini merupakan suatu kegiatan 

yang sebagai bentuk persembahan terhadap arwah leluhur dan Allah swt atas 

berkah yang diberikan. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur. 

b. Lembang Gantarang Keke 

Lembang Gantarang Keke, merupakan nama dari raja pertama yang 

Bernama Karaeng Lembang Panawang, Bulu, dan merupakan anak dari Karaeng 

Tinggi Mae. Sedangkan makna dari keke merupakan sungai biang keke yang 

terletak di sebelah barat dan sebelah Timur dinamakan sungai Patte. dikelurahan 

Lembang Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.        

 D.Tinjaun Pustaka 

      Tinjaun pustaka merupakan usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang 

berkaitan dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, sekaligus 

menelusuri tulisan atau penelitian tentang masalah yang dipilih dan untuk 

membantu data sebagai bahan perbandinga, supaya data yang dikaji lebih jelas. 

Tujuan kajian pustaka untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti 

dan dibahas belum ada yang meneliti dan atau pun ada namun berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Adapun hasil penelitian dari 

beberapa skripsi temuan lain yang di jadikan sebagai tinjaun yaitu: 
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1. Muhammad Fajrin Osman, yang berjudul “Toponimi Pemukiman Kuno 

Bantaeng” Penelitian ini membahas Toponimi Pemukiman Bantaeng 

dimana ada beberapa daerah yang memiliki penamaan daerah berdasarkan 

identifikasi dan sejarahnya yang masih eksis sampai sekarang. Salah satu 

daerah Lembang Gantarang Keke merupakan pusat kegiatan dari tradisi 

Pa’jukukang itu sendiri, dipenelitian ini dibahas tentang tradisi 

pa’jukukang. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu di dalam 

penelitian peneliti membahas tentang hidayah yang di dapatkan oleh 

masyarakat sehingga mengikuti ajaran Islam. 

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

Pa’jukukang dan Gantarang Keke dalam kehidupan masyarakat Kabupaten 

Bantaeng Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini dibahas sejarah dan 

rangkaian pesta adat Pa’jukang. Perbedaan dengan penelitian peneliti 

disini membahas tentang hidayah yang di dapatkan masyarakat sehingga 

mengikuti ajaran islam. 

3. Muhammad Sugiarto yang berjudul” Tradisi Pesta Adat Gantarang Keke 

Bagi masyarakat Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, 

penelitian ini membahas tentang nilai-nilai pelaksanaan pesta adat 

gantarangkeke dan eksistensinya. Pesta adat gantarangkeke berawal dari 

ritual raja gantarang keke yang secara rutin melakukan penangkapan ikan 

disekitar pesisir pantai Pa’jukukang. Disini peneliti membahas tentang 

hidayah yang didapatkan masyarakat sehingga mengikuti ajaran Islam 
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4. Suryatman yang berjudul “Pengolahan Sumber Daya Budaya di 

Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pesta Adat 

Pa’jukukang) penelitian ini membahas pesta adat pa’jukukang yang 

dilaksanakan setiap tahunnya merupakan salah satu bentuk pemanfaatan 

yang dilakukan terhadap sumber daya tersebut. Disini peneliti membahas 

tentang hidayah terhadap kasus pelaksanaan tradisi Pa’jukukang di 

Lembang Gantarang Keke. 

F. Tujuan Dan Kegunaan penelitian 

 Pada bagian ini dijelaskan tujuan yang dicapai peneliti terhadap masalah 

yang diteliti dan rumusan masalah peneliti akan menentukan tujuan penulisanya. 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui eksistensi tradisi Angnyombayya di Kel. Lembang 

Gantarang Keke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng? 

b. Untuk mengetahui prosesi dari tradisi Angnyombayya di Kel. Lembang 

Gantarang Keke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng? 

c. Untuk mengetahui Nilai-Nilai yang terkandung dalam tradisi 

Angnyombayya di Kel. Lembang Gantarang Keke Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam 

bidang ilmu al-Qur’an dan tafsir. Hasil dari penelitian ini semoga 

bermanfaat untuk peneliti kedepannya  
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b. Kegunaan Praktis diharapkan dapat mengajak masyarakat khusunya di 

Kelurahan Lembang Gantarang Keke untuk lebih menjaga dan 

melestarikan tradisi setempat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep kemaha Esa-an Allah  

Kata tauhid berasal dari Bahasa arab, Masdar dari kata wahhada, yuwahidu, 

secara terminology tauhid berarti keesaan maksudnya ittikaf atau keyakinan. 

Tauhid berasal dari akar kata “ahad” atau wahid, yang keduannya merupakan 

nama Allah swt yang menunjukkan keesaannya seperti terdapat dalam ayat al-

Qur’an surah Al-Ikhlas/112:1 

ُ اَحَذ    ًْ هىَُ اّللّه  لُ

Terjemahannya 

 Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa.
1
 

 

Q.S. Al-Baqarah/2:163 

حُُُِْ  ُٓ اٌشَّ هّ حْ هَ الََِّ هىَُ اٌشَّ  لََٓاِهٌ
احِذ   ه  وَّ ُْ اِهٌ هىُُ  ࣖوَاِهٌ

Terjemahannya: 

 Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
2
 

 

Q.S. Al-Nahl/16:51 

 ِْ ٌَ فَبسْهَجىُْ َّب احِذ  فَبَِ ه  وَّ ِٓ  أَِّّبَ هىَُ اِهٌ َُْٕ ِٓ اثْ هَُْ ا اِهٌ ُ لََ رزََّخِزُوْٓ
 وَلَبيَ اّللّه

Terjemahannya: 

Allah berfirman, “Janganlah kamu menyembah dua tuhan. Sesungguhnya 

hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, hendaklah kepada-Ku saja kamu 

takut.”
3
 

 

                                                           
1
 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnnya,Lajnah Pentahshihan Mushaf al-

Qur’an Wisma Haji Tugu 2015, h.512 
2
 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnnya, h.83 

3 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya h.89 
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Dengan demikian secara Bahasa ilmu tauhid artinya ilmu yang membahas tentang 

Allah swt yang maha esa. 

Alam beserta segala isinya baik makhluk nyata maupun makhluk gaib 

termasuk waktu adalah ciptaan allah. Karena itu pikiran kita tentunnya dapat 

memahami bahwa alam dan segala isinya ini dahulunya tidak ada adannya dia 

setelah allah menciptakan. Dialah dzat yang pertama itulah sebabnya dalam al-

Qur’an surah al-Ikhlas ayat 1 ditegaskan bahwa allah itu ahad “ ahad dalam 

Bahasa artinnya pertama.
4
 

Allah swt bersaksi tentang ke-Esaanya seperti terdapat dalam Q.S. Al-

Imran/3:18 

هَ اِ  مسِْطِِۗ لََٓ اِهٌ ٌْ ى ِّبًۢ ثبِ ُِ لَبٰۤ ٍْ عِ ٌْ ٌُىا ا ى ىَِخُ وَاوُ
هٍٰۤ َّ ٌْ هَ الََِّ هىََُۙ وَا َّٔهٗ لََٓ اِهٌ ُ اَ

حَىُُُِْ شَهذَِ اّللّه ٌْ عضََِضُْ ا ٌْ  لََّ هىَُ ا

Terjemahanya: 

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang 

menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak 

ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
5
 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa dzat Allah itu Esa, tunggal, bukan dua, atau 

tiga apalagi banya. Ditegaskan dalam Q.S. Toha/20:14 

 ٌْ ىحَ ٌزِِوْشِ هٍ ُِ اٌصَّ ٍَْۙ وَاَلِ َٔب۠ فَبعْجذُِْٔ ٓ اَ هَ الََِّ ُ لََٓ اِهٌ
َٔب اّللّه ٍْٓ اَ َِّٕٔ ِ  ا

Terjemahannya: 

 Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku. Maka, 

sembahlah Aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku.
6
 

 

sebagai zat pertama yang maha Tunggal, Allah Maha Esa, tidak ada 

bersamanya dan juga tidak punya anak. Dijelaskan dalam Q.S.al-Ikhlas/112:1-3 

                                                           
4
 Drs. Hadis Purba MA, Dr. Salamuddin MA, Theologi Islam: Ilmu Tauhid (Cet. I, 

Medan:Perdana Publishing 2016) h.37 
5
 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya h.96 

6 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 118 
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ٌَّهٗ وُفُىًا اَحَذ    ْٓ ُْ َىَُ ٌَ  وَ
ٌَذَْۙ ُْ َىُْ ٌَ ُْ ٍََذِْ وَ ٌَ  

ّذَُ  ُ اٌصَّ ُ اَحَذ   اَللّّه ًْ هىَُ اّللّه  ࣖلُ

Terjemahanya: 

 Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah 

tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula 

diperanakkan,serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”
7
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah itu ada bukan karena dilahirkan dan 

juga dia tidak punya anak. Hal ini dipertegas lagi dalam Q.S. Al-Zuhruf/43:81-82 

عشَْشِ عَ  ٌْ دِ وَالََْسْضِ سَةِّ ا ىه هّ َٓ سَةِّ اٌسَّ َٓ سُجحْه جذَِِْ عه ٌْ َٔب۠ اَوَّيُ ا ٌَذ  ۖفَبَ ِٓ وَ هّ حْ َْ ٌٍِشَّ ْْ وَب ِ ًْ ا َْ لُ  َّّب َصَِفُىْ

Terjemahanya: 

 Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika benar Tuhan Yang Maha Pengasih 

mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah (anak itu).Mahasuci 

Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik ʻArasy, dari apa yang mereka 

sifatkan.”
8
 

 

Sejak manusia pertama diciptakan Allah telah memberitahukan bahwa Dia 

adalah Esa. Manusia pertama yang mula-mula diciptakan adalah adam, karena itu 

kepada adam pun telah diberitahukan bahwa dia adalah Esa.
9
 

Bila dikaji dari sumber akar kata kalimat yang diberikan wujud yang maha 

tinggi dan maha kuasa di dalam berbagai Bahasa adalah diterima asal usulnya 

sama. Terutama dalam Bahasa indo eropa seperti perkataan dewa, masyarakat 

arab jahiliah pada saat itu Ketika nabi Muhammad di utus merupakan kaum yang 

sudah mengenal kata”Allah” kata Allah sudah biasa digunakan oleh kaum Kafir 

Quraish Mekkah. Sebagai contoh adalah Abdullah yang merupakan nama 

ayahanda Nabi Muhammad sejarah menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah 

                                                           
7 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya h.633 
8
 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya h.89 

9 Drs. Hadis Purba, Salamuddin, Theologi Islam Ilmu Tauhid  h.39 
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terdapat orang-orang yang menganut agama wahyu sebelum Islam yang hanya 

menyembah Allah sebagaimana dilakukan oleh kaum Hanif.
10

  

Akan tetapi keyakinan tentang Allah yang ada pada masyarakat arab, ini 

pun keliru dengan maksud dari “Allah” itu sendiri. Sehingga dalam waktu yang 

sama mereka menyembah berhala Al-lata, Al-Uzza dan Manata, tiga berhala besar 

mereka disamping ratusan berhala lainnya. Mereka menganggap Allah merupakan 

golongan jin memiliki anak-anak Wanita dan manusia karena ketinggian dan 

kesuciannya mereka menjadikannya kedalam bentuk berhala-berhala untuk 

disembah sebagai perantara mereka dengan Allah.
11

 

Allah adalah kata dalam Bahasa arab yang berasal dari pemadatan al- dan 

ilah.  Ia berarti tuhan atau mengisyaratkan satu tuhan. Secara linguistik Bahasa 

Ibrani dan Bahasa Arab terkait dengan Bahasa semiotik. Istilah Tuhan kita bisa 

pahami bahwa penggunaan kata allah adalah konsisten bukan hanya dengan al-

Qur’an dan tradisi Islam.
12

 

Pembahasan tentang tuhan yang maha Esa bila dirujuk keseluruhan kata  

yang menunjuknya sangatlah luas. Kata” Allah” dalam al-Qur’an terulang 

sebanyak 2.697 kali. Belum lagi kata semacamnya seperti Wahid, Ahad, atau 

kalimat yang menafikan adannya sekutu baginnya baik dalam perbutan maupun 

                                                           
10 Nurcholis Madjid, Dotrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah 

Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Paramadina 1992) h.78 
11 M.Quraish Shihab Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan 2012) h.18 
12

 Qasim Nursheha Konsep Kata Allah dalam Wawasan Keagamaan. Artikel ini bisa dilihat 

di www. Kampusislam.com 27 April 2023 
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wewenang menetapkan hukum atau kewajaran beribadah kepada selainnya serta 

penegasan lain yang semuanya mengarah kepada penjelasan tentang tauhid.
13

 

Nabi Musa suatu Ketika pernah bermohon agar tuhan menampakkan dirinya 

kepadanya, sehingga tuhan berfirman sebagai jawaban atas permohonanya. 

QS.Al-A’Raf/7:143 

ٍْ وَهٌ  ىِٕ ْٓ رَشه ٌَ ُْهَِۗ لَبيَ  ٌَ ِ ظُشْ ا ْٔ ٍْٓ اَ ِ  لَبيَ سَةِّ اَسِٔ
َّهٗ سَثُّهَٗۙ ٍَّ َٕب وَوَ ُمَْبرِ ِّ ٌِ ً ءَ ِىُْسه ٌََّّب خَبٰۤ ًٌَ وَ ظُشْ اِ ْٔ ِٓ ا ىِ

 ًِ دَجَ ٍْ ً سَثُّهٗ ٌِ
ٍّه ٍََّّب ردََ ٍْ  فَ ىِٕ َٔهٗ فَسَىْفَ رَشه َِىَب ِْ اسْزمََشَّ  ِ ًِ فَب دَجَ ٌْ ً صَعِمًب   ا خَشَّ ِىُْسه ب وَّ ٍَهٗ دَوًّ خَعَ

 َٓ ُْ ِٕ ِِ ّؤُْ ٌْ يُ ا َٔب۠ اَوَّ ُْهَ وَاَ ٌَ ِ َٕهَ رجُْذُ ا ٍََّّبٓ اَفَبقَ لَبيَ سُجْحه  فَ
Terjemahanya: 

 Ketika Musa datang untuk (bermunajat) pada waktu yang telah Kami 

tentukan (selama empat puluh hari) dan Tuhan telah berfirman (langsung) 

kepadanya, dia berkata, “Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku 

dapat melihat Engkau.” Dia berfirman, “Engkau tidak akan (sanggup) melihat-Ku, 

namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya (seperti sediakala), 

niscaya engkau dapat melihat-Ku.” Maka, ketika Tuhannya menampakkan 

(keagungan-Nya) pada gunung itu,281) gunung itu hancur luluh dan Musa pun 

jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, “Mahasuci Engkau. Aku bertobat 

kepada-Mu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman.”
14

 
 

Menurut sebagian mufasir, yang ditampakkan itu adalah kebesaran dan 

kekuasaan Allah Swt. Sementara itu, sebagian yang lain menafsirkan bahwa yang 

tampak itu adalah cahaya-Nya. Bagaimanapun juga, tampaknya Allah Swt. 

tidaklah seperti tampaknya makhluk. Tampaknya Allah mestilah sesuai dengan 

sifat-sifat-Nya yang tidak dapat diukur dengan pikiran manusia.
15

 

Di sisi lain ada dua faktor yang menjadikan makhluk tidak dapat melihat 

sesuatu. Pertama karena sesuatu yang akan dilihat terlalu kecil apalagi dalam 

kegelapan. Sebutir pasir lebih-lebih dimalam yang kelam tidak mungkin 

ditemukan oleh seseorang,namun kegagalan itu tidak berarti pasir yang dicari 

                                                           
13 M. Quraish Shihab Wawasan Al-Qur’an, h.19 
14

 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.78 
15 M.Quraish Shihab Wawasan Al-Qur’an h.19 
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tidak ada wujudnya. Kedua karena sesuatu itu sangat terang, bukanlah kelelawar 

itu tidak dapat melihat di siang hari, karena sedemikian terangnya cahaya 

matahari dibanding dengan kemampuan matanya untuk melihat.
16

 

Demikian pula manusia tidak sanggup menatap matahari dalam beberapa 

saat saja, bahkan sesaat setelah menatapnya ia akan menemukan kegelapan kalua 

demikian wajar jika mata kepalanya tak mampu melihat tuhan pencipta matahari. 

Dahulu para filosof beragumentasi tentang wujud dan keesaan Tuhan yang 

dikenal dengan bukti ontologi, kosmologi, dan teologi. Bukti ontology 

mengambarkan bahwa kita mempunyai ide tentang tuhan dan tidak dapat 

membayangkan adanya sesuatu yang tidak berkuasa. Bukti kosmologi berdasar 

pada ide dan sebab dan akibat yakni tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada 

penyebabnya, dan penyebab terakhir pasti Tuhan. Bukti teologi berdasar pada 

keseragaman dan keserasian alam yang tidak pernah terjadi tanpa ada suatu 

kekuatan yang mengatur keserasian itu.
17

 

Dalam konteks ini, al-Qur’an menggunakan seluruh wujud sebagai bukti 

khususnya keberadaan alam ray aini dengan segala isinya. Berkali-kali manusia 

diperintah untuk melakukan nadzar, serta berjalan dipermukaan bumi, guna 

melihat betapa alam ray aini tidak mungkin terwujud tanpa ada yang 

mewujudkan.QS.Al-Ghasyiyah/88:17-20 

ُٔصِجذَِْۗ  ُْفَ  دِجبَيِ وَ ٌْ ًٌَ ا ُْفَ سُفعِذَِْۗ وَاِ ءِ وَ َّبٰۤ ًٌَ اٌسَّ  وَاِ
ُْفَ خٍُمَِذِْۗ ًِ وَ ِ ث ًٌَ الَِْ َْ اِ ظُشُوْ ْٕ ًٌَ اَفَلََ ََ  وَاِ

ُْفَ سُطِحَذِْۗ   الََْسْضِ وَ
 

 

 

                                                           
16

 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an h.30 
17 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an  h.42 
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Terjemahanya: 

Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?Bagaimana 

langit ditinggikan? Bagaimana gunung-gunung ditegakkan?Bagaimana pula bumi 

dihamparkan?
18

 

 

QS.Qof/50:6-7 

ٌَهبَ  َِب  هبَ وَ
ّٕه هبَ وَصَََّ هٕ ُْ َٕ ُْفَ ثَ ُْ وَ ءِ فَىْلَهُ َّبٰۤ ًٌَ اٌسَّ ا اِ ظُشُوْٓ ْٕ ََ ُْ ٍَ هبَ اَفَ هٔ َِذَدْ ْٓ فُشُوْجٍ وَالََْسْضَ  ِِ
ُْحٍَۙ  ْٓ وًُِّ صَوْجٍۢ ثهَِ ِِ ُْهبَ  َٕب فِ جزَْ

ْۢٔ ٍَ وَاَ ُْهبَ سَوَاسِ َٕب فِ ُْ مَ ٌْ  وَاَ
 

Terjemahanya: 

Apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka, 

bagaimana cara Kami membangunnya dan menghiasinya tanpa ada retak-retak 

padanya sedikit pun? (Demikian pula) bumi yang Kami hamparkan serta Kami 

pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kukuh dan Kami tumbuhkan di 

atasnya berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.
19

 

 

Dalam dua ayat tersebut tentang kenyataan tauhid, dikemukakanya 

keindahan dan keserasian alam. Adapun tentang keserasiannya maka dinyatakan 

dalam QS.Al-Mulk/67:3-4 

 ِِ ي  ًْ رَشه جصََشََۙ هَ ٌْ ىُدٍِۗ فَبسْخِعِ ا ْٓ رفَه ِِ  ِٓ هّ حْ كِ اٌشَّ ٍْ ٍْ خَ ي فِ َِب رَشه دٍ طِجبَلًبِۗ  ىه هّ ٍَكَ سَجْعَ سَ ٌْ خَ ٌَّزِ ْٓ ا
ُْش  فُطُىْسٍ  هىَُ حَسِ جصََشُ خَبسِئبً وَّ ٌْ ُْهَ ا ٌَ ِ مٍَتِْ ا ْٕ ََ ِٓ ُْ رَ جصََشَ وَشَّ ٌْ  ثَُُّ اسْخِعِ ا

 

Terjemahnya: 

  (Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan 

melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. 

Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?Kemudian, lihatlah 

sekali lagi (dan) sekali lagi (untuk mencari cela dalam ciptaan Allah), niscaya 

pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih 

(karena tidak menemukannya).
20

 

 

Syirik  

Menurut Bahasa syirik berarti persekutuan atau bagian (nasib), syirik 

merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Adapun menurut istilah adalah 

anggapan atau ittikad menyekutukan Allah dengan yang lain. Seakan-akan ada 
                                                           

18 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya h.105 
19

 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya h.89 
20 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya h.88 
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yang maha kuasa disamping Allah.
21

Seseorang yang menyekutukan allah disebut 

musyrik baik dari segi keyakinan, ucapan, atau dalam perbuatannya. 

Kata syirik dengan berbagai bentuknya dalam al-Qur’an disebut 227 kali, 

empat diantaranya disebut dalam bentuk tunggal misalnya pada QS. 

Lukman/31:13 dan dalam bentuk jamak disebut 58 kali seperti dalam QS.al-

Nisa/4:12 disebut 17 kali dalam bentuk fi’il madi (kata kerja masa lalu)seperti 

dalam QS.al-A’raf/7:173, dua kali dalam bentuk perintah seperti pada QS.al-

Isra’/17:64. Dalam bentuk kata kerja yang sedang berlansung atau mendatang 

(mudhari) kata itu disebut 51 kali seperti QS.al-An’am/6:19.
22

 

Perbuatan syirik itu digolongkan perbuatan zalimseperti nasehat Lukman 

Hakim terhadap putranya yang disebutkan dalam firman Allah dalam QS. 

Lukman /31:13
23

 

ُ  وَارِْ  ُْ ُ  عَظِ ٍْ ظُ ٌَ شْنَ  َّْ اٌشِّ ِ ِۗاِ
ٍَّ لََ رشُْشنِْ ثبِلّلّه َٕ جُ هَ ُٓ لَِثْٕهِٖ وَهىَُ َعَِظُهٗ  هّ مْ ٌُ  لَبيَ 

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, 

“Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”
24

 
 

Allah sangat murka kepada orang musyrik sehingga apa saja yang mereka 

kerjakan Allah akan memberinya pahala. Seorang manusia yang mengetahui 

dirinya sebagai hamba akan menjalankan perintahnya dan tidak akan berani untuk 

                                                           
21 Ahsin W. al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an (Cet.III: Jakarta; Amzah 2008) h.276 
22 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: kajian Kosa kata, Jil.3 (Cet.I: Jakarta: 

Lentera Hati 2012) h.954 
23 Hasnawi Marjuni dan Munarti Petta A.Laupe, Aqidah dan Akhlak, jil.I (Makassar 2006) 

h.42 
24 Kementrian Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.412 
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melanggar larangan tetapi banyak manusia di era modern jatuh tersungkur karena 

jarang mempelajari agama dan lebih mementingkan gaya hidup.
25

 

Pada umumnya di era yang modern ini perbuatan syirik ditujukan dengan 

hal-hal yang baru atau modern pula. Misalnya, dalam bidang teknologi orang 

tidak dapat hidup tanpa teknologi, contoh kecilnya adalah HP, setiap waktu dan 

setiap saat selalu memegang HP, bahkan hendak menunaikan sholat lebih 

mengutamakan Hp, orang percaya bahwa Allah maha tinggi dan maha sempurna 

tetapi masih menomor duakan Allah, setiap orang beriman harus merasa 

terpanggil untuk membetulkan aqidah yang salah ini sehingga harus 

meningkatkan keimanan.
26

 

Murka Allah kepada orang-orang musyrik sangatlah besar dan harus hati-

hati karena pengampunan dosa-dosa bagi mereka yang mempersekutukan Allah 

tidak akan diampuni dan betul-betul tersesat kearah jalan yang salah. Al-Qur’an 

sebagai pedoman bagi umat Islam adalah sebuah keyakinan bahwa ke Esaan Allah 

adalah hal yang mutlak dipercaya dan bagi orang yang berani mempersekutukan 

Allah diberikan latnak di akhirat kelak. 

Macam-Macam syirik  

a. Syirik Kecil 

Kutukan Allah dalam tujuan suatu perbuatan misalnya riya’ yaitu perbuatan 

kebaikan karena ingin dipuji orang lain seperti diterangkan dalam QS.al-

Baqarah/2:264
27

 

                                                           
25 Muhammad Amri Aqidah Akhlak (Cet.I, Watampone 2016) h.58 
26

 Muhammad Amri Aqidah Akhlak, h.58 
27 M.Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an, Kajian Kosa Kata, Jil.3, h.955 
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 َّٕ ءَ اٌ ٌَهٗ سئِبَٰۤ َِب فكُِ  ْٕ َُ ٌْ زِ ٌَّ يَۙ وَب
ِّٓ وَالََْره َّ ٌْ ُْ ثبِ زىُِ

ٍُىْا صَذَله ُٕىْا لََ رُجْطِ َِ َٓ اه َْ زِ ٌَّ بََُّهبَ ا ٓ ُٓ هَ ِِ بطِ وَلََ َؤُْ
ُْهِ  ٍَ ٍْ عَ ًِ صَفْىَا َّثَ هٗ وَ ٍُ َّثَ خِشِِۗ فَ َِ الَْه ُىَْ ٌْ ِ وَا

ً ثبِلّلّه َْ عَهٍ ذًا ِۗ لََ َمَْذِسُوْ ٍْ رُشَاة  فَبصََبثهَٗ وَاثًِ  فَزَشَوَهٗ صَ
 َٓ َْ فشِِ ىه ٌْ ََ ا مَىْ ٌْ ُ لََ َهَْذِي ا

َِِّّّب وَسَجىُْا ِۗ وَاّللّه ءٍ  ٍْ  شَ
 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu 

dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang 

yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia 

tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti 

batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga 

tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa 

yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.
28

 

 

Orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah kemudian tidak 

mengiringi pemberianya dengan menyebut-nyebut Namanya serta tidak menyakiti 

perasaan penerima akan mendapat pahala di sisi Allah swt. Ketika memberikan 

sedekah kemudian melakukan riya’ kepada manusia yang lain maka 

sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah swt dan hari akhir itulah 

mengandung syirik kecil di dalam diri.
29

 

Contohnya dalam kehidupan sehari-hari sering manusia tidak menyadari 

bahwa manusia bisa saja terjerumus kepada kemusyrikan walaupun hanya 

musyrik kecil misalnya seorang petani yang tanaman padinya subur kemudian 

berkata” ini semua aku beri pupuk, jika tidak pasti tanaman itu sudah mati.” 

Ucapan petani tersebut sudah mengarah kepada kemusyrikan sebab dia 

menganggap bahwa puput itu sajalah yang memberi kesuburan, padahal 

pemberian puput itu merupakan suatu ikhtiar atau usaha sedangkan yang sudah 

memberi kesuburan pada tanaman itu adalah Allah. 
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 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Cet.V, 

(Jakarta Lentera Hati 2012) h.695 
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b. Syirik Besar 

Syirik besar Nyata adalah Syirik yang ada dalam keyakinan seseorang yaitu 

menyakini ada Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk 

ciptaanya dalam hal ketuhanan.yang disebut dalam QS.Yusuf/12:106 

 َْ ُِّشْشوُِىْ  ُْ ِ الََِّ وَهُ
ُْ ثبِلّلّه ُٓ اَوْثَشُهُ ِِ َِب َؤُْ  وَ

   

Terjemahnya: 

  Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka 

musyrik.
30

 

 

Macam-macam Syrik Besar 

1. Syirik dalam Rububiyah yaitu memberikan kepada selain Allah di samping 

kepadanya berupa hak kekuasaan, pengaturan, penciptaan, atau memberi 

rezeki. 

2. Syirik dalam Asma’ dan sifat-sifat Allah yaitu menjadikan tandingan bagi 

Allah berkenaan dengan salah satu dari nama-nama atau sifat-sifat. 

Kemusyrikan ini adalah jenis perbuatan yang mengaku mengetahui perkara 

yang gaib padahal hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib itu. 

3. Syirik dalam Uluhiyah yaitu menyakini bahwa selain Allah berhak untuk 

diibadahi di samping Allah memberikan salah satu bentuk peribadatan kepada 

selainnya. 

Tafsir Ayat QS.al-Baqarah/2:163 

 ُُ ُْ حِ ُٓ اٌشَّ هّ حْ هَ الََِّ هىَُ اٌشَّ  لََٓاِهٌ
احِذ   ه  وَّ ُْ اِهٌ هىُُ  ࣖوَاِهٌ

Terjemahnya:  

Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan selain Dia Yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
31
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pada ayat 162 membahas tentang laknat terhadap orang-orang yang 

menyembunyikan ayat-ayat Allah dan orang-orang kafir, bila mereka menerima 

laknat Allah yang kekal tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak akan diberi 

kesempatan istrahat bagi mereka. 

Pada ayat 163 membahas tentang Tauhid keesaan Tuhan yang ditegaskan 

tentang zat yang berhak disembah yang segala makhluk menuju padannya dengan 

beribadah dan melakukan ketaatan . 

Pada Ayat 164 membahas tentang mengundang manusia untuk berpikir dan 

merenung tentang banyak hal, pertama berpikir tentang penciptaan langit dan 

bumi, kedua berpikir tentang pergantian siang dan malam, ketiga merenungkan 

tentang bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. 

Keempat berpikir tentang apa yang allah terunkan dari langit berupa air. 

Allah adalah Tuhan kamu semua, hai manusia yang mukmin, kafir, atau 

munafik, hanya dia yang berhak kamu sembah siapa yang menyembah selainnya 

atau sesuatu bersamanya, ibadahnya tidak diterima. Dia yang maha esa dalam zat, 

sifat dan perbuatan, tiada tuhan yang berhak disembah tiada juga penguasa yang 

menguasai seluruh alam raya melainkan Allah.
32

 

B. Tradisi dan Budaya  

Berbicara tentang tradisi dan budaya banyak orang yang mengetahui tentang 

arti, makna dan tujuan. Tradisi dan budaya selalu menjadi pembicaraan 

                                                                                                                                                                
31

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.245 
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dimasyarakat dan kekayaan tradisi dan budaya di Indonesia telah bertahan dari 

generasi ke generasi.  

 1. Pengertian Tradisi  

Tradisi berasal dari kata latin yaitu tradition yang berarti diteruskan atau 

kebiasaan. Definisi sederhananya adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

dan menjadi bagian kelompok orang dari suatu budaya, agama yang sama. Hal 

yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diturunkan dari 

generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan.
33

 

Tradisi adalah persamaan benda-benda material dan ide-ide yang berasal 

dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang dan masih dijalankan. Tradisi 

dapat di artikan sebagai warisan dari nenek moyang yang sebenarnya dan masih 

dilaksanakan sampai sekarang. Namun tradisi yang masih berulang ini tidak 

dilakuakn secara kebetulan atau disengaja.
34

 

Tradisi dalam arti lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang diwariskan 

secara turun temurun yang masih dilakukan dalam masyarakat. Suatu masyarakat 

biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa metode yang sudah ada adalah 

cara terbaik untuk memecahkan masalah.  

Tradisi adalah masalah dan yang lebih penting bagaimana tradisi terbentuk. 

Menurut Funk dan Wagnall sebagaimana dikutip Muhaimin istilah tradisi 

diartikan sebagai pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun, termasuk 

                                                           
33 Anton dan Marwati, Ungkapan Tradisonal dalam Upacara adat perkawinan Masyarakat 

Bajo di pulau Balu di Kabupaten Muna Barat (Jurnal Humanika 3 No 15 Desember 2015) 
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cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.
35

 lebih lanjut Muhaimin 

mengatakan bahwa tradisi terkadaang disamakan dengan kata adat dalam 

pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini 

sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari adah) yang berarti 

kebiasaan yang dianggap bersinonim dengan Urf, sesuatu yang umum diketahui 

dan diterima. 

Tradisi islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama 

dan ikut mengatur pemeluknya serta dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Tradisi Islam yang dominan mengarah pada aturan-aturan yang sangat ringan bagi 

pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. 

Hal ini berbeda dengan tradisi lokal yang aslinya tidak berasal dari Islam, 

meskipun pada tahap asimilasi dengan Islam itu sendiri. 

Berikut ini   definisi tradisi yang dibahas oleh para ahli: 

a. Menurut Soerjono Soekanto (1990) tradisi ialah kegiatan yang dilakukan  oleh 

sekelompok orang secara berulang-ulang. 

b. Menurut WJS Poerwadaminto (1976) tradisi ialah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus  

menerus, seperti adat, budaya, kebiasaan, dan kepercayaan. 

c. Menurut Bastomi (1984-14) tradisi adalah ruh dari suatu kebudayaan dengan 

tradisi sesuatu sistem kebudayaan akan menjadi kuat. 

d. Menurut Van Reusen (1992-115) tradisi adalah pewarisan atau norma-norma 

adat, aturan-aturan tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang dapat diubah. Tradisi 
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sebenarnya menyatu dengan berbagai perbuatan manusia dan dimunculkan 

secara utuh. 

e. Menurut KBBI tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun 

yang masih dilakukan oleh masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara 

yang ada adalah yang terbaik dan benar. 

f. Menurut Khasanah Bahasa Indonesia tradisi adalah segala sesuatu seperti adat 

istiadat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun dari nenek moyang.
36

   

Tradisi atau disebut juga kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan 

sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat. Pengertian lain 

dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga masa 

kini. Tradisi dalam arti sempit merupakan warisan sosial khusus yang memenuhi 

syarat yaitu tetap bertahan pada masa kini yang masih terikat kuat dengan 

kehidupan masa kini. Tradisi dari aspek objek material yang menunjukkan dan 

mengingatkan hubungan khusus dengan kehidupan masa lalu. 

Selanjutnya perlu kita ketahui tentang tujuan tradisi dalam masyarakat yang 

mempunyai tujuan agar kehidupan manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai 

sejarah, selain itu tradisi juga akan membuat hidup harmonisnamun hal ini akan 

terwujud jika manusia memahami dan menghormati serta melaksanakan suatu 

tradisi dengan debaikdan benar sesuai aturan.  Adapun fungsi tradisi adalah: 

a) Dalam bahasa klise disebutkan, tradisi adalah kebijakan turun temurun 

tempatnya dalam kesadaran, kepercayaan, norma, dan nilai yang kita anut dan 

dalam benda-benda yang diciptakan di masa lampau. 
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b) Memberikan titimasi pandangan hidup, kepercyaan, intitusi, dan aturan yang 

ada. 

c) Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial kepada bangsa, komunitas dan kelompok. 

d) Membantu memberikan jalan keluar dari keluhan dan kekecewaan kehidupan 

modern. Tradisi yang menyarankan masa lalu yang lebih bahagia memberikan 

sumber kebanggaan pengganti ketika masyarakat berada dalam krisis.
37

 

2. Pengertian Budaya 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhaya 

yang merupakan bentuk jamak dari budhi. Dalam bahasa inggris kebudayaan 

disebut culture yang berasal dari kata latin colore yaitu mengolah atau 

mengerjakan, memupuk dan mengembangkan, khususnya mengolah tanah atau 

bercocok tanam. Pendapat lain mengatakan bahwa kebudayaan merupakan 

perkembangan dari kata majemuk mind dan power yang berarti kekuatan budi, 

oleh karena itu dibedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya 

dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa dan kebudayaan adalah hasil dari 

cipta, karsa, dan rasa.
38

 

Koentjaraningrat juga berpendapat bahwa kebudayaan setidaknya memiliki 

tiga bentuk yaitu pertama sebagai ide gagasan, nilai, norma pengatur dan 

sebagainya, kedua sebagai aktivitas tingkah laku yang berpola dari manusia dalam 

                                                           
37 Juliana M, Tradisi Mappasoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan 

Bulukumba, Kabupaten Bulukumba (Alauddin Press 2017) h. 14 
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suatu komunitas masyarakat, ketiga sebagai benda yang dibuat oleh usia
39

seorang 

ahli antropologi bernama E.B Taylor (1871) pernah mencoba memberikan definisi 

budaya sebagai berikut terjemahnya. 

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kemampuan dan  kebiasaan sebagai 

anggota masyarakat.
40

 

Definisi budaya mencakup bidang yang luas seolah-olah tidak ada batasnya. 

Dengan demikian sulit untuk mendapatkan definisi atau definisi yang tegas dan 

rinci yang mencakup segala sesuatu. Berikut beberapa pengertian budaya menurut 

para ahli. 

a) E.B Taylor budaya adalah keseluruhan pengetahuan yang kompleks dalam 

bentuk kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan 

serta kebiasaan yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. 

b) Roucek dan Werren mengatakan bahwa budaya bukanlah seni dalam 

kehidupan, tetapi juga benda-benda yang ada disekitar manusia. jadi ia 

mendefinisikan kebudayaan sebagai cara hidup yang berkembang dalam 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk kelansungan hidup 

melanjutkan keturunan dan mengatur pengalaman sosial. 

c) Koentjaraningrat sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dimiliki manusia dengan 

belajar. 
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d) C.Wisser, C Kluckhon A. Davis dan A Hoebel sama mendefinisikan 

kebudayaan karena kebudayaan pada dasarnya adalah naluri yang kemudian 

dimodifikasi dan dikembangkan melalui proses pembelajaran. 

e) R. Linton kebudayaan adalah konfigurasi dan prilaku yang unsur-unsur 

penyusunanya didukung dan diwariskan oleh anggota dari masyarakat tertentu. 

f) C.Kluckhohn dan W.H Kelly merumuskan bahwa budaya adalah pola 

kehidupan yang tercipta dalam sejarah eksplisit, implisit, rasional, irasional, 

non rasional yang ada setiap saat sebagai pedoman potensial bagi perilaku 

manusia.
41

 

Manusia dan masyarakat membutuhkan kepuasan hidup baik dibidang 

spiritual maupun material. Oleh karena itu kebutuhan manusia harus terpenuhi. 

Kebutuhan itu sendiri berasal dari prakarsa masyarakat, mewujudkan norma dan 

nilai sosial yang sangat diperlukan dalam upaya manusia melawan kekuatan-

kekuatan lain yang ada dalam masyarakat. 

C. Antro-Sosiologi  

Antropologi berasal dari bahasa latin anthropos yang artinya manusia, dan 

bahasa yunani logos berarti berbicara. Antropologi berarti berbicara tentang 

manusia. Dalam KBBI yang terbitan balai pustaka, antropologi diartikan sebagai 

ilmu tentang manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat 

istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau.
42

 

Definisi antropologi menurut para ahli yaitu: 
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1) William A. Havilland, Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, 

berusaha membuat generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan tingkah 

lakunya. 

2) David Hunter Antropologi adalah ilmu yang lahir dari rasa ingin tahu yang 

tidak terbatas tentang kemanusiaan. 

3) Koentjaraningrat Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia 

secara umum dengan mempelajari berbagai warna, bentuk fisik masyarakat 

budaya yang dihasilkan.
43

 

Adapun konsep-konsep dasar antropologi yaitu 

a) Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia yang disepakati bersama, untuk 

kepentingan bersama dan dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma 

yang berlaku. 

b) Tradisi, kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun, sulit dilepaskan 

dalam masyarakat, namun karena pengaruh komunikasi dan informasi yang 

terus menerus melanda kehidupan masyarakat. 

c) Pengetahuan tentang hal-hal yang diperoleh manusia dalam kehidupanya 

melalui panca indra manusia 

d) Pengetahuan tindakan sadar manusia dengan tujuan untuk meraih pemahaman 

dari apa yang dikerjakan. 

e) Teknologi adalah ciptaan manusia yang bertujuan untuk memajukan peradaban 

manusia, teknologi mempengaruhi bagaimana peradaban manusia berubah dari 

waktu ke waktu 
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f) Norma nilai yang mengatur, membatasi dan menjaga keharmonisan dalam 

kehidupan bermasyarakat 

g) Bahasa merupakan alat dalam masyarakat yang berguna dan mampu 

menyampaikan pesan antar satu dengan lain.
44

 

Secara terminologi Sosiologi yaitu berasal dari bahasa yunani, yakni kata 

socius dan logos yang berarti teman atau masyarakat. Logos yang berarti ilmu 

yang berbicara tentang masyarakat.
45

 

Menurut Pitirim Solokin sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan 

dan pengaruh timbale balik dari berbagai macam fenomena sosial. pada 

hakekatnya dan hakikatnya sosiologi adalah ilmu sosial dan bukan ilmu 

pengetahuan dan spiritualitas.
46

 

Sosiologi adalah ilmu yang mengambarkan keadaan masyarakat lengkap 

dengan struktur, lapisan dan berbagai fenomena sosial lainnya yang saling 

berkaitan dengan ilmu ini. Sebuah fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-

faktor yang mendorong hubungan mobilitas sosial dan kepercayaan mendasar.
47

 

Adapun pengertian sosiologi menurut para pakar antara lain: 

1) Kecil mengemukakan Sosiologi sebagai kepentingan sosial yang menyatakan 

bahwa kepentingan berada ditangan pribadi manusia dan kelompok dan dapat 

dikategorikan ke dalam masalah seperti kesehatan, pengetahuan, dan 

kebenaran 
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2) Max Weber berpendapat bahwa sosiologi adalah studi tentang tindakan 

sosial. Manusia sebagai makhluk individu tidak dapat hidup sendiri
48

 

Dari beberapa uraian para ahli dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah 

ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan dalam masyarakat. Tujuan sosiologi 

adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam beradaptasi atau 

menyesuaikan diri. 

D. Kontekstualisasi Ajaran Al-Qur’an dan Perubahan Sosial-Budaya 

Al-Qur’an diturunkan kepada nabi Muhammad dan diwariskan kepada 

umatnya sebagai pedoman hidup. Risalahnya tidak hanya berisi aturan hidup, 

tetapi juga metode bagaimana mengatur atau mengatur kehidupan. Untuk itu, 

ayat-ayat al-Qur’an tidak hanya dipahami dari segi makna tekstualnya saja, tetapi 

juga harus dikaji sebagai metode enkulturasi sebagai solusi masalah sosial pada 

masa itu. Ajaran al-Qur’an bagi masyarakat pada masa itu merupakan model 

tatanan ideal yang kemudian ditransformasikan nabi ke dalam sistem sosial 

masyarakat. 

Sepeninggal nabi Muhammad, umat islam menerapkan berbagai aturan 

dalam masyarakat. Para sahabat, tabi’in dan generasi setelahnya berijtihad 

terhadap berbagai ketentuan yang terkandung dalam al-Qur’an. 

Upaya yang dilakukan oleh para ulama disesuaikan dengan tingkat 

masyarakat pada saat itu. Khalifah umar, misalnya menyusun syari’at islam di 

berbagai daerah
49

 Modifikasi hukum islam dilakukan untuk menghadapi kasus-
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kasus  baru yang tidak jelas ketentuannya dalam al-Qur’an. semuanya dilakukan 

sebagai upaya mengelaborasi ajaran al-Qur’an untuk mengantisipasi perubahan 

sosial. Dalam beberapa kurung waktu, nilai-nilai al-Qur’an diimplementasikan 

sebagai model bagi realitas yang dihadapi. 

Realitas menjadi bukti bahwa kontekstualisasi al-Qur’an akan menghasilkan 

modifikasi. Perubahan kondisi sosial masyarakat merupakan salah satu hal yang 

menuntut adanya perubahan dalam membumikan ajarannya. Begitu juga dengan 

era modern dimana perubahan dan permasalahan masyarakat semakin kompleks 

akibat globalisasi. Pertemuan budaya, sistem sosial, kewajiban agama ini dimulai 

ketika seseorang memastikan dia memeluk ajaran islam. 

Berdasarkan universalitasnya, implementasi ajaran Islam dapat dilakukan 

dalam masyarakat dengan idiologi apapun. Ajaran al-Qur’an membumi dalam 

masyarakat tanpa mengubah atau menghilangkan sistem sosial. Ekulturasi al-

Qur’an justru menghasilkan asimilasi yang kemudian menjadi model ideal bagi 

masyarakat.
50

 

Ajaran al-Qur’an secara autentik ilahi dan transenden, tetapi tujuannya 

adalah untuk kepentingan semua makhluk. Transformasi ajaran ini membutuhkan 

pranata sosial agar sistem nilai dan kepercayaan itu terinternalisasi dalam 

masyarakat. Lembaga mungkin berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat 

yang lain tetapi subtansi aturan dan norma yang mendasarinya tidak boleh 

menyimpan dari ajaran utama al-Qur’an. 
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Proses enkulturasi tidak pernah selesai dalam arti selalu merupakan proses 

yang berkelanjutan. Al-Qur’an telah memberikan metode yang sempurna tentang 

bagaimana masyarakat dengan ideologi yang bertentangan dengan ajarannya. 

Nabi juga mencontohkan sebagai agen enkulturasi yang menyampaikan dan 

mentransformasi ajaran al-Qur’an ke masyarakat. Proses ini juga dilakukan umat 

Islam saat ini dengan selalu mentransformasikan ajaran al-Qur’an dalam rangka 

melakukan perubahan sosial dan budaya. Ajaran al-Qur’an yang bersifat universal 

artinya mampu berdialektika dengan segala sistem yang ada dan dapat menjadi 

model realitas masyarakat. 

Al-Qur’an telah berdialektika dengan budaya masyarakat penerimanya. Di 

sinilah terjadi enkulturasi nilai-nilai al-Qur’an ke dalam budaya masyarakat. Hasil 

enkulturasi ini memunculkan konsep reproduksi budaya, dasar penerapan konsep 

ini adalah tauhid dan keteladanan nabi sebagai agen budaya. 

Dialektika Islam dengan budaya lokal dilakukan dengan menggunakan 

paradigma reproduksi budaya al-Qur’an yaitu sebagai tahapan adopsi, adaptasi 

dan integrasi. Proses ini dilakukan dengan alasan bahwa dasar ajaran al-Qur’an 

adalah tauhid dan tauhid. Prinsip ini dilandasi oleh keyakinan mutlak bahwa tuhan 

itu satu, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk saling 

menghormati, menghargai dan toleran terhadap perbedaan.
51

 

Di sinilah letak pentingnya menghargai perbedaan budaya pada setiap 

kelompok masyarakat berdasarkan naluri manusia untuk mengembangkan 

kreativitas, prakarsa dan karya yang diakhiri dengan penciptaan gagasan, 
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kegiatan, yang merupakan wujud kebudayaan. Dialektika Islam dan budaya lokal 

harus mengedepankan upaya rekonstruksi. Budaya masyarakat harus dilihat 

sebagai sesuatu yang mulia karena merupakan kristalisasi pemikiran dan usaha 

masyarakat. 

 Upaya berdialog dengan Islam harus mencari unsur-unsur yang sama, tidak 

berbeda dan bertentangan. hal ini akan memudahkan mengenkulturasikan ajaran-

ajaran universal al-Qur’an ke dalamnya. Perbedaan aspek antara budaya lokal dan 

ajaran Islam harus diselesaikan melalui adaptasi seperti yang dilakukan al-Qur’an. 

Proses dialektika Islam dan budaya lokal harus mengedepankan toleransi 

terhadap variasi tertentu. Budaya lokal harus menjadi media dan alat transfer 

transformasi ajaran al-Qur’an. Otentisitas bukan berarti upaya penyeragamkan 

kebudayaan di kalangan umat Islam. Karena sejak awal al-Qur’an telah mentolerir 

hal ini sebagaimana terbukti dalam mereformasi tatanan sosial yang mana al-

Qur’an menggunakan pendekatan kultural. 

Praktek budaya lokal menjadi landasan pelaksanaan ajaran Islam, 

keberadaan tradisi atau pranata sosial budaya yang sudah ada masih dianggap 

selama tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an. kedudukan al-Qur’an menjadi 

pedoman bagi proses enkulturasi adat istiadat yang ada, sehingga manusia muslim 

tanpa harus kehilangan tradisi. Di sinilah letak keautentikan Islam, yakni ketika 

menjalankan ajaran agamanya dalam konteks budayanya sendiri.
52

 

Proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia menggunakan pendekatan 

budaya. Para pedagang yang juga berdakwa melakukan enkulturasi nilai-nilai al-
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Qur’an ke dalam budaya masyarakat setempat. Proses ini menghasilkan berbagai 

variasi praktik keagamaan, terutama yang terkait dengan tradisi keagamaan dan 

bentuk pranata sosial. Dikalangan umat islam terdapat berbagai macam upacara 

seperti kelahiran dan kematian dalam masyarakat tradisional. Tradisi ini telah 

melembaga dan bahkan dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. 

Di sisi lain terdapat pranata sosial keagamaan seperti Tahlilan, mauludan, 

rajaban, syawalan dan tolak bala yang melekat di pada masyarakat islam. 

Lembaga-lembaga tersebut merupakan hasil dialektika adat yang berkembang 

dengan ajaran Islam. Secara simbolik tradisi tersebut berasal dari masa pra islam 

namun secara subtansial mengandung ajaran Islam. 

Keberadaan tradisi di atas harus dipandang dari segi subtansinya bukan dari 

simbol-simbolnya. Secara tekstual tidak ada dalil yang dapat dijadikan landasan 

kekuatan hukumnya. Tradisi tersebut muncul karena merupakan hasil ijtihad umat 

islam dalam membumikan ajaran islam menuju masyarakat yang berbudaya. Oleh 

karena itu cara melihat dan memosisikan tradisi integrative adalah melalui 

paradigma reproduksi budaya al-Qur’an.
53

 

Secara eksistensial, terdapat keterkaitan antara fenomena wahyu dan tradisi 

pada masa itu. Masyrakat pra-Islam telah terbiasa berurusan dengan jin. Sosok 

makhluk halus yang diciptakan tuhan. Hubungan ini terjadi terutama di kalangan 

dukun dan sastrawan, yang masa itu memang telah menjadi fenomena budaya 

yang cukup terkenal di kalangan masyarakat pada masa itu. 
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Dalam mencari ilham para sastrawan dan dukun mengandalkan jin, karena 

diyakini jin dapat menangkap fenomena alam, realitas gaib dari langit sehingga 

sastrawan dan dukun mampu memberikan informasi kepada manusia yang tidak 

dapat ditangkap panca indra.
54

 

Fenomena di atas berimplikasi pada bentuk penerimaan masyarakat 

terhadap wahyu yang dibawa oleh Muhammad. Serupa dengan tradisi di atas, al-

Qur’an diwahyukan Tuhan kepada Muhammad, secara luas memenuhi tiga syarat 

tradisi keimanan masyarakat pra al-Qur’an. Muhammad adalah sosok 

kharismatik; Malaikat Jibril adalah perantara yang bertugas menerima pesan dari 

dunia gaib dan al-Qur’an sebagai pesan gaib yang dibawa oleh Jibril. Tentu saja, 

wahyu yang dibawa Muhammad ke masyarakat arab, secara respon positif secara 

eksistensial dari mereka, meski ada penolaka. Mungkin itu terkait dengan intisari 

pesan yang ada di dalamnya. 

Sebagai sumber dasar ajaran Islam yang dianut oleh umat pada zaman 

turunya al-Qur’an. Al-Qur’an tentu menempati posisi sentral bagi pemeluknya, 

apalagi al-Qur’an mengatasi berbagai tantangan yang dilontarkan para penyair. 

Meskipun munculnya suara kecil al-Qur’an sebagai sihir dan puisi yang diadopsi 

Muhammad dari para penyair pra Qur’an. Al-Qur’an mulai diminati banyak orang 

bahkan menjadi pedoman hidup masyarakat saat masa itu. 

Sejak saat itu, al-Qur’an sebagai sumber dasar Islam yang dianut 

masyarakat menempati posisi pertama. Dengan menjadikan al-Qur’an sebagai 

pusat peradaban, maka seluruh pandangan hidup masyarakat terpusat pada teks al-
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Qur’an, baik yang berkaitan dengan pandangan duniawi, keilmuan dan filosofis 

maupun pandangan keagamaanya. Setiap kali kita menghadapi masalah al-Qur’an 

selalu dijadikan sebagai rujukan utama dan pertama sebelum merujuk pada akal 

dan lain-lain. 

Kedua model hubungan al-Qur’an dengan tradisi lokal di atas menimbulkan 

pertanyaan baru. Bagaimana model hubungan antara al-Qur’an dan budaya lokal 

kontemporer? Hal ini penting untuk dibahas karena model hubungan al-Qur’an 

dengan budaya lokal era al-Qur’an melahirkan jargon bid’ah dan sunnah. Ajaran 

apa pun yang berada di luar jalur al-Qur’an dipandang sebagai bid’ah sesat dan 

neraka menanti mereka yang menjalankan ajaran sesat. 

Setiap ajaran yang bersumber dari al-Qur’an dipandang sebagai sunnah nabi 

sehingga surga menanti seseorang yang mengamalkan sunnah. Dalam 

perjalananya, implikasi pertama memiliki pengaruh yang lebih besar dalam 

mengarahkan perjalanan umat Islam. Sehingga realitas sosial budaya yang 

mengalami perkembangan luar biasa tanpa hambatan sedikitpun dipandang 

sebagai perkembangan yang menyimpang dari aturan nabi dari itu perlu adanya 

upaya pemurnian. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan sosial budaya, ternyata model 

hubungan al-Qur’an dengan tradisi lokal di era al-Qur’an yang berposisi sebagai 

pembuat tradisi tidak selalu berhasil mendukung pemurnian. Sebab perkembangan 

sosial budaya yang begitu cepat merasuk kedalam jantung kehidupan dunia Islam, 

tidak hanya menjadi penghambat kemurnian ajaran Islam. Sebaiknya umat islam 

merasa perlu untuk mengembangkan ajaran Islam klasik yang melarang bid’ah 
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untuk dapat memberikan solusi alternatif bagi kehidupan manusia yang material 

dan rasional di masa yang akan datang. 

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan ini, dalam kaitannya dengan 

hubungan al-Qur’an dengan tradisi lokal setelah al-Qur’an diperlukan pemahaman 

lain dari model sebelumnya. Dengan kata lain, hubungan al-Qur’an dengan 

kebudayaan masa sebelum dan masa al-Qur’an menggunakan analisis budaya dan 

sejarah untuk menemukan makna awal al-Qur’an, karena pada saat itu al-Qur’an 

belum memiliki makna yang diperlukan penafsiran. 

Sementara itu, dalam konteks hubungan al-Qur’an dan budaya kontemporer 

yang telah mewujud dalam bentuk teks-teks tulisan Mushaf Usmani maka 

hubungan keduanya bukan hanya berbentuk. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

           Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian 

kualitatif memiliki khas penyajian data menggunakan prespektif emic, yaitu data 

di paparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjektif 

penelitian. 

            Penelitian ini sebagaimana sifat kualitatif akan lebih menekankan kepada 

quality observasi lapangan atau pada suatu objek dengan. Dalam riset tinjauan 

Qur’an, model-model resefsi dengan segala kompleksitasnya menjadi menarik 

untuk melakukan, untuk melihat bagaimana proses budaya, perilaku yang 

diinspirasi atau motivasi oleh kehadiran al-Qur’an.
1
 Yang terpenting dari suatu 

objek atau kajian berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial pada sesuatu yang 

dikaji dan makna dibalik kejadian tersebut baik yang Nampak secara kasat mata 

maupun pemikiran yang mendalam. 

             Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mendeskripsikan salah 

satu tradisi Angnyombayya di Kel.Lembang Gantarang keke Kec.Tompobulu yang 

menjadi bagian dari mempertahankan nilai-nilai kebudayaan tradisonal yang ada 

dalam kelurahan tersebut. 
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2. Lokasi penelitian 

     Letak geografis wilayah kelurahan lembang gantarang keke, luas wilayah 

kelurahan lembang gantarang keke adalah 6,37 km2 dan jumlah penduduk di 

tahun 2019, laki-laki berjumlah 2063 sedangkan perempuan berjumlah 2044 jiwa 

jadi total keseluruhan adalah 4107 jiwa. 

Lembang Gantarangkeke dinisbahkan kepada Raja pertam yaitu Karaeng 

Lembang Panawang, serta keke dinisbahkan kepada sungai Bingkeke yang 

terletak di sebelah barat kampung Lembang Gantarang Keke dan disebelah timur 

ada sungai Patte’ kedua sungai itu merupakan penghubung dari kerajaan taruttu 

yang terletak disebelah barat. Dan terletak dikelurahan campaga. 

B. Metode Pendekatan  

     Adapun metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

1. Pendekatan ilmu tafsir adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk 

membahas dan mengkaji makna ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang  

al-Qur’an.  

2. Pendekatan Sosiologi, dirancang untuk menggali dan memahami berbagai 

fenomena sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini 

bagaimana al-Qur’an memandang tradisi Angnyombayya di Kel. Lembang 

Gantarang Keke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng? Yang mana 

persepsi tidak semata-mata terjadi secara personal tetapi juga berproses dalam 

keterikatan dinamika sosial. 
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3. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan. 

Pemahaman terhadap sejarah pemikiran, sosial dan ekonomi dalam 

hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas. 

C. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Data primer, yakni data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara. Informan dalam 

proses wawancara terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain. 

2. Data sekunder yakni data yang sudah ada serta mempunyai hubungan dengan 

tema yang dikaji peneliti. Sekaligus pelengkap dari data primer sehingga 

menjadikan penelitian ini menjadi lebih akurat. Sumber data sekunder ini 

dapat diperoleh dari dokumentasi, buku-buku dan juga berbagai literatur 

lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder lainnya Tafsir Al-

Misbah Karya M. Quraish Shihab Al-Qur’an dan Terjemahnya Kemenag R.I, 

Jurnal Ilmiah lainya. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang diperlukan 

dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat pula dipahami sebagai prosedur 

yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data yang diperlukan 

dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan bahan-bahan 

yang mendukung kebenaran korespendasi teori yang akan dihasilkan.
2
Adapun 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu kumpulan 
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informasi deskriptif yang dikonstruksi dari percakapan atau dalam bentuk naratif 

berupa kata-kata. Data kualitatif dapat diperoleh dari transkip wawancara, catatan, 

audio, atau catatan dokumen atau laporan.
3
 

Salah satu ciri penelitian kualitatif yang menjadi instrument adalah peneliti 

oleh karena itu dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan sejak penelitian 

ini berlansung hingga berakhir proses pengumpulan data. Karena penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif maka analisis data dilakukan dengan analisis 

kualitatif deskriptif. Teknik wawancara dilakukan dengan informan dalam rangka 

menelusuri dan mendapatkan informasi terkait dengan tradisi Angnyombayya di 

Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Bantaeng. Teknik ini dipadukan antara observasi dan dokumentasi agar data yang 

diperoleh lebih akurat. Oleh karena itu peneliti sendiri menjadi instrument utama 

sehingga analisis data dilakukan oleh peneliti sendiri. 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk lapangan 

tujuan utamanya adalah untuk membangun realitas yang ada, sehingga peneliti 

perlu mengalami apa yang dialami oleh subjek penelitiannya dan melihat seperti 

apa yang dilihat oleh subjeknya.
4
oleh karena itu peneliti menggunakan metode 

sebagai berikut. 

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif, dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati prilaku 
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dan aktivitas individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam 

atau mencatat aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian baik dengan cara terstruktur 

maupun semi terstruktur. Sebagai non partisipan atau partisipan utuh.
5
metode ini 

merupakan cara yang baik untuk mengetahui tujuan dari sebuah tradisi yang tetap 

berlansung di tempat penelitian seperti dampak terhadap masyarakat, lingkungan, 

waktu dan keadaan tertentu.
6
 

2. Wawancara  

Wawancara adalah cara suatu pengumpulan data keterangan yang 

dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, 

maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara juga 

dipandang sebagai percakapan di mana pewawancara mengajukan pertanyaaan 

kepada partisipan.
7
 

Dengan cara bertanya secara lansung dengan informan yang diwawancarai 

baik dari tokoh Agama, Masyarakat, dan adat di Lembang Gantarang Keke. 

Guna mendukung keberhasilan wawancara menggunakan peralatan tertulis 

untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan. Selain itu peneliti 

menggunakan kamera untuk mengambil gambar dan untuk merekam pada saat 

wawancara dapat disempurnakan alat yang digunakan untuk kegiatan wawancara 

adalah alat tulis, buku tulis dan kamera. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu tahapan dalam penelitian lapangan yang 

bertujuan untuk menyalin informasi berupa arsip penting, gambar dan rekaman 

hasil wawancara sebagai bukti ilmiah yang akurat. 

E.Teknik Pengolahan data dan Analisis Data 

Istilah pengolahan data secara leksikal berarti, proses, cara, perbuatan 

mengolaj data, sedangkan kata mengolah berarti memasak (mengerjakan, 

mengusahakan sesuatu supaya menjadi lain atau lebih sempurna dan juga berarti 

cara melakukan sesuatu mengolah bahan makanan agar bahan itu lebih baik dan 

dapat dinikmati dalam bentuk makanan). Atas dasar ini pengolahan data 

mengandung arti sebagai salah satu proses pengumpulan data dalam bentuk 

operasi sistematis terhadap data yang dikumpulkan. Ini berarti bahwa data kasar 

tidak diolah atau diproses, maka data itu tak berarti apa-apa lebih-lebih untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Sesuai jenis data yang dihimpun, maka dibedakan dua macam metode 

pengolahan data, yaitu pengolahan data kualitatif yang berwujud pernyataan-

pernyataan verbal, sehingga metode yang diperlukan metode pengolahan data 

kualitatif.
8
 Secara garis besar pengolahan dan analisis data tidak dapat dipisahkan 

mengingat keduanya merupakan satu kesatuan, saat peneliti mengolah data maka 

secara tidak lansung kegiatan analisis data telah dilakukan. 

Pengolahan data merupakan salah satu proses yang ditempuh dalam 

penelitian ilmiah setelah proses pengumpulan data dalam bentuk operasi 
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sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan, seperti kegiatan 

pengorganisasian, verivikasi, transformasi, penggabungan, pengurutan data yang 

bertujuan untuk mempersiapkan bahan proses. Selanjutnya yaitu analisis data. 

Analisis data adalah mengkaji atau mengurai data-data yang telah diolah sehingga 

menghasilkan hasil yang jelas. Adapun Langkah pengolahan dan analisis data 

adalah sebagai berikut. 

a. Collection, yakni mengumpulkan data-data yang telah diperoleh melalui proses 

observasi, interview dan dokumentasi yang kemudian dianalisa 

b. Reduction, menyeleksi dan menganalisa data, kemudian merangkum dan 

menentukan hal-hal yang menjadi focus dalam penelitian 

c. Display, atau penyajian data hasil reduksi terorganisasian dan tersusun 

sehingga makin muda dipahami 

d. Conclution, menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi 

data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan 

berikutnya. 

Setelah melakukan observasi, interview dan dokumentasi, maka Langkah 

selanajutnya adalah menganalisis data tersebut. Bentuk analisis data yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni Teknik pengolahan data 

dengan cara berpikir induktif
9
 dan deduktif.

10
dimulai dengan proses analisis data 

yang telah terkumpul yang kemudian menghasilkan kesimpulan kategorisasi dan 

ciri-ciri tertentu. Tujuan dari proses analisis data adalah untuk memberikan 

                                                           
9
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gambaran kepada pembaca. Langkah selanjutnya adalah pembuatan kesimpulan 

yakni memberi informasi tentang data-data pokok dalam penelitian dalam bentuk 

kalimat yang singkat dan mencakup makna penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Eksistensi Tradisi Angnyombayya di Lembang Gantarang Keke 

Perjumpaan antara Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan tidak 

sepenuhnya akulturatif. Tetapi secara banyak kasus ada proses negosiasi budaya 

lokal masih tampak dominan atau dalam Bahasa lain Ketika Islam budaya masuk 

budaya lokal tidak kehilangan identitas. Budaya lokal dengan bentuk dan sistem 

kepercayaanya dan tradisi masih bertahan. 

1. Sejarah Munculnya Tradisi Angnyombayya 

Awal munculnya tradisi Pa’jukukang tidak terlepas dari kepercayaan 

masyarakat yang berasal dari para leluhur (Tu Mannurung) yang diwariskan 

secara turun temurun. Tradisi turun temurun ini mulai ada sejak kerajaan 

Lembang Gantarang Keke pada masa Karaeng Mappunganro ri Lembang 

Gantarang Keke pada abad ke-XIV. Pada mulanya Lembang Gantarang Keke 

merupakan Kerajaan besar yang ada di Bantaeng. Lembang Gantarang Keke 

sudah menjadi kerajaan besar yang ada di Bantaeng timur sebelum kerajaan 

bantaeng terbentuk. Kerajaan Lembang Gantarang Keke yang berpusat disungai 

biangkeke tompobulu, sebelah timur Bantaeng, tampaknya sangat menonjol 

dibandingkan kekuatan kerajaan yang lain. 

Lembang Gantarang Keke tumbuh dan bangkit pelan-pelan menjadi suatu 

kerajaan yang bertumpuh pada perniagaan sebagai Pelabuhan perantara biji besi 

dari luwu’, cengkeh yang dari maluku ditukarkan persolin cina. Dan pa’jukukang 
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sendiri yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Lembang Gantarang Keke 

sehingga pengadaan tradisi ini berada di Lembang Gantarang Keke, kedua tempat 

ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Perayaan tradisi ini berawal dari kepercayaan yang dilakukan masyarakat 

setempat yang meyakini bahwa suatu proses penyembahan pada hakikatnya 

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

ada pula ajaran Islam pada zamanya kemudian Ketika saweregading berada di 

Lembang Gantarang Keke di anggap sebagai manusia yang berbeda dengan 

manusia pada umumnya sehingga dianggaplah sebagai tumanurung yang 

dijadikan sebagai tuhan. Masyarakat yakin bahwa keberadaan Tumannurung 

membawa pengaruh yang dalam kehidupan masyarakat. 

“Inne Kepercayaanga na nia’ caritanna tau rioloa, lebbaki niat 

Tumannurung mange akdappang ri Lembang Gantarang Keke iami antu 

tau ni tarimayya pappala’na ri lino mange ri akhirat. Anjoka nikongia 

Tumannurung akkulei aklanya’ akkulei napa’jari ap ana kerokanga.” 

Artinya : 

  Kepercayaan ini timbul karena adanya cerita nenek moyang tentang 

tumannurung yang turung di Lembang Gantarang Keke yaitu orang yang 

diterima doanya di dunia dan akhirat. Yang dibilang tumannurung bisa 

hilang serta mampu menjadikan sesuatu yang di inginkanya.
1
 

  Adapun hal lain yang dilontarkan narasumber mengenai kedatangan 

tumannurung 

                                                           
1 Dg Hasa’ (69 Tahun) Toko Adat Lembang, Wawancara di Lembang Gantarang Keke,  tgl 

19 Januari 2023 
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        “Tau konjoa mange ribaribbasaka niak na cinik tau attinro ri poko’-pokoka. 

Injo taua karaengta bonto Daeng lino mingka tau konjoa mange niareki 

tumannurung nasaba’ berupi nacinik inne taua. Nampa niat tong angkongi 

akbayumi passamaturukang na niangkatmi anjari raja. Ri wattunna anjari Raja 

erokmi naewa raja-raja niaka ri rampi’na akbayumi tallu babang anjari 

akrunganna punna eroki ricu. Nasambei arenna Lembang Gantarang Keke, konjoi 

mange tampa’na punna erokki assiba’ji taua jari ni gallaraki Lembang Gantarang 

Keke. 

Artinya: 

        Masyarakat setempat diwaktu pagi melihat seseorang yang tidur diatas 

pohon. Dialah Karaeng Bonto Daeng Lino atau sawere gading tetapi masyarakat 

disana menganggapnya tumannurung. Karena masyarakat baru melihat orang lain 

dan dia juga bukan berasal dari wilayah itu. Lalu kemudian dibuat sebuah 

keputusan untuk mengangkatnya sebagai seorang raja. Ketika ia menjadi raja, dia 

mau melawan raja-raja yang berada disekitar wilayah itu. Dibuatlah tiga lajur 

untuk sebagai jalan menuju wilayah sekitarnya kemudia diberi nama Lembang 

Gantarang Keke.
2
 

Kemudian masyarakat telah mendapatkan seseorang yang ia anggap sebagai 

tuhannya (Tumannurung) makai a melakukan tradisi ini setiap tahunnya dengan 

melakukan beberapa persembahan. Ritual adat ini dilakukan sebagai bentuk 

penghormatan terhadap Tumannurung. Sekaligus upacara penyucian kampung 

dan pemimpin mereka dengan segala rangkaian upacara yang terkait didalamnya. 

Seperti persembahan Kaloli ( makanan yang dibungkus dengan daun inau) dan 

ikan asing diperuntukkan kepada tumannurung yang diletakkan di Balla Lompoa. 

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

                                                           
2 H.Nurdin (72 Tahun) Tokoh Agama,Wawancara di Lembang Gantarang Keke tgl 19 

Januari 2023 
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Lembang Gantarang Keke, dulunya ini dijadikan sebagai tempat bertemunya para 

pemimpin dan toko adat dari empat penjuru angin untuk saling menjaga hubungan 

dengan mengadakan pesta. 

“Pakarammulana riolo kenne mae anmumba adat assampulona anrua ri 

Bantaeng jari pokokna kenne passua’-suarranga (Pa’jukukang) rayai ri Lembang 

Gantarang Keke, jari kenne nomoro’ ruai mingka kenne loro suara nampa mae 

ngasengmi tau rayaya anganre-nganre. 

Artinya: 

Awalnya ditempat ini  muncul adat duabelas di Bantaeng. Pusat dari tradisi 

ini ialah pa’jukukang baru Lembang Gantarang Keke, di Pa’jukukang sendiri 

pusat kedua tetapi yang lebih dahulu diramaikan di tempat ini (pa’jukukang) jadi 

setiap menjelang bulan sya’ban masyarakat yang ada di Lembang Gantarang Keke 

datang meramaikan untuk makan-makan.
3
 

Adat duabelas dibentuk di daerah Lembang Gantarang keke di Bantaeng 

ditempat tersebut setiap tahunnya diadakan keramaian oleh kerajaan pada suatu 

Ketika didalam suasana keramaian inilah ditetapkan dibentuk suatu badan adat 

yang disebut Akkawaru untuk mengatur pemerintahan yang semakin berkembang 

dalam wilayah kerajaan. Ketika membicarakan persolan tersebut Karaeng 

Lembang Panawang dudu’ di atas sebuah batu dihadapi oleh tau nigallara’ sebagai 

tanda peringatan bahwa saat itulah ditetapkannya pangadakkang yang dinamai 

adat assampulo anrua, maka batu tempat duduk diberi nama Paccidongan 

Karaeng. Dalam keramaian ini karaeng Lembang mengundang beberapa raja yang 

ada di sekitarnya. 

                                                           
3 Dg Suba’(60 tahun) masyarakat Lembang Gantarang Keke, Wawancara 11 januari 2023 
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Kata Ila>h yang artinya berbentuk kata Alla>h berakar dari kata al-Ila>hah, 

al-Ulu>ha dan al-Ulu>hiyah yang kesemuanya menurut mereka bermakna 

Ibadah/Penyembahan, sehingga allah secara harfiah bermakna yang disembah. 

Apa pun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakikat zat Allah, maka Allah 

tidak demikian itu sebabnya ditemukan Riwayat. Berpikirlah tentang makhluk 

Allah dan jangan berpikir tentang Zat-nya.
4
 

Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah, dan kepadanya tertuju 

harapan dan permohonan, lagi menakjubkan ciptaanya. Meletakkan dahi di lantai 

adalah sujud karena itu pertanda kepatuhan dan kerendahan. Di dalam QS. Al-

Anbiya/21:22 

ا يصَِفىُْنَ  ِ سَبِّ انْعَشْشِ عَما
ُ نفَسََذَتاَۚ فسَُثْحٰهَ اّللّٰ  نىَْ كَانَ فيِْهِمَآ اٰنهِةٌَ الَِّا اّللّٰ

Terjemahnya: 

 Seandainya pada keduanya (langit dan bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, 

tentu keduanya telah binasa. Mahasuci Allah, Tuhan pemilik ʻArasy, dari apa 

yang mereka sifatkan.
5
 

Pembuktian kebenaran kenyataan ayat di atas baru dapat di pahami  secara 

benar apabila Ila>h diartikan sebagai pengatur serta penguasa alam raya, yang di 

dalam genggaman tangan-nya segala sesuatu. Kalua kita artikan Ila>h dengan 

yang disembah, maka pembuktian kebenaran pernyataan, menjadi terlalu Panjang, 

bahkan boleh jadi tidak relevan sama sekali. Dalam QS. Al-Mu’minun/23:91 

ُ  اتاخَزَ  مَا
نذٍَ  مِهْ  اّللّٰ مَا وا  تعَْطٍ   عَهًٰ تعَْعُهمُْ  وَنعََلَ  خَهقََ  تمَِا انِٰهٍ   كُم   نازَهةََ  ارًِا انِٰهٍ  مِهْ  مَعَه   كَانَ  وا

ِ  سُثْحٰهَ 
ا اّللّٰ  ۙ   يصَِفىُْنَ  عَما

                                                           
4 M.Quraish Shihab, Al-Asma’ al-husna dalam perspektif Al-Qur’an (Cet.I Jakarta Lentera 

Hati 2012) h.5 
5 kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Wisma 

Haji Tugu, 26-28 November 2007 
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Terjemahnya 

Allah tidak mengangkat anak dan tidak ada tuhan (yang lain) bersama-Nya. 

Jika demikian, niscaya setiap tuhan itu akan membawa apa (makhluk) yang 

diciptakannya dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang 

lain. Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,
6
 

Cobalah pahami kata Ila>h pada ayat di atas dengan yang disembah niscaya 

uraian yang dikehendaki oleh ayat akan sangat berbelit-belit berbeda jika anda 

mengartikanya sebagai penguasa dan pengatur alam raya yang di dalam 

genggaman tangan-Nya segala kekuasaan. 

تْتغََىْا ارًِا يقَىُْنىُْنَ  كَمَا اٰنهِةٌَ ۙٓ  مَعَه   كَانَ  ناىْ  قمُْ   سَثيِْلً  انْعَشْشِ  رِي اِنًٰ لَّا

Terjemahnya 

 Katakanlah (Nabi Muhammad), “Seandainya ada tuhan-tuhan (lain) di 

samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu 

mencari jalan kepada (Tuhan) Pemilik ʻArasy (untuk mengalahkan atau 

menyaingi-Nya).”
7
 

Ila>h penguasa seperti yang telah berulang kali dikemukakan pada 

umumnya penguasa selalu ingin memperluas kekuasaanya, karena itu untuk 

memahaminya kiranya lebih sesuai dengan penutup ayat ini lewat firmanya. 

ِ حَصَةُ جَهىَامَ  اوَْتمُْ نهََ 
ا وَسَدُوْهَا  اوِاكُمْ وَمَا تعَْثذُُوْنَ مِهْ دُوْنِ اّللّٰ ءِ اٰنهِةًَ ما ا وٰسِدُوْنَ نىَْ كَانَ هٰؤُٓلََّۤ

 وَكُمٌّ فيِْهاَ خٰهذُِوْنَ 

Terjemahnya 

Sesungguhnya kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah selain Allah 

adalah bahan bakar (neraka) Jahanam. Kamu (pasti) masuk ke dalamnya. 

Seandainya (berhala-berhala) itu tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya 

(neraka). Semuanya akan kekal di dalamnya.
8
 

Ila>h-Ila>h adalah makhluk yang disembah, dan ternyata mereka akan 

masuk ke Jahannam. Seandainya mereka Ila>h atau penguasa pengatur alam raya 

                                                           
6 Kemenag R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.84 
7 Kemenag R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya  h.76 
8 Kemenag R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya h.64 
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yang dalam genggaman tangan mereka segala sesuatu pastilah mereka tidak akan 

masuk neraka.  

Tidak sedikit anggota masyarakat yang telah menganut agama Islam Ketika 

waktu tertentu juga dan ikut serta dalam upacara kepercayaan leluhur dan 

mengunjungi tempat-tempat yang dikeramatkan yang ada di daerah pelaksanaan 

tradisi . 

2. Tempat dan Bentuk Pemujaan Kepercayaan di Lembang Gantarang Keke 

a) Pocci Butta adalah pusar tanah yang terletak dilokasi pelaksanaan pesta 

adat Lembang Gantarang Keke dimana masyarakat setempat menganggap bahwa 

pusar tanah seluruh dunia terdapat di Lembang Gantarang Keke. Pocci Butta ini 

diyakini seluruh masyarakat bahwa didalamnya terdapat mata angin sehingga 

masyarakat menganggap bahwa tempat itu sangat dikeramatkan bahkan ditempat 

tersebut biasa juga dikunjungi oleh orang yang memiliki kepentingan misalnya 

mereka datang untuk bernazar apabila ada keinginanya yang ingin terkabulkan. 

Selain dari pada itu mereka yang berkunjung ke pocci butta datang membawa 

sesajen sebagai bentuk persembahan sebagaimana yang di ungkapkan Dg. 

Tompo’ 

“sikkamuaji konjo riballa lompoa fungsina apa niat nu mange ri karaeng 

allah taala, biasa tongi nia’ tau angeran kanre areka allappasa jangan.” 

Artinya: 

Sama halnya dengan fungsinya balla lompoa tergantung apa niat kita pada allah 

swt biasa juga ada orang membawa sesajian atau membawa ayam untuk dilepas.
9
 

b) Balla Lompoa (rumah kebesaran) adalah rumah adat Lembang Gantarang Keke 

yang terletak di lokasi pelaksanaan pesta adat Pa’jukukang ditempat ini paling 

                                                           
9 Dg. Tompo’ (70 Tahun) Wawancara di Lembang Gantarang Keke tgl 19 Januari 2023 
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sering dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan karena tempat tersebut 

dianggap mampu mendatangkan berkah sehingga sering dijadikan sebagai 

tempat pemujaan, bernazar, mengambil jimak, tanah Lembang Gantarang 

Keke, berobat, mendapat keselamatan, ingin cepat mendapatkan jodoh, 

keturunan, dan lain sebagainya sama halnya dengan Pocci Butta tapi di Balla 

Lompoa paling dominan sering dikunjungi orang apa lagi rumah tersebut 

dijadikan juga sebagai tempat penyimpanan benda-benda sakral peninggalan 

Kerajaan Lembang Gantarang Keke. Bahwa pusat bumi adalah Ka’bah yang 

ada di Makka yang pertama dibangun dimuka bumi hal ini ditegaskan dalam 

QS.Ali-Imran/3:96   

هذًُي نِّهْعٰهمَِيْهَۚ  ٌْ تثِكَاةَ مُثٰشَكًا وا ظِعَ نِهىااسِ نهَازِ لَ تيَْتٍ و   انِا اوَا

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah 

(Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah)107) yang diberkahi dan menjadi 

petunjuk bagi seluruh alam.
10

 

         Ahlulkitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun adalah 

yang berada di Baitulmaqdis. Oleh karena itu, Allah Swt. membantahnya karena 

yang benar adalah yang ada di Makkah. 

b). Atittili Minyak Bau’ yaitu minyak yang digunakan oleh masyarakat sebagai 

obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Konon pada zaman 

kerajaan minyak tersebut dijadikan sebagai tanda pengenal bagi warga 

kerajaan Lembang Gantarang Keke sehingga adannya kebiasaan pada zaman 

kerajaan menjadi sebuah keyakinan tersendiri untuk masyarakat saat ini. 

                                                           
10 Kemenag R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya. Wisma Haji Tugu Bogor 2012 h.89 
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Bahkan pada puncak dari pelaksanaan festival adat Sebagian dari masyarakat 

sangat antusias untuk meneteskan minyak ke wajah baik dari kalangan anak-

anak, remaja, dewasa bahkan orang tua sekalipun. 

c) Pa’jaga Tobang yaitu suatu benda yang sudah terbungkus dengan kantong 

yang di dalamnya terdapat beras, buah pinang serta daun sirih yang di bagikan 

kepada pengunjung pada saat pelaksanaan festival pesta adat Pa’jukukang yang 

pusat keramaiannya di Lembang Gantarang Keke Sebagian masyarakat 

menyakini bisa mendatangkan berkah apabila disimpan ditempat penyimpanan 

beras  yang di ambil di balla lompoa berfungsi sebagai penjaga beras agar 

tempat penyimpanan beras mereka tidak pernah habis benda tersebut dibagikan 

oleh anrong suroang yang bertugas sebagai pembantu pinati balla lompoa 

dihari pelaksanaan upacara adat Pa’jukukang yang di pusatkan di Lembang 

Gantarang Keke. 

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Kepercayaan di Lembang Gantarang Keke 

a. Pandangan Masyarakat 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan pandangan masyarakat 

tentang kepercayaan di Lembang Gantarang Keke. Menurut masyarakat di 

kampung pengunjung balla lompoa berasal dari berbagai daerah ada dari 

bulukumba, sinjai, bone, selayar, jeneponto, gowa, takalar, dan lain sebagainnya 

dari segala penjuru. Kunjungan mereka ke pesta adat Pa’jukukang yang di 

Pusatkan di Lembang Gantarang Keke berbeda-beda ada yang datang berziarah, 

bernazar, mencari keberkahan dan lain sebagainnya bahkan ada juga yang datang 
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hanya sekedar berbelanja saja pada saat pesta adat di laksanakan. Masyarakat 

yang sangat mempercayai bahwa apa yang mereka inginkan dapat terkabulkan 

yang pada prinsipnya dikerjakan oleh Patanna kamponga ri Lembang Gantarang 

Keke yang pernah berkuasa pada masannya dengan perantaraan oleh pinati rumah 

kebesarannya. 

Hampir semua masyarakat yang sering berkunjung ketempat tersebut 

memahami bahwa apa yang mereka lakukan sebagai bukti penghormatan terhadap 

leluhurnnya yang dianggap berharga dan sangat bernilai bagi hidupnnya maka 

mereka harus selalu menjaga warisannya serta datang berziarah. Meskipun pada 

sisi lainnya ada yang menolak kepercayaan itu dan menganggap bertentangan 

dengan ajaran Islam. Menjaga warisan leluhur merupakan hal yang wajar, akan 

tetapi tidak semestinya berlebih-lebihan, mengirim doa untuknya itu merupakan 

suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana bahwa umat Islam 

sendiri diperbolehkan untuk mengirim doa bukan meminta kepada roh nenek 

moyang, namun yang terjadi pada masyarakat Lembang Gantarang keke adalah 

hanya diantara mereka yang menganggap bahwa Kampung Lembang Gantarang 

Keke mempunyai pengaruh terhadap kehidupannya sehingga sampai saat 

sekarang ini banyak yang berkunjung untuk meminta keberkahan seperti yang 

dikatakan Eni (32 tahun Keturunan Lembang Gantarang Keke dari Bulukumba 

“Lebbaka battu kenne ri Lembang Gantarang Keke appala supaya akkullea 

sukses punna lampa ri Malaysia. Akkullei ku bayara’ inrangku sibilangan juta, 

akkullea akbangun balla, nisare kagassingan anakku siangang ku kullei ammalli 

butta manna mamo sikiddi kija, ia ngasenna pappalakku inne se’reji tanga na 

kabulkan iami antu ammalli butta seandainya akkullea ammalli butta maka 

mangea assiara siagan ammolonga bembe ri Lembang Gantarang Keke tapi inneji 

tanre natarimai pappala’ku. 
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Artinya: 

Saya pernah datang di Lembang Gantarang Keke meminta supaya sukses Ketika 

saya pergi di Malaysia, saya bisa bayar utangku yang serratus juta, bisa saya 

membangun rumah, diberikan anakku Kesehatan,serta bisa membeli tanah 

walaupun hanya sedikit, semuanya permintaanku dikabulkan kecuali membeli 

tanah seandainya bisa membeli tanah maka saya akan memotong kambingtapi 

permintaanku yang satu ini tidak diterima.
11

 

Sementara menurut Hj.Hasnah mengatakan: 

“Biasa nia’ tau battu mange kenne attinja’ ri balla lompoa eroki akboya 

jama-jaman, eroki andattara tantara punna berhasilki mange pole kenne 

napalappasa tinja’na mangea angering jangan, bembe tergantung battu ri nia’na ji 

tau attinjaka. Bahkan kenne Sangin niak kinjai ri balla lompoa nasaba’ nakke 

keturunan battu kenne” 

Artinya: 

Biasa ada juga pengunjung datang untuk bernazar di balla lompoa bahkan ada 

juga yang sedang mencari pekerjaan, mau mendaftar tentara apabila berhasil maka 

Kembali lagi untuk melepas hajatnya baik dengan membawa ayam, kambing 

tergantung niatnya orang yang bernazar. Bahkan saya masih biasa naik di Balla 

Lompoa karena saya keturunan dari sini.
12

 

Bunga bau’ (Pinati) juga mengungkapkan bahwa: 

“Niat todo tau appala-pala annambang rate ri benteng polonga punna niat 

mange tau la’kulliah, la’lampa ajjari polisi, tantara, Maemi punna nakamaseanga 

karaeng allah taala siagan nabbita siangan sombangku kenne maepa pole kenne 

angrang katappa’kanku. Angering berasa biasa tangi samata doeji, sikurang-

kuranna sampulo sabbuka atau ruampulona sabbu.” 

Artinya: 

Ada juga orang meminta (berdoa), mengikat benang di atas tiang tengah rumah 

balla lompoa misalnya ada orang mau kuliah, mau jadi polisi, mau jadi tentara, 

datang kesini apabila dikasihani allah swt, sama nabi Muhammad dan sembahnya 

disini maka dia akan Kembali lagi kesini dengan keyakinanya membawa beras 

atau biasa juga hanya semata uang saja.
13

 

Kebiasaan ini sudah menjadi keyakinan bahwa apabila masyarakat pernah 

bernazar di Lembang Gantarang Keke baik di atas Balla Lompoa atau pada 

                                                           
11 Eni (32 Tahun) Pengunjung Balla Lompoa wawncara di Lembang Gantarang Keke 25 

januari 2023 
12 Hj.Hasnah (72 tahun) Tokoh Adat Lembang Gantarang Keke, wawancara di Lembang 

Gantarang Keke 21 Januari 2023 
13 Bunga Bau’ (72 Tahun) Pinati Lembang Gantarang Keke, Wawancara di Lembang 

Gantarang Keke 19 Januari 2023 
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tempat-tempat keramat lainnya yang ada di kampung permintaanya dikabulkan 

maka mereka harus Kembali lagi ke Lembang Gantarang Keke untuk melepas 

hajatnya seperti yang di ungkapkan oleh Dg Mariah bahwa: 

“Sebagaimana tujuan kedatangan saya di Lembang Gantarang keke karena 

ingin mendapatkan keturunan saat saya berada di Malaysia sebab sampai saat ini 

saya belum memiliki anak kemudian dulu sebelum saya menikah saya pernah 

berkunjung ke rumah adat Balla Lompoa dan meminta agar saya berjodoh dengan 

kekasih saya dan akhirnya permintaan saya terkabulkan maka saya Kembali ke 

Lembang Gantarang keke untuk melepas hajat saya dan membawa sesuatu yang 

pernah saya ucapkan pada saat bernazar ditempat ini.
14

 

Dari beberapa informasi yang diperoleh peneliti terlihat bahwa seperti inilah 

masyarakat memahami kepercayaan sehingga masyarakat benar-benar 

menganggap bahwa sesuai dengan keyakinan ia mempunyai berkah serta 

kejadian-kejadian yang mereka alami selama mereka berkunjung ke Balla 

Lompoa. Realitas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, dimana 

kepercayaan tersebut dipusatkan di Lembang Gantarang Keke mereka menjadikan 

tempat tersebut untuk menaruh harapan, inilah yang menyebabkan adanya 

perbedaan pendapat antara toko agama dan masyarakat yang melakukan 

pemujaan. 

b. Pandangan Tokoh Agama 

Sementara yang diungkapkan Ustadz Sahrun sebagai tokoh agama memiliki 

pandangan mengenai kepercayaan dengan tradisi Pa’jukukan yang ada di 

Lembang Gantarang keke. 

“Saat ini sudah ada perubahan dan hanya orang-orang tertentu saja yang 

masih mempertahankan kepercayaan tersebut. Karena semenjak Prof. Nurdin 

                                                           
14 Dg Mariah (50 Tahun) Pengunjung, Wawancara di Lembang Gantarang keke 21 Januari 

2023 
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Abdullah menjadi Bupati Bantaeng sudah ada tempat ibadah yang didirikan di 

Kampung Lembang Gantarng Keke sebagai sarana untuk mengurangi 

kemusyrikan apalagi masih dominan yang Namanya kemusyrikan disana sebab 

banyak kepercayaan mereka bersifat aninisme secara turun-temurun dari 

keluarganya. Selain dari pada itu dakwah tentang ajaran agama Islam belum 

sampai pada nenek kita sehingga mereka tetap menyembah dan pengaruh 

pemahaman Pendidikan agama pula yang menyebabkan masih mempertahankan 

keyakinan mereka.
15

 

Sementara pandangan dari Ustadz Hafid sebagai Tokoh Agama mengatakan 

bahwa: 

“pada sisi lainnya terutama pada sisi aqidah kepercayaan masyarakat 

terhadap tradisi Pa’jukukang di Lembang Gantarang Keke mengandung 

kemusyrikan ada diantara mereka percaya bahwa kalua tidak kesana dianggap 

rezekinya tidak jalan, jodohnya tidak terbuka, atau mungkin bisa sakit maka 

dengan car aitu mereka membawa ayam untuk dipotong disana dan itu ada 

penyimpanan dalam agama yang perlu diluruskan, keyakinan ini tidak bisa hilang 

dari dalu sampai sekarang karena dakwah yang disampaikan kepada mereka 

bukan masalah tauhid tapi lebih kesyariat padahal ada yang lebih penting yang 

membatalkan syahadat yaitu misalnya orang terjatuh dalam kemusyrikan maka 

keislamanya itu dianggap batal dan amalnya pun juga dianggap batal.
16

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa para 

tokoh agama tidak setuju dengan adanya sikap masyarakat yang masih menganut 

kepercayaan leluhurnya karena hal tersebut dapat mempengaruhi aqidah mereka 

dan akan membawa mereka pada kemusyrikan. 

4. Perubahan Tradisi Angnyombayya dari masa ke masa 

Dalam upacara Angnyombayya yang merupakan upacara yang ditradisikan 

dimasa kemasa prasejarah hingga masa kini. Sebagai tanda rasa syukur 

masyarakat terhadap hasil panen mereka yaitu hasil pertanian dan nelayan yang 

dipersembahkan kepada leluhur dalam hal ini Tumannurung. Tradisi 

Angnyombayya juga dikenal dengan istilah pesta adat pa’jukukang yang dimana 

                                                           
15 Ustadz Sahrun, (50 Tahun) Tokoh Agama Masyarakat Dampang Wawancara 22 Januari 

2023 
16 Ustadz Hafid (53 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara di Dampang 24 Januari 2023 
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ribuang warga berdatangan dari berbagai daerah yang ada di Bantaeng bahkan 

dari seluruh nusantara. Tradisi ini di diadakan setiap 10 sya’ban yang 

pagelarannya di adakan di pinggir jalan poros atau pesisir pantai atau tempat yang 

lebih luas. Tetapi tetap berada dalam tempat tersebut karena hasil laut 

Angnyombayya yang berlimpah maka pengadaat perayaan digelar dekat dengan 

pantai sehingga masyarakat yang datang bisa menikmati ciri khas dari tradisi yang 

menyuguhkan berbagai macam jajanan tradisonal. Pada perayaan pesta adat 

Angnyombayya kaum bangsawan, perangkat adat dan rakyat bisa semuanya 

berkumpul melakukan pertemua. Mereka Bersama-sama memakan ikan yang 

dibakar jenis ikan yang biasanya dimakan yaitu bandeng, banjarak, dan kakap 

hasil tangkapannya di laut. 

Angnyombayya merupakan daerah pesisir yang mayoritas penduduknya 

adalah seorang nelayang sehingga tradisi ini lebih awal dilaksanakan ditempat ini 

dikarenakan memiliki hasil laut yang berlimpah sehingga masyarakat mengawali 

perayaan tradisi Angnyombayya 

“seperti yang kita ketahui bahwa pa’jukukang dikenal dengan hasil lautnya, 

jadi menurut sejarahnya tradisi Angnyombayya merupakan tempat merayakan 

suatu kehormatan terhadap para leluhur dan setelah masuknya Islam tujuan dari 

tradisi Angnyombayya bertambah menjadi bentuk kesyukuran atas berkat yang 

diberikan kepada Yang Maha Esa agar para nelayan diberi Kesehatan dan 

keselamatan dalam pekerjaanya sebagai nelayan. 

  Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka makna yang dapat diambil dari 

tradisi Angnyombayya bahwa masyarakat Bantaeng sudah diperlihatkan aktivitas 
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subtansi yang sudah kompleks, yaitu Sebagian nelayan dan petani. Dengan 

demikian, Maka Ketika para pedagang asing menyinggahi Bantaeng, barang-

barang yang dicari pedagang tersedia di daerah tersebut, seperti kemiri, pinang, 

beras dan hasil laut. 

Dalam tradisi ini yang secara rutin melakukan penangkapan ikan disekitar 

pesisir pantai , pada pertengahan bulan sya’ban yang selalu bertepatan dengan 

masa paceklik diistilahkan dengan istilah ma’juku. Tradisi ini memiliki arti yang 

sangat penting bagi masyarakat karena salah satu bentuk upacara menghormati, 

menghargai serta sebagai bentuk terima kasih terhadap leluhur atau nenek moyang 

masyarakat Lembang Gantarang Keke . Tradisi ini turun temurun dilanjutkan oleh 

ahli waris Raja, sehingga pinati (pelaksana adat atau tradisi yang menjaga rumah 

adat Balla Lompoa Lembang Gantarang Keke. 

Dalam perkembangan tradisi Angnyombayya merupakan tradisi yang sudah 

sangat dikenal di wilayah Kabupaten Bantaeng bahkan sampai keluar daerah 

diketahui bahwa tradisi  masih dilaksanakan sampai saat ini walau ada perubahan 

yang sangat signifikan tetapi perubahan ini membawa dampak yang positif seperti 

halnya dalam rangkaian acara pelaksanaan tradisi ini. 

Sebelum islam masuk ke wilayah Bantaeng terdapat sebuah pertunjukan 

sabung ayam, namun seiring dengan perkembangannya sabung ayam dihilangkan, 

karena mengundang sebuah perjudian. Kemudian ada yang Namanya Saung tau 

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

hanya bisa menjadi pemimpin. Namun pertunjukan ini sudah ditiadakan karena 
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tidak sesuai dengan ajaran Islam dan juga dapat menunjukkan adegan berbahaya 

bahkan sampai menyebabkan kematian. 

Mulanya penduduk Bantaeng merupakan campuran dari berbagai ras, maka 

dalam perkembangannya tidak mengherangkan kalua dipulau ini terdapat 

sejumlah kesatuan sosial. Secara horisontal ditandai dengan perbedaan suku 

bangsa, dan masing-masing mempunyai identitas kebudayaan sendiri. 

Kepercayaan juga bermacam-macam mulai dari agama-agama besar seperti Islam 

sampai pada sejumlah kepercayaan asli yaitu aninisme dan dinanisme. Penduduk 

Bantaeng yang telah menganut kepercayaan asli suatu paham yang dogmatis 

terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku terutama pada suku 

bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaan merupakan apa saja adat 

hidupnya yang mereka peroleh dari warisan nenek moyang. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah/2:170 

ُ قاَنىُْا تمَْ وتَا 
ثِعُ مَآ انَْفيَْىاَ عَهيَْهِ اٰتاَۤءَواَ   اوََنىَْ كَانَ اٰتاَۤؤُهمُْ لََّ يعَْقِهىُْنَ وَارَِا قيِْمَ نهَمُُ اتاثعُِىْا مَآ اوَْزَلَ اّللّٰ

لََّ يهَْتذَُوْنَ   شَيْ ـاً وا

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?
17

 

Ayat ini memberikan isyarat bahwa tradisi orang tua sekalipun tidak dapat 

diikuti kalua tidak memiliki dasar yang dibenarkan oleh agama atau pertimbangan 

akal sehat. Jika demikian, kecaman ini tertuju kepada mereka yang mengikuti 

tradisi tanpa dasar, bukan terhadap mereka yang mengikutinya berdasarkan 

                                                           
17 Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Wisma Haji Tugu 2012) h.56 
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pertimbangan nalar termasuk di dalamnya yang berdasar ilmu yang dapat 

dipertanggung jawabkan.
18

 

  Meskipun demikian tradisi Pa’jukukang sempat mengalami masa yang 

bisa dibilang ketidakbebasan dalam melaksanakan tradisi. Itu dikarenakan 

pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar masyarakat setempat 

berada dalam suatu keadaan yang sulit dan penuh ancaman. Mereka tidak bebas 

melaksanakannya karena terintimidasi bahkan kekerasan yang dialami oleh 

prajurit DI/TII. Banyak bahan adat pada saat itu yang dibakar karena menganggap 

tradisi ini salah satu bentuk yang bertentangan dengan pemahaman Islam mereka. 

Dalam tradisi ini masih banyak masyarakat yang datang setiap tahunnya 

dalam perayaan ini. Masyarakat mengatakan ini adalah warisan dari nenek 

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

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

pemerintah, maupun para pelaku adat pelaksanaan ini. 

“sudah banyak yang berubah dalam artian kebiasaan atau pelaksanaanya 

yang sudah tidak dilakukan karena dianggap tidak baik, contohnya lomba judi 

sudah dihilangkan yang ada itu pertunjukan positif makannya setiap tahun datang 

kesini.” 

Ada beberapa alasan masyarakat mengenai tradisi Angnyombayya masih 

tetap terjaga eksistensinya maupun kelestariannya sampai sekarang 

                                                           
18 M. Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an  ( Cet. V 

Jakarta: Lentera Hati 2012) h.458 
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1. Masyarakat yang ada di wilayah Lembang GantarangKeke di Kabupaten 

Bantaeng menyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi Angnyombayya 

ini maka keselamatan atas apa yang mereka dapatkan dari allah swt. Akan 

selalu berberkah dan keselamatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. 

2. Sebagai wadah dan tempat berkumpulnya masyarakat untuk 

mengungkapkan rasa syukur kepada allah swt hasil panen yang diperoleh 

karena masyarakat hampir semua berprosesi nelayan dan petani 

3. Menjaga budaya lokal dan adat istiadat masyarakat setempat sebab tradisi 

ini merupakan warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun 

temurun yang harus dipertahankan dan tetap dijaga kelestariannya 

4. Menjaga kerukunan antar sesama masyarakat yang ada disekitar kabupaten 

Bantaeng. 

Disamping itu pemerintah Kabupaten Bantaeng selalu melakukan upaya 

dari segi mempertahankan tradisi ini, salah satu upaya bisa dilihat dari upaya 

memperbaiki dan membenahi infrastruktur yang ada di lokasi tradisi, sejatinya 

tradisi pa’jukukang merupakan refleksi dari suatu bentuk persatuan yang kokoh 

ditengah-tengah mereka terkhusus masyarakat Lembang Gantarang Keke  

Masyarakat selalu menanamkan pola pikir bahwa mereka satu adat dan hal 

tersebut pemersatu yang kokoh dikarenakan masyarakat memiliki rasa bangga 

yang kuat terhadap tradisinya. 

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Angnyombayya 

Tradisi Angnyombayya merupakan tradisi yang berasal dari leluhur 

masyarakat  Lembang Gantarang Keke. Tradisi adalah kepercayaan masyarakat  
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Lembang Gantarang Keke sebelum mengenal Islam dan Ketika Islam pun masuk 

tradisi ini masih dilaksanakan dan dilestarikan sebagai budaya lokal yaitu 

penghormatan kepada para leluhur dan suatu bentuk kesyukuran atas nikmat allah 

yang telah diberikan. Ketika Islam sudah dipeluk secara mayoritas oleh 

masyarakat Bantaeng, maka beberapa teknis pelaksanaanya mengalami perubahan 

dan disesuaikan antara lain yaitu permainan judi dan Ballo(minuman keras) dalam 

hal ini pada saat pelaksanaan tradisi pa’jukukang sangat sering dilakukan oleh 

masyarakat sebelum memeluk Islam. Namun Ketika islam menjadi mayoritas 

maka permainan judi dan meminum-minuman keras kini sudah tidak diadakan 

lagi. Dan adu manusia yaitu suatu pertunjukan dimana para anak lelaki diadu 

dalam satu arena dan dinamakan passaungan tau hingga salah satu dari mereka 

kalah dalam artian meninggal, hal ini membuktikan siapa yang paling kuat, 

namun setelah Islam masuk pertunjukan inipun sempat ditiadakan lama 

sebelumnya dan kemudian Kembali diadakan akan tetapi diganti menjadi 

pertunjukan yang lain. 

Semua pertunjukan yang dulunnya mengandung kepercayaan dulu berubah 

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

tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam seperti seni rakyat assempa’ dan 

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

bahkan penampilan qasidah pun turut meramaikan pesta adat ini pada pelaksanaan 

tradisi pa’jukukang diadakan selama tujuh hari tujuh malam. 

Tahap Persiapan 
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Pemerintah daerah melakukan tiga tahapan dalam persiapan tradisi 

Angnyombayya yaitu. 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahapan awal agar semua kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar. Pada tahap perencanaan tradisi Angnyombayya terdapat 

beberapa Tindakan yang dianggap sangat efektif yaitu agenda tahunan, 

pengumutan retribusi, administrasi dan musyawarah. Tindakan yang dilakukan 

adalah penguatan Lembaga adat dapat berperan sangat maksimal dalam tradisi 

pa’jukukang pada persiapan tradisi ini membutuhkan dana. Dana yang digunakan 

untuk membiayai alat-alat upacara. 

2. Tahap Pengorganisasian 

Dalam menyukseskan acara tradisi Angnyombayya dibentuk 

pengorganisasian yaitu dibentuknya suatu kepanitiaan pelaksana yang dapat 

mengatur jalannya tradisi. Dengan adanya panitia mereka bertugas sebagai 

pelaksana teknis, maka kegiatan tradisi dapat terkontrol dan teratur secara 

maksimal. Dalam tahap ini pembagian kerja akan menjadi merata upaya yang 

perlu dilakukan oleh panitia yaitu pemasangan papan informasi, masyarakat 

setempat dan pengunjung dengan mudah mengenali dan ketentuan-ketentuan 

terhadap kegiatan tradisi. 

3. Tahap Pengendalian 

Pada tahap ini merupakan tahap pemantauan penilaian dan pelaporan 

terhadap kegiatan tradisi atas pencapaian tujuan guna menyempurnakannya. Pada 
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tahap ini keterlibatan anggota TNI dan kepolisian sebagai system pengamanan 

pada pelaksanaan kegiatan tradisi ini dengan demikian tahap  sangat perlu 

dilakukan karena dapat menghindari terjadinya preminisme pada saat tradisi 

berlansung. 

Dalam hal pelaksanaan tradisi ada beberapa pihak yang ikut andil dalam 

tradisi pa’jukukang yaitu: 

1. Lembaga adat sebagai pelaksana upacara 

2. Bupati Bantaeng sebagai pembina 

3. Dinas kebudayaan dan pariwisata  

4. Anggota TNI dan Aparat kepolisian bertugas sebagai system keamanan 

5. Masyarakat sebagai partisipasi dalam memeriahkan acara 

Tahap Pelaksanaan 

Adapun yang sangat penting dalam upacara tradisi terdiri dari empat tahap 

yaitu appassulu’ panggajai, akkawaru, kalau’ ri pa’jukukang dan nganre tau 

tabbala’na. inti dari tradisi ini yang merupakan puncak keramaian pengunjung 

hanya pada tahap kalau’ ri pa’jukukang dan anganre tu ta’bala’na. 

“Nia appa’ tahapna punna dilaksanakangi inne acarayya makase’rena 

appassulu’ pangajai, akkawaru, kalau’ ri pa’jukukang dan anganre tu ta’bala’na. 

nakke ku issengi ka biasa kucinik inne tradisi di laksanakan dan pakarammulanna 

sampenna ripakennea.
19

 

                                                           
19 Daeng Ni’ni’ (72 Tahun), Wawancara di Lembang Gantarang Keke tanggal 11 Januari 

2023 
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Dalam proses pelaksanaan tradisi pa’jukukang terdapat ritual atau upacara 

yang dilakukan sebelum puncak pelaksanaanya yang sangat sacral dilakukan 

karena merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan tradisi pa’jukukang adalah. 

1 Appassulu’ Pangajai 

Perayaan pa’jukukang dimulai dengan mengeluarkan pangajai, enam bulan 

sebelum upacara inti dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pangajai masyarakat adat 

mengelilingi pemukiman mereka. Persembahan berupa rappo (salah satu jenis 

buah-buahan) dan kalongkong (kelapa muda) dan disimpan oleh karaeng di setiap 

babang benteng dan peninggalan megalitik yang disitus ini. Persembahan ini 

ditujukan kepada para leluhur agar kampung mereka terhindar dari hal-hal yang 

tidak baik. 

Appasulu’ pangajai sendiri merupakan kegiatan yang paling utama 

dilakukan dalam pelaksanaan tradisi pa’jukukang yaitu dengan menyajikan 

sebuah persembahan kepada para leluhur. Appasulu’ pangajai sendiri umumnya 

dilaksanakan oleh pinati yaitu penjaga Balla Lompoa atau rumah kebesaran 

kerajaan. 

Perlengkapan ritual Appasulu’ Pangajai berupa sesajen yaitu 

a. Daun sirih  

Daun sirih yang telah dilipat sedemikian rupa, daun siri yang digunakan 

itu mempunyai makna pengharapan semoga pemukiman masyarakat menjadi 

damai dan tentram dan mendapat berkah dari allah. 
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b. Buah Pinang 

Mempunyai makna semoga hasil pertanian pada pemukiman masyarakat 

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

ini. 

c. Dupa atau Kemenyam 

Dupa atau kemenyam merupakan sarana permohonan pada waktu orang 

mengucapkan doa atau mantra. Dengan membakar kemenyan pada saat 

mengucapakan doa asap mengabui di udara dan menghasilkan bau yang wangi. 

Selain sebagai simbol sedekah kepada alam raya termasuk makhluk halus yang 

berada disamping kita, bau kemenyan yang harum dapat menenangkan syaraf 

sehingga Ketika berdoa bisa lebih tenang berkonsentrasi sehingga khusuk. 

Dengan demikian diharapkan mantra atau doa dapat cepat terkabul karena 

kekhusukkan waktu berdoa. 

d. Beras dan padi 

Padi yang memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat yaitu 

sebagai sumber kehidupan, padi membuat masyarakat senantiasa mengucapakan 

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

mereka dapatkan. 

e. Air putih dalam gelas 

Air mengambarkan sebagai simbol dari keberihan dan kehidupan, air 

senantiasa mereka pergunakan untuk membersihkan diri dari mereka sehingga 

dapat mendekatkan diri pada sang pencipta. Bersih mempunyai dua pengertian 
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bersih dari tubuh jasmani dari noda dan pikiran (najis) dan kedua bersih rohani 

dan jiwa dari segala hal yang dapat menganggu ketulusan dalam mengabdi 

(menyembah) kepada tuhan. 

Dalam ritual pangajai dilaksanakan enam bulan sebelum acara ini, 

pelaksanaan karena kampung atau pemukiman masyarakat serta sesajen yang akan 

dipersembahkan kepada para leluhur menjadi bersih dan suci sehingga dalam 

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

mengambil keputusan dalam menentukan hari pelaksanaan tradisi 

Angnyombayya. 

Dilihat dari prosesi di atas appasulu’ Pangajai  menyimpang dari ajaran 

Islam karena merupakan persembahan kepada para roh leluhur dan dibawa ke 

pohon beringin besar yang akan disajikan berupa pinang, air dalam gelas putih, 

daun sirih. 

2. Akkawaru 

Proses akulturasi juga terlihat dalam upacara adat akkawaru yang 

merupakan salah satu upacara adat di Kabupaten Bantaeng. Akkawaru adalah 

upacara penyucian yang dilaksanakan untuk memurnikan kerajaan dan 

melindungi dari malapetaka, penyakit, serta roh jahat. Upacara adat akkawaru 

dilaksanakan di kelurahan Lembang Gantarang Keke, Onto, dan Eremerasa.  

Sisa upacara keagamaan pra-Islam yang masih dilaksanakan di Kabupaten 

Bantaeng ialah Upacara Pa’jukukang, upacara itu dilaksanakan setiap tahunnya 

setiap 10 sya’ban sebelum memasuki bulan Ramadhan. Pada zaman dahulu 
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upacara pa’jukukang dikenal sebagai upacara penghormatan kepada tokoh dewa 

yaitu karaeng Bonto Daeng Lino Tumannurung. 

Akkawaru adalah upacara penyucian yang dilaksanakan untuk memurnikan 

kerajaan serta melindungi dari malapetaka, penyakit, dan roh jahat. Pada zaman 

dahulu, bagian penting dari akkawaru mungkin sekali adalah pawai kerajaan yang 

mengelilingi kerajaan, pinati berhenti pada tiga sudut pemukiman lalu meletakkan 

sajian persembahan bagi Tumannurung, dan raja-raja memohon kepada 

leluhurnnya yang telah menjadi dewa untuk melindungi kerajaan dari malapetaka. 

Akkawaru adalah upacara yang dilaksanakan masyarakat Lembang 

Gantarang Keke untuk tolak bala, meminta pertolongan kepada tuhan dari segala 

malapetaka yang kemungkinan menimpa kampung mereka. Awal mula akkawaru 

diadakannya upacara adat akkawaru di Kelurahan Lembang Gantarang Keke, 

menurut Hasan Daeng Tompo’ bahwa suatu Ketika seorang karaeng di kerajaan 

Lembang Gantarang Keke berpesan kepada rakyatnya tiga bulan sebelum upacara 

pa’jukukang dilaksanakan keliling kampung dan tanyakan kepada masyarakat 

dengan ungkapan “Niat ngaseng jako Lalang?” atau apakah kalian semua ada di 

dalam? Prosesi keliling kampung dimaksudkan untuk mengetahui keadaan 

masyarakat karena ada Sebagian makhluk halus yang sering membawa keburukan 

kepada masyarakat. Oleh karena itu akkawaru dimaksud untuk menghindari 

musibah yang menimpa masyarakat di kelurahan Lembang Gantarang Keke.
20

 

Eksistensi adat akkawaru yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten 

Bantaeng merupakan bentuk eksistensi yang masih tetap dilaksanakan oleh 

masyarakat setiap tahunnya. Meskipun dengan berkembangnya zaman dan 

munculnya berbagai teknologi modern yang membantu manusia dalam segala hal, 

tetapi dilihat dari bentuk upacara adat akkawaru masyarakat masih menggunakan 

peralatan tradisonal sesuai dengan kebiasaan masyarakat dahulu. 

                                                           
20 Daeng Tompo’ (72 Tahun) Wawancara di Lembang Gantarang Keke, 2 januari 2023 
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Pelaksanaan upacara adat akkawaru ditentukan kalender hijriah pada tanggal 

16 jumadil awal. Untuk menentukan pelaksanaan upacara, pinati menyiapkan 

kanjoli (semacam lilin) terbuat dari bahan kemiri yang dihaluskan dengan kapas 

kemudian ditempelkan pada kayu ataupun bambu. Jumlah kanjoli ditentukan 

berdasarkan banyak jumlah bulan dalam setahun. Yaitu 12 bulan dan ada 30 hari 

dalam waktu sebulan sehingga jumlah yang dipersiapkan oleh pinati. 

Kelengkapan upacara adat akkawaru ialah mencakup dupa, tempat 

pembakaran dupa yang terbuat dari gerabah, biasannya telah digunakan selama 

bertahun-tahun, sangarrang yaitu tempat penyimpanan sesaji yang berbentuk 

persegi terbuat dari kayu berukuran enam pula kali enam pulu cm. kemudian 

dilapisi daun pisang sebagai alat alas untuk menyimpan sesaji. 

Ulambi dikerjakan sesaat sebelum pelaksanaan upacara adat akkawaru. 

Tempat pembuatanya dilakukan di depan baruga. Peralatan seperti dupa, kanjoli 

yang telah dibakar, dan beberapa bombong inruk yang masih muda, telah 

dipersiapkan untuk didoakan dan dibacakan mantera oleh ketua adat mulai 

memanjatkan doa-doa, asap yang dihasilkan oleh dupa yang dibakar kemudian 

diarahkan ke bombong inruk seolah-olah memberikan berkah lewat asap tersebut 

seraya membaca doa. Setelah beberapa ikat bombong inruk selesai di doakan. 

Pelaku upacara yang telah mendapatkan tugas untuk pembuatan ulambi yang 

terdiri atas ibu-ibu mulai menyambung satu persatu orang bertugas untuk 

menggulung ulambi hingga memudahkan pada saat proses mengelilingi kampung, 

proses pembuatan ulambi berlansung selama tiga puluh menit dan menghasilkan 



73 

 

 
 

dua buah gulungan ulambi besar yang diperkirakan cukup untuk dibentangkan 

pada saat mengelilingi kampung. 

Setelah dibacakan mantra, dupa tersebut dibawa oleh para bina’kasa 

kemudian mengelilingi semua perlengkapan sesaji sebanyak tujuh kali putaran 

berlawanan arah jarum jam dan tujuh kali searah jarum jam. Jumlah tujuh yang 

selalu digunakan oleh pinati dalam mengelilingi sesaji menyimbolkan bahwa 

dalam agama Islam Tuhan menciptakan langit dan bumi menjadi 7 lapis. Surah 

pertama dalam al-Qur’an yaitu Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, Thawaf 

mengelilingi ka’bah di mekkah dilakukan sebanyak 7 kali, melempar jumrah pada 

saat melakukan haji juga menggunakan 7 buah kerikil kecil, pintu surga dan 

neraka ada 7 dan terdapat 7 lubang dalam tubuh manusia. Warna merah dan putih 

yang dikenakan oleh para pinati merupakan warna panji-panji kebesaran kerajaan 

Lembang Gantarang Keke. 

Pelaksanaan ini tidak menyimpang dalam ajaran Islam karena pinati 

membaca mantra surah al-Fatihah, annas, dan al-Falak. 

Pola Tabuhan Gendang Musik dalam Upacara adat Akkawaru (A’Baruga) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan beliau mengungkapkan 

selalu mengambil peran sebagai pabaruga jika salah satu tandemnya ada di 

pertunjukan, beliau juga menjelaskan bentuk penyajian dalam music iringan 

A’baruga dimainkan oleh 3 orang dengan menggunakan 3 instrumen yaitu dua 

buah gendang yang masyarakat sekitar menyebutnya ganrang dan satu gong yang 

disebut dengkang meskipun menggunakan dua gendang tetapi pola yang 
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dimainkan keduannya sama tidak ada pembagian yang terstruktur. Sebagai sebuah 

atraksi budaya. Pabaruga bertarung harus menggunakan passapu, para pemain dari 

kaum lelaki yang berdiri dari dua orang pemain di atur satu lawan satu, jalan 

pertunjukan diawali dengan pemukulan gendang dan gong setelah itu masuklah 

seorang pemain kegelanggang kemudian disusul oleh pemain lainya. 

Secara garis besar pola tabuhan yang dimainkan memiliki tiga ragam 

tabuhan yaitu Tunrung Pakkio’, Tunrung Tallua, Tunrung pabaruga. Jumaling 

menjelaskan ketiganya sekaligus mempraktikkan karena syarat harus dengan 

gendang di Balla Lompoa. 

1) Tunrung Pakkio 

Diawali dengan Tunrung Pakkio untuk memanggil sekaligus sebagai 

penanda akan dimulainya adu ketangkasan untuk pabaruga yang akan bertarung, 

lalu dilanjutkan dengan tunrung tallua sebagai tanda pabaruga akan segera bersiap 

dan memperagakan Gerakan atau jurus-jurus yang digunakan dan dibagian ini 

juga pabaruga dapat saling membaca lawan satu sama lain, yang terakhir tabuhan 

tunrung a’baruga untuk bertarung sedangkan gong dipukul hanya sekali dengan 

kata lain berfungsi sebagai penanda aksen dari tabuhan gendang Tunrung Pakkio. 

Sebelum pertunjukan para pengiring berkumpul ditempat yang sudah 

disepakati Bersama dengan memakai passapu dan mempersiapkan alat musik. Jika 

para petarung berada di lokasi maka pengiring juga akan menabuh gendang, 

biasannya para pabaruga memiliki lawan yang setara berdasarkan pengalaman dan 

usia. 
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2) Tunrung Tallua 

Tunrung Tallua sudah ada sejak zaman dulu tetapi sudah jarang didengar 

saat ini. Tunrung tallua ialah tabuhan sacral Lembang Gantarang Keke yang sudah 

menjadi identitas daerah ini bahkan tabuhan ini dipercayai masyarakat setempat 

sebagai landasan bagi seseorang berprilaku karena bunyinya yang tidak terlalu 

menggebu-gebu tetapi terdengar padat hal ini dimaksudkan manusia bisa saling 

menghormati satu sama lain tetapi tetap mempertahankan harga diri dalam 

keadaan tertentu. 

Tunrung tallua dapat dikatakan sebuah prosesi tradisi budaya, selain 

digunakan dalam mengiringi a’baruga tabuhan ini juga diperhelatkan pada saat 

digelar pesta, baik itu berupa pesta penganting, sunatan maupun pengiring tari 

paolle. Dalam a’baruga yang ditabuh setelah tunrung pakkio memiliki peran 

penting dalam penyajiannya. Salah satunya untuk memberikan kesakralan dan 

menghidupkan suasana zaman dulu pada pertunjukan ini, selain itu tabuhan ini 

juga memberi tanda kepada pabaruga untuk mengambil jurus-jurus yang akan 

digunakan nantinya di sisi gelanggang. 

3) Tunrung Pabaruga 

Tunrung pabaruga berarti tabuhan pertunjukan untuk mengiringi pemain 

silat a’baruga. Tabuhan yang telah menjadi ciri khas dari pertunjukan ini sekaligus 

dapat menentukan karakter dan Langkah gerak pabaruga serta membangun 

suasana pertunjukan yang berkesan meriah yang dissubut suara’ hingga 

pertunjukan secara keseluruhan menjadi tontonan yang menarik dan menghibur. 
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Penyajian tunrung pabaruga dimainkan setelah Tunrung Tallua 

menggunakan dua gendang dimana kedua gendang pengiring memainkan pola 

tabuhan yang sama dipadukan dengan gong yang di tabuh sesekali di setiap 

aksesnya. Jika tabuhan ini berbunyi mengisyaratkan petarung segera masuk 

ketengah gelanggangan untuk bertarung dan boleh melakukan kontak fisik. 

Pertarungan tempo permainan dan pengaturan dinamikanya yang terkadang 

dibunyikan secara keras dan cepat tergantung dari atraksi pabaruga. Tabuhan ini 

terus dibunyikan sampai salah satu petarung dianggap telah kalah. 

Makna Ritual dan Makna Simbolik 

a) Makna Ritual  

Makna ritual yang ada pada A’baruga tersaji dalam prosesi sebelum 

pementasannya. Setiap upacara adat pasti memiliki nilai mistik pada saat 

perayaanya. Menurut informan H. Nurdin bahwa: 

sebagai pemerhati kesenian budaya ini mengungkapkan bahwa upacara adat 

Lembang Gantarang Keke adalah tradisi yang harus dipertahankan eksistensinya 

karena merupakan identitas dari masyarakat Lembang. Di dalamnya terkandung 

nilai untuk mempererat dan memperkokoh rasa kekeluargaan, persaudaraan serta 

persatuan. Pensiunan guru itu menjelaskan sebelum A’baruga dilakukan terlebih 

dahulu banyak tahapan dilalui secara terstruktur yang dilakukan dalam hitungan 

kalender hijriyah. Diawali dengan akkawaru pada tanggal 14 jumadil awal yaitu 

bentuk upacara ritual yang dilakukan dilokasi bekas peninggalan kerajaaan 

Lembang Gantarang Keke, dalam ritual tersebut sesajian dan pembakaran dupa 

adalah syarat utama, selain itu terdapat pula gendang dan gong di dalam ritual 

tersebut yang dipakai nantinya untuk mengiringi tari paolle dan A’baruga pada 14 

syahban.
21

 

Ritual Akkawaru dilaksanakan masyarakat untuk tolak bala, meminta 

pertolongan kepada tuhan dari segala malapetaka yang kemungkinan menimpa 

                                                           
21 H. Nurdin  (74 Tahun) Imam Mesjid sekaligus Toko Agama, Wawancara di Lembang 

Gantarang Keke tanggal 12 Januari 2023 
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kampung mereka. Tiga bulan kemudian tepatnya pada 4 syahban acara dilakukan 

adalah ammela sissi dan annototala’ sebagai pembungkus kaloli nantinya, 

esoknya 5 syahban a’bala buah limangallo yaitu mencari buah 5 hari untuk 

persiapan pelaksanaan upacara adat di pa’jukukang, lalu pada 7 syahban ammoto 

raung tala yaitu memotong daun lontar persiapan memasak kaloli, kemudian 9 

syahban pada sore harinnya melakukan acara kalauki ri pa’jukukang  yang berarti 

acara adat akan dilansungkan di pa’jukukang selama 3 hari setelah itu barulah ke 

Lembang untuk persiapan acara puncak. 

Ritual ini dimaknai masyarakat sebagai bentuk penghormatan serta rasa 

terima kasih mereka kepada arwah leluhur yang berjasa pada zaman kerajaan yang 

dulunnya pernah menjaga perkampungan tetapi tidak terjerumus kea rah syirik 

karena masih dilaksanakan dengan syariat Islam dan niat karena allah swt. 

b) Makna Simbolik 

Dinanisme (kepercayaan kepada makhluk halus dan roh) masih dianut oleh 

masyarakat sekitar sehingga mempengaruhi budaya dan kesenian yang ada di 

daerah ini, awal mula dari kepercayaan ini diyakini bahwa tumannurung yang 

masyarakat sendiri tidak tau latar belakang kehidupannya namun dipercaya 

membawa kebaikan dunia akhirat karena memiliki kesaktian-kesaktian seperti 

dapat berpindah tempat. 

Paham aninisme dan dinanisme yang dianut oleh masyarakat membuat 

kesenian tradisonal di daerah ini juga awalnya tidak lazim jika bercermin pada 

ajaran Islam seperti tradisi A’baruga zaman dulu. Mengadu manusia sampai 
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merenggan nyawa adalah suatu hal tabuh pada masa itu dan menjadi ajang adu 

ketangkasan, kekebalan para pemberani zaman dulu tetapi di anggap estrim jika 

masih dilakukan dengan konsep yang sama pada zaman sekarang. 

Saat ini A’baruga sebagai seni bela diri tradisi memang lebih banyak 

dipertunjukkan sebagai atraksi budaya bertujuan menghibur yang dipertontongkan 

sekali setahun dalam rangkaian upacara adat Lembang Gantarang Keke dalam 

penyajiannya yang mengiringi A’baruga terlebih dahulu melewati ritual yang 

dinamakan akkawaru dengan maksud diharapkan dalam proses pelaksanaan 

pertunjukan dan upacara adat Lembang terhindar dari segala sesuatu yang dapat 

menganggu jalannya setiap kegiatan serta bertujuan sebagai sarana informasi 

kepada masyarakat tanda dimulainnya acara yang setiap tahun dirayakan. 

3. Kalau’ Tunu-Tunu Juku’ 

Setelah kedua rangkaian terlaksana, maka kegiatan selanjutnya adalah 

kegiatan inti dari pesta adat. Rangkaian pertama dilaksanakan adalah kalau’ Tunu 

Juku’ yaitu upacara yang dilakukan masyarakat dengan memancing ikan disalah 

satu sungai di daerah  Korong batu. Memancing ikan di daerah sungai Bingkeke 

selama tiga hari dan kemudian dilanjutkan disalah satu sungai di daerah Korong 

batu selama sehari. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa sungai sungai yang 

ada di daerah tersebut merupakan milik raja Lembang Gantarang Keke yang 

dahulu merupakan tempat raja dan kepala daerannya melakukan pesta makan dari 

hasil tangkapan ikan di sungai bingkeke. 



79 

 

 
 

Pada prosesi ini masyarakat berdatangan dari berbagai daerah untuk 

meraikan acara ini. Mereka berbondong-bondong datang baik dari masyarakat 

yang fanatic maupun masyarakat biasa semata-mata sebagai hiburan. 

4. Anganre ta’bala’na 

Rangkaian selanjutnya adalah anganre ta’bala’na yakni kegiatan makan 

Bersama dari hasil tangkapan ikan pada rangkaian sebelumnya. Makanan khusus 

yang disajikan yaitu kaloli. Kaloli adalah bahan makanan yang terbuat dari beras 

ketan yang dimasak lalu dibungkus dengan daun inau, dahulu kaloli adalah 

makanan khas yang disajikan dan persembahkan untuk karaeng Lembang 

Panawang sebagai Raja Lembang Gantarang Keke. 

Dalam hal ini terkait waktu pelaksanaan ritual appasulu’ pangajai dan 

akkawaru dilakukan dalam rentang yang cukup lama dimana jarak ritual panggajai 

sendiri keacara inti selama 6 bulan dan ritual akkawaru keacara inti selama tiga 

bulan sebelumnya selain bertujuan sebagai pembersihan dan penyucian 

pemukiman masyarakat dari aura-aura negative juga terdapat beberapa 

pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam hal ini pemilihan waktu yang cukup 

lama yaitu. 

a). Biaya 

masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Tompobulu atau masyarakat 

yang ingin memeriahkan tradisi Tunu-tunu Juku’ perlu Namanya sumbangan adat. 

Dalam tradisi ini membutuhkan dana yang cukup besar, besaran dana dapat 
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ditetapkan dari hasil musyawarah antara pihak yang terkait dalam tradisi 

pa’jukukang. Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian acara ini. 

b). keprotokolan daerah 

Selain factor intern yang bersumber dari masyarakat itu sendiri pemerintah 

daerah turut memegang peran dalam kelansungan upacara pelaksanaan tradisi 

tunu-tunu juku’ pada proses pelaksanaan tradisi. Untuk menyesuaikan waktu 

pemerintah daerah dengan acara tradisi maka jauh hari sebelumnya perlu 

dikomunikasikan secara waktu pelaksanaanya agar pemerintah daerah dapat hadir 

ke acara inti tradisi sesuai dengan fungsi dan instansi pemerintah dalam mendata 

dan mempublikasikan kebudayaan maka tugas pendokumentasian. 

Keempat tahap ini merupakan kegiatan inti dari tradisi Angnyombayya 

namun terdapat dua tahap sakral yang dilaksanakan sebelum puncaknya dan dua 

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

satu kesatuan yang saling melengkapi, setelah keempat tahap selesai maka 

kegiatan selanjutnya adalah penampilan seni pertunjukan yang sangat kental 

dengan tradisi yaitu a’manca’, ngaru, dan tari paolle. 

A’manca’ sendiri merupakan pertarungan silat khas makassar yang 

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

dilakukan masyarakat, khususnya di Sulawesi selatan. Pertarungan ini 

menggunakan Gerakan yang sangat lembut seperti sedang menari, pertunjukan 

A’manca’ sendiri diiringi dengan tabuhan gendang yang biasa disebut tunrung 
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ganrang. Ini dilakukan oleh dua orang yang disebut pamanca’ dikatakan oleh 

Daeng tompo’ 

“punna kalau’ ngasengmi ri pa’jukukang niatmo into dicinik pamanca’ 

naalle napassulu’ jurus-jurusna. Giokna singkamma anu tepo’-tepo’ mingka 

lumui.” 

Artinya: 

“ jika orang sudah datang ke pa’jukukang kita bisa melihat pamanca yang 

sedang bertraksi mengeluarkan jurus, geraknya adalah Gerakan patah-patah dan 

lembut.
22

 

Selanjutnya adalah angaru atau ngaru (biasannya pertunjukan ini dilakukan 

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

pemerintah daerah dan pertunjukan tari paolle) pertunjukan tari paolle sudah 

dilakukan pada saat akkawaru namun tarian ini juga dipertontongkan Kembali 

kepada masyarakat ataupun pengunjung yang telah datang sebagai bentuk 

keindahan dari tradisi pa’jukukang dan tidak lupa penyajian makanan khas dari 

tradisi ini yaitu akkaloli, kemudian dimeriahkan pula oleh pedagang, seperti 

pedagang pakaian, pedagang makanan, dan wahana bermain layaknya pasar 

malam. 

c. Tari Paolle  

Tari paolle yang ada di Lembang Gantarang Keke sudah terbilang cukup 

lama dan sudah tidak diketahui siapa penciptanya karena tari paolle sudah ada 

                                                           
22 Daeng Tompo’ (72 tahun) wawancara di Lembang Gantarang Keke tanggal 15 januari 

2023 
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Ketika nama butta toa atau boleh dikatakan saat terbentuknya kampung 

Bantayang. 

Dari hasil wawancara informan Hj. Hasnah tari paolle di Lembang 

Gantarang keke ini cukup terkenal bahkan sudah terkenal ke kota-kota. Tarian ini 

ada saat upacara adat Lembang dilaksanakan. Sebagai penyelenggara upacara adat 

di Kabupaten Bantaeng. Tarian ini diawali dengan passalonrengan di depan 

rumah adat berjumlah dua orang, kedua Bulallea di depan paccidongan karaeng 

jika penarinnya dua belas orang semua masuk berbaris dan aturannya tidak 

terlewat dari karpet yang dipakai, ketiga Ganda dibelakang rumah adat Balla’ 

Lompoa untuk para pemusik kata beliau banyak peminat tapi tidak terlalu 

mengetahui nyanyian dalam tari paolle maka harus dari generasi ke generasi.
23

 

Telah menjadi suatu keharusan bahwa tari paolle hadir dalam upacara adat. 

Tari paolle dalam upacara adat ini dibawakan oleh kelompok tari yang terdiri dari 

gadis belia dan tidak boleh gadis yang sedang haid (Menstruasi), sebenarnya 

dahulu dibawakan oleh orang tua. Bedanya dengan anrong guru dari setiap 

kelompok tari paolle membedakan teks pada tarian itu, hasil pengamatan 

menunjukkan tari paolle yang dilaksanakan pada upacara adat akkawaru yang 

ditarikan oleh kelompok yang terdiri dari gadis yang masih belia tidak 

mengurangi nilai sacral yang telah menjadi hakikat dari tari paolle. Tari paolle 

merupakan tuntunan bagi kehidupan masyarakat di kelurahan Lembang Gantarang 

                                                           
23 Hj. Hasnah (72 tahun) Tokoh Adat Pinati, Wawancara di Lembang Gantarang Keke, 13 

Januari 2023 
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Keke sehingga masyarakat tidak mempermasalahkan teks tari paolle yang 

ditarikan oleh kelompok enam orang gadis dan enam orang laki-laki.
24

 

Tari paolle mulai muncul sejak zaman pemerintahan kerajaan yang dipimpin 

oleh Mula Tau (Tumannurung) yakni pada tahun 1254 dan berkembang pada 

zaman belanda yakni pada tahun 1602,yang masyarakatnya masih tergolong 

dalam masyarakat primitif, pada zaman ini tari paolle memiliki hubungan erat 

dengan kepercayaan masyarakat terutama berkaitan dengan pemujaan arwah 

nenek moyang ataupun kekuatan gaib. Masyarakat pada zaman dahulu percaya 

bahwa ilmu magis, mereka akan terhindar dari marah bahaya, penyakit dan akan 

mendapat kesejahteraan dan kemakmuran sehingga pada zaman ini tari paolle 

disebut sebagai tarian yang sakral.  

Tari paolle berunsur mistik karena fungsinya adalah melepas nazar 

(palappasa Tinjak atau Palappasa Nasara) mengucap rasa syukur atas hasil 

panen yang didapatkan dan meminta perlindungan kepada kepada arwah nenek 

moyang agar masyarakat dapat terlindungi dari musibah, penyakit dan roh-roh 

jahat. Hal ini dikarenakan tarian ini muncul pada zaman manusia menganut 

kepercayaan dan paham aninisme, sehingga tari ini selalu dihubungkan dengan 

pemujaan terhadap dewa-dewa, penguasa bumi dan langit. 

C. Nilai-Nilai Dalam Tradisi di Lembang Gantarang Keke 

Nilai merupakan suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat dilihat maupun 

disentuh, konsepsi abstrak dari nilai, melembaga dalam pikiran manusia baik 

                                                           
24 Hj. Hasnah (72 tahun) Tokoh Adat Pinati Wawancara di Lembang Gantarang Keke 



84 

 

 
 

secara individual maupun secara sosial dalam masyarakat. Melembaganya sebuah 

nilai memang wajib demi eksistensi dari berbagai hal. 

Oleh karena itu dalam mewujudkan sebuah eksistensi dari tradisi di 

Lembang Gantarang Keke maka dibutuhkan nilai-nilai yang dapat menjaga 

keberadaan tradisi tersebut. Dalam sebuah tradisi terdapat banyak kearifan lokal 

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

ikut dan berbaur dalam nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Di dalam 

sejarah perkembangan nilai Islam baik di Makkah maupun di Madina tidak 

lansung meninggalkan seluruh budaya yang ada apa lagi menghancurkan budaya 

kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat sebelum Rasulullah saw. Sikap 

tersebut di dasarkan pada Al-Qur’an QS. Ibrahim/14:4 

ٌْ مَ  ُ مَهْ ياشَاۤءُ وَيهَْذِ
سُىْلٍ الَِّا تهِسَِانِ قىَْمِهٖ نيِثُيَِّهَ نهَمُْ  فيَعُِم  اّللّٰ هْ وَمَآ اسَْسَهْىاَ مِهْ سا

 ياشَاۤءُ  وَهىَُ انْعَزِيْزُ انْحَكِيْمُ 

Terjemahnnya: 

 Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, 

agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka, Allah menyesatkan 

siapa yang Dia kehendaki (karena kecenderungannya untuk sesat), dan memberi 

petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk 

menerima petunjuk). Dia Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
25

 

Nabi Muhammad hadir secara bijaksana dalam menyikapi budaya dan 

kearifan lokal yang sudah ada, karena masyarakat memiliki berbagai macam 

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

                                                           
25 Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ( 

Wisma Haji Tugu Bogor 2012) h.294 
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kondisi zaman pada saat ini maka disesuaikan dengan penguatan nilai-nilai iman, 

dan melahirkan prilaku akhlak yang mulia. 

Nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi di Lembang Gantarang Keke sudah 

tercermin dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan acara. Nilai kearifan lokal 

yang sudah ada dalam tradisi diantarannya: 

1. Nilai religi  

Pada hakikatnya tradisi ini adalah memohon bara’kka’ atau keberkahan 

kepada allah swt. Tradisi pa’jukukang merupakan ungkapan syukur kepada tuhan 

dimana pada pelaksanaanya terdapat kegiatan berdoa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa agar mendapat barakka’ atau berkah. Doa-doa yang dipanjatkan diantarannya 

meminta keselamatan, memohon Kesehatan, ilmu dan rezeki yang berkah. 

Dengan harapan yang lebih baik tentunya. 

Pa’jukukang dapat dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan yang berunsur 

religi karena sebagai sumber agama atau keyakinan tentang tuhan yang di adakan 

setiap tahunnya, dimana ungkapan rasa syukur yang dipanjatkan oleh masyarakat 

pa’jukukang kepada allah swt atau rezeki yang diterima. Namun masyarakat 

masih banyak yang percaya kepada roh-roh nenek moyang yang masih 

bersemayam. 

Nilai religius dalam tradisi Angnyombayya merupakan suatu bentuk 

aktivitas tradisi yang bernilai ibadah dalam artian masyarakat datang dalam 

perayaan dengan niatan mendapatkan sebuah keberkahan dan membuat mereka 
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mengingat agar selalu beriman dan meminta kepada tuhan  seperti yang 

diungkapkan oleh H. Nurdin (74 tahun) bahwa: 

Gassing nakua anjoka taua punna panjaman galungi akrurung panjaman 

koko, punna ri kamaseanga ri karaeng Allah ta’alah dipanjariangi lamung-

lamungna lamaea ri Balla Lompoa nganre-nganre punna waktunnai 

Maksudnya: 

Petani sawah dan petani kebun bernazar Ketika mendapat Kesehatan dan 

keberkahan dari allah swt yaitu kesuburan terhadap tanamanya maka 

mereka akan berbondong-bondong datang ke acara tunu-tunu juku untuk 

melakukan makan Bersama.
26

 

   Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh Agama Islam terhadap tradisi 

lokal masyarakat angnyombayya, Islam dan budaya adalah dua etensitas yang 

berbeda namun keduanya dapat saling mempengaruhi, Islam sebagai agama yang 

seperangkat nilainya telah mempengaruhi pola budaya dan tradisi masyarakat 

pemeluknya akan tetapi aspek sosial budaya masyarakat setempat tidak 

semertamerta terkikis.
27

 

2. Nilai Silaturahmi 

Silaturahmi adalah sebuah kata yang diambil dari Bahasa arab yaitu shilah 

yang dan Rahim. Kata shilah yang artinya menyambung dan menghimpun. Dalam 

hal ini bahwa kata shilah merujuk pada sesuatu yang putus dan terserek. 

Silaturahmi itu sendiri berarti menyambung hubungan dengan kerabat. 

                                                           
26 H. Nurdin (74 tahun) Imam Mesjid Nurul Jannah Lembang Gantarang Keke , Wawancara 

di Lembang Gantarang Keke tanggal 14 Januari 2023 
27 Ulin Nuha, Jurnal sMaRT, TRADISI RITUAL LUWUR (Sebuah Nilai-Nilai Islam dan 

Sosial Masyarakat Kudus) (Vol 02 No. 01, Semarang, Balai Penelitian Dan Agama 2016) h.56 
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Silaturahmi dapat dijalankan tidak hanya untuk pada mereka yang 

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

hubungan yang sempat terputus agar terjalin Kembali hubungan baik. Perintah 

untuk menjalankan silaturahmi antar sesame umat muslim terdapat dalam 

QS.Al-Ra’ad/13:21 

ءَ انْحِسَابِ   ُ تِهٖٓ انَْ ي ىْصَمَ وَيخَْشَىْنَ سَتاهمُْ وَيخََافىُْنَ سُىْۤ
 وَانازِيْهَ يصَِهىُْنَ مَآ امََشَ اّللّٰ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk 

disambungkan (seperti silaturahmi), takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) pada 

hisab yang buruk.
28

 

Nilai-nilai kemanusiaan, rasa persaudaraan dan gotong royong menciptakan 

sebuah hubungan silaturahmi yang berkesinambungan antara individu yang lain 

yang bergabung dalam komunitas masyarakat sehingga terdapat nilai-nilai yang 

menjadi salah satu factor terjaganya hubungan masyarakat dengan masyarakat 

yang dari luar. 

Pada tradisi angnyombayya silaturahmi sangat penting dalam kegiatan ini 

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

raja, dewan adat, pemerintah dan masyarakat, mereka berkumpul Bersama 

menyaksikan tradisi dan menjadi kedekatan antar sesama. 

3. Nilai Sedekah 

Sedekah berasal dari kata Bahasa arab yang artinya pemberian yang 

diberikan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu 

                                                           
28 Al-Qur’an dan Terjemahnya (Wisma Haji Tugu Bogor 2012) h.252 
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serta jumlah tertentu. Sedekah merupakan ibadah yang sifatnya lentur artinya 

tidak dibatasi oleh waktu kapan dan dimana saja baik materi maupun non materi 

artinya selalu perbuatan baik itu sedekah. 

Sama halnya dalam tradisi angnyombayya terdapat sebuah kegiatan sedekah 

didalamnya karena masyarakat setempat menyiapkan sebuah persembahan untuk 

dimakan Bersama seperti makanan khas dalam tradisi ini. Masyarakat setempat 

yang ikut dalam pelaksanaanya dapat menikmati persembahan yang disajikan, 

terdapat persembahan yang diperuntukkan oleh para leluhur atau nenek moyang 

mereka dan persembahan makanan untuk masyarakat setempat yang mengikuti 

pelaksanaan tradisi Angnyombayya, jadi unsur sedekah dalam tradisi 

angnyombayya berupa makanan. 

4. Nilai Musyawarah, Gotong Royong dan Kebersamaan 

Nilai musyawarah, gotong royong dan kebersamaan merupakan warisan 

adat istiadat dari leluhur yang telah berhasil dipertahankan hingga menjadi 

sejarah. Sama halnya dengan tradisi  yang merupakan turunan sampai saat ini. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang 

lain maka yang harus ditunjukkan masyarakat adalah partisifasinya dalam acara 

tersebut. Nilai musyawarah, gotong-royong, dan kebersamaan yang ditunjukkan 

dalam tradisi Angnyombayya. 

Nilai gotong royong, kegiatan tradisi Angnyombayya tentunnya bukan 

sebuah tradisi kecil namun dalam perayaannya melibatkan banyak orang dalam 

pelaksanaanya, membutuhkan persiapan dan waktu yang begitu lama. Masyarakat 
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pa’jukukang bergotong royong turut membantu untuk menyukseskan sebuah acara 

mempersiapkan segala macam keperluan untuk ritual. Hingga membawa sesaji 

yang di persembahkan keberhasilan tradisi pa’jukukang dapat terwujud karena 

masyarakat  lembang Gantarang Keke yang masih menjunjung tinggi dan 

memelihara kearifan lokal yaitu semangat gotong royong. Dalam ajaran Islam 

juga diajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. 

Ada tiga peristiwa bersejarah dalam peradaban bangsa arab yang terkait 

budaya gotong royong baik sebelum Islam datang maupun setelah kedatangan 

risalah Islam. Peristiwa tersebut adalah pertama saat terjadinya perbaikan ka’bah, 

kedua pembangunan masjid Nabawi saat pertama kali tiba di madina dalam 

perjalanan hijrah, dan ketiga adalah gotong royong nabi saat membangun parit 

sebagai benteng pertahanan.
29

 

Allah swt dalam QS. Al-Maidah/5:2. Memerintahkan untuk saling tolong 

menolong 

َ شَذِيْذُ وَتعََاوَوىُْ  َ  اِنا اّللّٰ
ثْمِ وَانْعُذْوَانِ وَۖاتاقىُا اّللّٰ  انْعِقاَبِ ا عَهًَ انْثِشِّ وَانتاقْىٰيۖ وَلََّ تعََاوَوىُْا عَهًَ الَِّْ

Terjemahnya: 

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.
30

 

Nilai kebersamaan dalam tradisi Angnyombayya terlihat dalam semua 

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

belakang Pendidikan, status ekonomi, maupun status sosial. Bersama-sama 

                                                           
29 Idris Mahmudi, Jurnal Penelitian IPTEKS, Islam, Budaya Gotong Royong, dan Kearifan 

Lokal, (Vol 2 No. 2 Jember, Universitas Muhammadiyah Jember 2017) h. 452-453 
30 Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 159 
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berlibat menyukseskan acara , kebersamaan ini masih terjaga dengan baik sampai 

sekarang dalam Islam diajarkan solidaritas yang diperluas menjadi solidaritas 

keummatan dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam QS.Al-

Hujurat/49:13 

قثَاَۤى ِمَ نتِعََاسَفىُْا ۚ انِا  اوُْثًٰ وَجَعَهْىٰكُمْ شُعُىْتاً وا هْ رَكَشٍ وا ِ يٰآيَ هاَ انىااسُ اوِاا خَهقَْىٰكُمْ مِّ
 اكَْشَمَكُمْ عِىْذَ اّللّٰ

َ عَهيِْمٌ خَثيِْشٌ   اتَْقٰىكُمْ  انِا اّللّٰ

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. 
31

 

Berdasarkan pembahasan diatas manusia diajarkan untuk saling menghargai 

sesama manusia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. 

5. Nilai Ekonomi 

Dalam suatu kondisi yang mendasari perbuatan seseorang ataupun 

kelompok orang atas pertimbangan terdapat tidaknya keuntungan finansial yang 

diperoleh. Begitu pula suatu tradisi mempunyai pengaruh dalam meningkatkan 

kesejahteraan warga bila tradisi itu mempunyai nilai konversial yang baik, 

sehingga keberadaanya masih dipertahankan  

Nilai ekonomi yang dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi ialah warga 

diberikan semangat yang baik dalam perihal apapun dalam kehidupannya. Mereka 

tiba disana bertujuan memohon barakka’ ataupun keberkahan dimana tradisi ini 

memberi spirit buat warga supaya lebih aktif lagi dalam perihal pekerjaan buat 

                                                           
31 Al-Qur’an dan Terjemahnya h.567 
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mensejahterakan kehidupan mereka. Warga di dorong untuk mempunyai pola 

pikir kearah yang positif agar kedepannya warga lebih bekerja keras, jujur dalam 

menjalin kehidupan serta usaha yang dibarengi dengan doa kepada allah swt. 

Dalam QS.Al-A’raf/7:96 disitu dijelaskan tentang berkah 

مَاۤءِ وَالَّْسَْضِ وَنٰكِهْ كَ  هَ انسا ي اٰمَىىُْا وَاتاقىَْا نفَتَحَْىاَ عَهيَْهِمْ تشََكٰتٍ مِّ َ وَنىَْ انَا اهَْمَ انْقشُٰٓ تىُْا فاَ خَزْوٰهُمْ زا

 تمَِا كَاوىُْا يكَْسِثىُْنَ 

Terjemahnya: 

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami 

akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan 

tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami 

menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.
32

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seandainya penduduk suatu kampung 

beriman kepada agama yang dibawa oleh nabi dan rasul terakhir yaitu Nabi 

Muhammad SAW. Dan seandainya mereka bertaqwa kepada allah sehingga 

menjauhkan diri dari segala larangannya. Seperti kemusyrikan dan berbuat 

kerusakan dibumi, niscaya allah akan menimpahkan kepada mereka kebaikan 

yang banyak dari langit dan bumi.
33

 

Allah akan melimpahkan keberkahan kepada masyarakat yang beriman dan 

bertakwa, apabila masyarakat mengikuti yang dibawa oleh para rasul, melakukan 

pesan-pesannya dan menjadi larangan allah, maka niscaya mereka akan 

dilimpahkan keberkahan.
34

 

                                                           
32 Kemenag R.I Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.54. 
33 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an ( Vol.7 

Jakarta:Lentera hati 2012) h.233 
34 Kemenag RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik dan Pembangunan Ekonomi Umat  (Jakarta: 

Lentera Hati 2014) h. 153-154 
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Lewat pelaksanaan tradisi ini bisa memperoleh keuntungan secara finansial 

yang dampaknya sangat berarti bagi masyarakat juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya. 

Secara ekonomi tradisi Angnyombayya bisa membagikan pemasukan bagi warga 

baik warga setempat maupun warga dari luar yang ikut memeriahkan acara tradisi 

ini dengan cara berdagang sebagai bentuk partisifasi masyarakat. 

Para keuntungan yang diperolehnya sebanding dengan tenaga serta waktu 

yang mereka habiskan, dalam kesejahteraan sosial kalua sejahtera menunjuk pada 

kejangkauan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dapat dilihat dari keuntungan 

warga dari segi persentasi jumlah masyarakat yang banyak atau sedikitnya datang 

sangat mempengaruhi pada tingkat keuntungan yang diperoleh masyarakat. 

Pada saat tradisi Angnyombayya berlansung, retribusi pengunjung dapat 

menambah pendapatan masyarakat setempat dalam melestarikan sumber daya 

budaya. Selain itu masyarakat dapat berjualan makanan maupun minuman, serta 

barang-barang lainnya di pasar dadakan yang selalu diadakan pada saat 

pelaksanaan tradisi . Seperti yang dikatakan informan 

“secara pribadi tradisi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan memanfaatkan situasi yang ada pada kegiatan ini yaitu dengan membuka 

usaha untuk berjualan atau berdagang diarea berlansungnya acara. Tradisi ini 

memberikan motivasi semangat karena setiap tahunnya pengunjung banyak 

berdatangan.
35

 

Dalam tradisi Angnyombayya dilakukan masyarakat mengharap bukan dari 

segi finansial saja tetapi mereka juga dalam tradisi ini merupakan bentuk 

kesyukuran terhadap rezeki yang diberikan tuhan kepada mereka. 

                                                           
35 Daeng Sanggin (54 Tahun) Pedagang Masyarakat Lembang Gantarang Keke, Wawancara 

di Lembang Gantarang Keke 13 Januari 2023 
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6. Nilai Kesenian 

Kesenian adalah salah satu unsur yang keberadaanya sangat diperlukan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesenian merupakan suatu yang 

hidup senafas dengan mekarnya rasa keindahan yang tumbuh dalam sanubari dari 

masa kemasa dan hanya dapat dinilai dari ukuran rasa, seni merupakan kreasi 

bentuk simbolis perasaan manusia. Penginderaan rasa kalbu seseorang dapat 

diciptakan dengan berbagai saluran seperti seni musik, seni tari, seni drama dan 

lain-lain. 

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

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

juga dipandang sebagai unsur kepercayaan keagamaan. Seni yang berbentuk 

tarian dan bunyian biasanya muncul karena dilatar belakangi oleh factor tradisi 

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

diupacarakan mengarah kepada hal-hal yang negatif tetapi diantara sekian banyak 

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

kadang-kadang tidak terlalu terkontrol karena masyarakat Islam sendiri lebih 

cenderung dipengaruhi oleh seni dan budaya yang bersifat primitif. 

Secara umum kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu 

masyarakat, kesenian adalah suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma dan peraturan dimana kompleks aktivitas dan Tindakan berpola dari 

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

Nilai kesenian ditentukan dengan adanya sesuatu yang indah dari hasil karya 

manusia. Salah satu nilai kesenian yang terdapat pada tradisi pa’jukukang dapat 
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dilihat dari pelaksanaanya karena tradisi ini bersifat sakral, maka hanya orang 

tertentu yang bisa memimpin seperti yang disebut Pinati (kepala adat) ataupun 

orang-orang yang dituakan dan mampu atau pantas memimpin atau memulai 

proses pelaksanaan tradisi ini. Pinati tersebut fasih melapalkan doa-doa dan 

mengucapkanya yang begitu lantang, cepat dan jelas serta Bahasa kiasan yang 

digunakan yang mengandung harapan yang besar sekaligus memberikan motivasi 

bagi masyarakat dan ikut dalam pelaksanaan tradisi. 

Hal yang menarik lainnya yaitu dilihat dari pelaksanaanya tradisi ini yang 

kental dengan nuansa Islam. Waktu pelaksanaanya pun mengikuti kalender 

hijriyah yakni setiap pertengahan bulan syahban. Dapat dilihat dari kesenian 

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

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

A’manca’ orang yang memainkan ini disebut Pamanca’ mereka menunjukkan 

aksinya dihadapan masyarakat dengan jurus-jurus silat yang terlihat elok. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  pengamatan dari beberapa rumusan masalah tesis ini 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Latar belakang tradisi Angnyombayya berawal dari kepercayaan yang 

dilakukan masyarakat setempat yang kedatangan Tu Mannurung (Karaeng 

Bonto Daeng Lino) Ketika berada di Lembang Gantarang Keke dianggap 

sebagai manusia yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Sehingga 

dianggaplah sebagai Tumannurung yang dijadikan sebagai tuhan. Masyarakat 

yakin bahwa keberadaan tumannurung membawa pengaruh yang dalam 

kehidupan masyarakat. Kepercayaan tradisi ini dipercaya oleh masyarakat yang 

melaksanakan bahwa perayaan pesta adat ini mampu memberi banyak makna 

kesejahteraan bagi masyarakat yang melaksanakanya. Tradisi ini juga ajang 

silaturahmi antar raja-raja yang ada di Bantaeng maupun masyarakat mereka 

berkumpul Bersama melakukan sebuah ritual terhadap leluhur sebagai bentuk 

penghormatan dan rasa syukur kepada allah swt. Atas nikmat yang telah 

diberikan atas pencapaian masyarakat baik dari hasil kebun maupun laut. 

2. Proses pelaksanaan tradisi Angnyombayya terdapat empat tahap yang sangat 

kental dalam pelaksanaanya yang pertama passulu’ pangajai yaitu suatu proses 

ritual 
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yang dilaksanakan masyarakat  adat dengan menyediakan berupa rappo’ leko’ 

dan kelapa muda, kedua Akkawaru yaitu proses pelaksanaanya dan 

persembahan yang disajikan ialah songkolo dan leko’ dan juga proses ini 

dipertunjukkan dengan sebuah tarian yaitu tari paolle, yang diiringi dengan 

ganrang, yaitu tunrung pakkio’, tunrung tallua, dan tunrung pamanca’ dan 

selanjutnya kalau’ ri pa’jukukang pada proses ini adalah kegiatan inti dimana 

para raja dan masyarakat berkumpul di rumah adat/Balla Lompoa, kemudian 

tahap terakhir anganre ta’bala’na yaitu kegiatan makan Bersama makanan 

khusus yang disajikan adalah akkaloli dan ikan hasil tangkapan. Selanjutnya 

beberapa pertunjukan dipertontongkan seperti a’manca’, a’raga dan tari paolle 

serta kegiatan malam seperti pasar malam dengan munculnya para pedagan. 

3. Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi Angnyombayya yaitu pertama 

nilai religi pada hakikatnya masyarakat  meminta berkah dari allah swt. Kedua 

nilai sosial budaya dalam arti nilai sosial budaya terdapat tiga nilai 

kebersamaan, musyawarah, dan gotong-royong dan nilai kesenian pada nilai ini 

masyarakat melakukan pertunjukan yang ada dalam tradisi ini. 

B. Implikasi 

Sebagai penutup dari tesis ini penulis ingin mengingatkan kepada pembaca 

terutama bagi diri pribadi penulis bahwa Ketika manusia mengalami kesesatan 

dalam memahami hakikat Agama juga dalam menggunakan indera dan akal maka 

dalam hal ini manusia membutuhkan pertolongan khusus dari allah .Oleh 

karenanya kita diperintahkan untuk memohon agar senantiasa ditetapkan dalam 

jalan agama yang benar dan diridhai-Nya. 
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a. Untuk Mengetahui eksistensi Tradisi Anyombayya di Kel. Lembang 

GantarangKeke Kec.Tompobulu Kab. Bantaeng 

b. Untuk Mengetahui prosesi Tradisi Anyombayya di Kel. Lembang GantarangKeke 

Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

2. Metode pengumpulan data. 

a. Wawancara langsung dengan informan dengan menggunakan alat bantu seperti 

pedoman wawancara, kertas dan pulpen. 

b. Dokumen penting  

3. Infroman wawancara. 

a. Tokoh Agama 

1) Bagaimana sejarah dari Tradisi Anyombayya di Kel. Lembang 

GantarangKeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

2) Kapan bermula Kepercayaan mengenai Tradisi Anyombayya ini 

3) Apa tujuan dari tradisi Anyombayya ini di Kel. Lembang GantarangKeke Kec. 

Tompobulu Kab. Bantaeng 

4) Apa Alasan Masyarakat di Kel. Lembang Gantarang Keke ini sehingga tradisi 

ini masih dipercaya sampai sekarang 

b. Tokoh adat 

1) Kenapa adat dua belas di Bantaeng di pusatkan di Kel. Lembang Gantarang 

Keke 

2) Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Anyombayya di Kel. Lembang 

Gantarang Keke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

3) Apa saja yang dilakukan masyarakat sehingga tempat pemujaan bisa bertahan 

hingga saat ini 

4) Bagaimana tradisi Anyombayya dari masa kemasa 

 

c. Tokoh Masyarakat 

1) Kapan nilai Religi dalam tradisi Anyombayya dinilai sebagai nilai ibadah 

2) Apa Tujuan dari tradisi Anyombayya  

3) Pandangan masyarakat mengenai tradisi Anyombayya di Kel. Lembang 

Gantarang Keke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

4) Siapa yang memulai kepercayaan  di dalam tradisi Anyombayya 
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