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ABSTRAK 

 

 

Nama  : Miftahul Jannah 

NIM  : 80800220012 

Judul  : Tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa 

Kabupaten Gowa. 

Pokok masalah penelitian ini adalah Tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa 

Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, pokok masalah 

tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sub masalah, yaitu 1) Bagaimana proses 

Tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa ? 2) Apa makna simbol yang terkandung di dalam Tradisi 

Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Dakwah 

dan Sosiologi dengan kajian Semiotika. Sumber data penelitian ini adalah dari hasil 

wawancara Masyarakat setempat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah 

setempat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

wawancara mendalam dan dokumentasi serta penelusuran referensi lainnya. Teknik 

pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: 

seleksi data, penyajiann data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting dalam taradisi 

Kalompoang Kalattuang yang perlu diketahui, yaitu 1) Proses tradisi Kalompoang 

Kalattuang terdiri dari 3 yaitu tahapan sebelum pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, 

dan tahapan penutup 2) makna simbol yang terkandung di dalam Tradisi 

Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa yaitu Alu dan Assung sebagai makna pensucian gabah dalam artian 

masih terikat dengan batangnya dan terhubung dengan tanah, Dato’ (laki-laki) 

sebagai lambang kejayaan  dan Dato’ (perempuan) sebagai lambang Kemakmuran, 

Baju Bodo Baju tertua sebagai simbol perlindungan sebagai harga diri dan moral, 

Lipa Sa’be (sarung sutra) perempuan Sarung ini melambangkan keterampilan dan 

ketekunan, Sima’ mengandung simbol perlindungan dari niat jahat, Bangkara’ 

(mahkota dikepala) mempunyai makna sebagai suatu bentuk kehidupan yang cerah 

dan kokoh, Rante (kalung) bentuk kerjasama,kebersamaan untuk membina dan 

mengembangkan ekonomi masyarakat demi kebahagiaan hidup bersama, Ponto 

(gelang) perempuan Makna dari gelang yang halus dan tidak terukir adalah sifat 

halus dari wanita yang memakainya, Ponto naga Makna kekuatan yang maha dahsyat 

dari makhluk tersebut dan sebagai lambang pemilik kekayaaan, Sele’ (Kris) Simbol 

pengayoman dan perlindunga, Jasi’ tutu’ (Jas tutup) Pakaian adat makassar saat 

menghadiri upacara adat. disebut jasi‟ tutu karena sesui dengan bentuknya yang 

tertutup, Paconro’ Pakaian penutup kepala, berupa lilitan kain khas masyarakat 



Makassar. Warna merah dari patonro merupakan simbol dari semangat dan gairah, 

Lipa’ Sa’be (sarung sutra) laki-laki Motif Cura’ Labba (kotak-kotak) Lipa’ Sa’be 

sebagi simbol appa sulapa’ (tanah,air,udara dan angin), Ranjang ca’dia (ranjang 

keci) Simbol menyatukan masyarakat, (Accera’) Pemotongan hewan bentuk 

panya’bi mae ri kalompoang Sebagai tanda kebahagian dan perhomatan kepada 

leluhur dan membunuh safat-sifat hewani yang ada dalam tubuh manusia dan Do‟a 

bersama dari tradisi Kalompoang Kalattuang ini adalah sebagai bentuk rasa syukur 

masyarakat kepada Tuhan atas rezeki hasil panen yang melimpah dan atas hajad 

yang terkabul dan gar terhindar dari marabahaya akan musibah hama padi 

masyarakat. 

 Implikasi dari Penelitian ini 1) Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat 

hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai tradisi 

Kalompoang Kalattuang khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, agar 

jangan sampai masyarakat dan generasi-generasi penerus yang ada di Dusun tersebut 

mengagung-agungkan selain Allah Swt sebagai pemberi rezeki ketika mengadakan 

tradisi ini supaya masyarakat bisa menjalankannya sesui syari‟at Islam. 2) Bagi 

tokoh pemerintahan setempat hendaknya benar-benar mengayomi semua pemeluk 

agama/umat beragama secara adil. Adil dalam arti memeberikan kedudukan, bagian 

atau fasilitas serta perlakuan sesui dengan kenyataaan dan kondisi yang ada. 

 

  



PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 
Huruf Arab 

 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan 

 Ba ب
 

 
B Be 

 Ta ت
 

T Te 

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim ج
 

J Je 

 ḥa ح
 

ḥ 
ha (dengan titik di bawah) 

 Kha خ

 
Kh ka dan ha 

 Dal د
 

D 
 

De 

 Żal ذ

 
Ż zet (dengan titik di atas) 

 Ra ر

 
R Er 

 Zai ز
Z 

Zet 

 Sin س

 
S Es 



 Syin ش

 
Sy es dan ye 

 ṣad ص

 
ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ḍad ض

 
ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ṭa ط

 
ṭ te (dengan titik di bawah) 

 Ẓa ظ

 
Ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ain ‘ apostrof  terbalik„ ع

 Gain غ

 
G Ge 

 Fa ف

 
F Ef 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim و

 
M Em 

 Nun ن

 
N En 

 Wau و

 
W We 

 Ha هـ

 
H Ha 

 hamzah ' Apostrof ء

 Ya ى

 
Y Ye 

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

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

 



B. Vocal 

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 : كَـيْـفََ 

 haula : هـَوْلََ 

  

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fathah 

 

a a  َا 

 
kasrah 

 

i i  َا 

 dammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah dan ya 

 

ai a dan i  ىَح  

 
fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

  وَح 

 



C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـي

 qi>la : قـِيْـمََ

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ

D. Tā’ marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfāl :  رَوْضَـةاُلأطْفاَلَِ

 al-Madīnah al-Fād}ilah :  انَْـمَـدِيْـنـَةاُنَْـفـاَضِــهةََُ

 al-h}ikmah :  انَـحِْـكْـمَــةَُ

Nama 

 

Harkat dan Huruf 

 
Fathahdan alif 

atau yā’ 

 

ى| ...َ  ا... َ   

 
kasrah dan yā’ 

 

ِِ  ى  

 
dammahdan 

wau 

 

  ُ  و

 

Huruf dan  

Tanda 

 
ā 

ī 

ū 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 
i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk (pluralistic society). 

Kemajemukannya tersebut antara lain ditandai oleh berbagai perbedaan, baik 

perbedaan kehidupan politik, sosial, budaya, suku bangsa, adat istiadat maupun 

agama. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah realitas yang tak terbantahkan. Secara 

sosiologis, manusia terdiri dari berbagai etnis budaya dan agama yang berbeda dan 

mengikat dirinya, antara yang satu dengan lainnya, di berbagai belahan dunia 

manapun sudah pasti memiliki kebiasaannya masing-masing. Indonesia lebih dari 

ratusan kebudayaan berkembang diseluruh pelosok nusantara mulai dari Sabang 

hingga Marauke. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman kebudayaan, adat 

istiadat serta bermacam suku yang mendiami setiap pulau yang ada. 

Komunikasi juga merupakan suatu proses budaya. Maksudnya, komunikasi 

yang ditujukan pada orang atau kelompok lain tak lain adalah pertukaran 

kebudayaan. Proses komunikasi budaya bahasa merupakan salah satu unsur guna 

mengkaji lebih jauh komunikasi sebagai proses budaya, perlu dipahami terlebih 

dahulu pengertian budaya atau kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan 

dan karya manusia yang harus dibiasakan dan belajar, beserta keseluruhan hasil budi 

dan karyanya. kebudayaan merupakan perangkai antar-individu. Manusia tidak akan 

bisa berbudaya jika tak ada rangkaian dengan manusia lain, dengan demikian, 

kebudayaan juga merupakan aktivitas komunal antar manusia. Komunikasi adalah 



salah satu wujud kebudayaan. Sebab komunikasi hanya bisa terwujud setelah 

sebelumnya ada gagasan yang dikeluarkan oleh individu.
1
 

Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Budaya yang diciptakan dan 

dihasilkan manusia memiliki keragaman sebanyak keragaman manusia itu sendiri 

sebagai penciptanya. Di dalam kehidupan manusia, budaya baik langsung maupun 

tidak, ikut berpengaruh dan menentukan tujuan hisupnya, dalam proses interaksi  

antar-manusia, perbedaan ekspetasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal, 

setidaknya menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, timbul perasaan tidak 

nyaman, atau salah paham. Akibat dari kesalahpahaman itu banyak ditemui kejadian 

yang mengandung konflik yang berujung pada kerusuhan atau pertentangan antar 

etnis. 

Upaya untuk meminimalisasi kesalahpahaman akibat perbedaan budaya 

adalah dengan mengerti atau minimal mengetahui bahasa dan perilaku budaya orang 

lain. Tiap-tiap kategori sosial, masing-masing memiliki “budaya” internal sendiri, 

sehingga berbeda dengan kecenderungan “budaya” internal kategori sosial yang lain. 

Apabila dipetakan secara teoritis, bangsa Indonesia dari segi kultural maupun 

struktural memantulkan tingkat keberagaman yang tinggi. Manusia sebagai makhluk 

sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan dengan sesamanya. Hubungan antar 

manusia dalam masyarakat ditata dalam suatu tatanan norma yang disepakati 

bersama oleh anggota masyarakat tersebut yang disebut nilai atau norma yang 

menjamin terwujudnya harmoni dalam bentuk kedamaian dan ketentraman.
2
 

Kebudayaan merupakan sebuah identitas dari setiap kelompok manusia. 

Dimana kelompok manusia memiliki ciri khas kebudayaan masing-masing. 

                                                           
1
 Zaenal Mukarrom,. Teori-Teori Komunikasi, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2021), 

h.33. 
2
 M. Imdadun Rahmat,  Pribumi Mendialogkan Agama , (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 187.   



Kebudayaan timbul dari kebiasaan yang dilakukan oleh dan akan menjadi sebuah 

tradisi apabila kebudayaan tersebut telah ada serta dilestarikan oleh generasi 

berikutnya. Dengan kata lain kebudayaan tersebut merupakan turunan dari kebiasaan 

yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan sekarang masih dilaksanakan 

kebiasaan-kebiasaan tersebut. Salah satu media yang digunakan dalam melestarikan 

sebuah kebudayaan yaitu komunikasi. Salah satu fungsi komunikasi dalam sistem 

sosial adalah memajukan kebudayaan dengan menyebarkan hasil kebudayaan dan 

seni dengan maksud melestraikan warisan masa lalu. Setiap kebiasaan yang 

dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari makna atau nilai-nilai dalam sebuah 

simbol yang ada pada sebuah kebudayaan. 

Ketika seorang individu mulai berbaur dengan masyarakat, maka nilai-nilai 

budaya sudah mulai diadopsi dalam kehidupannya. Nilai-nilai dan norma-norma 

yang dianutnya diperoleh dari  nilai-nilai dan norma-norma yang dianut masyarakat 

dimana dia tinggal dan dibesarkan. Proses penyerapan itu diperolehnya lewat sebuah 

situasi komunikasi. 

Budaya yang telah berakar dalam diri seorang individu merupakan hasil dari 

proses komunikasi. Budaya dan komunikasi adalah dua hal yang tidak bisa 

terpisahkan seperti kata Edward T. Hall “Culture is communication and 

communication is culture” artinya komunikasi adalah salah satu dimensi yang paling 

penting. Hall menyimpulkan Budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah 

budaya.
3
 Jadi antara komunikasi dan kebudayaan adalah dua hal yang saling 

berkaitan. Diperkuat oleh Sihabuddin karena cara kita berkomunikasi sebagaian 

besar dipengaruhi oleh kultur, orang-orang dari kultur yang berbeda akan 
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berkomunikasi secara berbeda.
4
 Artinya budaya dan komunikasi tidak dapat 

dipisahkan, karena tidak hanya memutuskan siapa, tentang apa, dan bagaimana 

komunikasi berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan bagaimana orang 

menyadari pesan, makna yang ia miliki untuk pesan dan kondisi-kondisi untuk 

mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Sebenarnya, seluruh 

perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada budaya dimana seseorang 

dibesarkan. 

Selanjutnya Sihabuddin menyatakan budaya merupakan landasan 

komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beragam pula praktik-praktik 

komunikasi. Seseorang perlu menaruh perhatian khusus untuk menjaga, jangan 

sampai perbedaan kultur menghambat interaksi yang bermakna, melainkan justru 

menjadi sumber untuk memperkaya pengalaman komunikasi. Jika ingin 

berkomunikasi secara efektif maka perlu memahami dan menghargai perbedaan ini. 

Juga perlu memahami penghambat-penghambat yang lazim serta prinsip-prinsip 

efektifitas untuk berkomunikasi diantara kultur yang berbeda.
5
 

Sementara Liliweri menyimpulkan bahwa: pertama, dalam kebudayaan ada 

sistem dan dinamika yang mengatur tata cara pertukaran simbol-simbol komunikasi, 

dan kedua, hanya dengan komunikasi maka pertukaran simbol-simbol dapat 

dilakuakan, dan kebudayaan hanya akan eksis jika ada komunikasi.
6
 Tanpa ada 

komunikasi maka budaya tidak akan bisa diteruskan dari generasi ke generasi dan 

proses komunikasi tergantung pada budaya seseorang karena budayalah yang 

membentuk sikap, nilai, keyakinan seseorang. Hal ini ditegaskan Mulyana, budaya 
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menjadi bagaian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasipun turut 

menentukan, memelihara, mengembangkan aatau mewariskan budaya.
7
 Hubungan 

antara budya dan komunikasi penting diapahami untuk memehami komunikasi antar 

budaya, oleh karena melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. 

Manusia dalam proses berkomunikasi, penyampaian pesan menggunakan 

bahasa, baik verbal maupun nonverbal. Bahasa sendiri terdiri atas simbol-simbol 

yang mana simbol tersebut perlu dimaknai agar menjadi komunikasi yang efektif. 

Simbol merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal, dimana dari simbol tersebut 

ada makna yang mengandung pengertian-pengertaian tertentu atau dapat dikatakan 

secara tidak langsung sebagai pesan yang akan disampaikan dengan komunikasi 

verbal. Komunikasi nonverbal sangatlah berbeda dengan komunikasi verbal, dimana 

telah kita ketahui bahwa komunikasi verbal selalu berkaitan dengan kata-kata dan 

bahasa sedangkan komunikasi nonverbal berkaitan dengan gerakan tubuh, simbol, 

lambang atau logo dan masih banyak lainnya. 

Menurut Atep Adya Barata mengatakan bahwa: “komunikasi nonverbal yaitu 

komunikasi yang diungkapkan melalui pakaian dan setiap kategori benda lainnya 

(the object language), komunikasi dengan gerak (gestur) sebagai sinyal (sign 

language), dan komunikasi dengan tindakan gerakan tubuh (action language). 

Kehidupan masyarakat Gowa umumya diwarnai oleh beragam budaya di 

dalamnya, terkhusus di Dusun Borongbulo Desa Paranglompoa Kecamatan 

Bontolempangan yang terdapat ragam budaya yang diwarnai oleh kehidupan 

simbolis, usur simbolis ini sangat berperan dalam kegidupan sehari-hari dalam 

menjalani kehidupannya. Masyarakat Bontolempangan dalam menjalangkan 
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budayanya sering dituangkan dalam bentuk upacara, dalam upacara tersebut unsur 

simbolis sangat berperan didalamnya. Unsur simbolis itu berkaitan dengan 

pandangan masyarakat. Oleh karena itu, unsur simbolis itu haruslah dihayati dan 

dipahami sehingga ungkapan dan keinginan masyarakat dapat menjadi pedoman 

dalam hidupnya. 

Beragam upacara yang dilakukan masyarakat Bontolempangan khususnya di 

Desa Paranglompoa Dusun Borongbulo kadangkala berkaitan dengan dengan siklus 

kehidupan manausia, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan upacara panen. 

Manusia hidup ditengah-tengah tiga linkungan, antara lain lingkungan material, 

lingkungan simbolik dan lingkungan sosial. Di lingkungan simbolik komunikasi 

manusia berhubungan dengan komunikasi dan budaya. Hal ini disebabkan 

banyaknya penggunaan simbol-simbol dalam proses komunikasi dan kebudayaan 

yang dilakukan manusia. Lingkungan simbolik adalah segala sesuatu yang meliputi 

makna dan komunikasi. Seperti bahasa, kata, adat, perilaku, nyanyian, benda, 

pakaian,konsep dan sebagainya.
8
 

Komunikasi dan kebudayaan dalam prosesnya melibatkan simbol-simbol, 

simbol budaya diguanakan untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok. 

Kebudayaan dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik. Hubungan pertama 

menunjukkan kebudayaan menentukan perilaku komunikasi, yang kedua, tanpa 

komunikasi maka setiap kebudayaan menjadi tidak berarti, proses komunikasi 

menghasilkan kode-kode simbolis yang biasa dilakukan manusia yang berwujud 

perilaku. Wujud perilaku simbolis dalam komunikasi manusia banyak melibatkan 

benda-benda yang bermakna budaya. Simbol-simbol budaya pada sebagaian 
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masyarakat masih memiliki peran penting dalam proses interaksi dan komunikasi 

anatar manusia.
9
 

 Penelitian ini memfokuskan pada tradisi upacara panen yang dilakukan 

masyarakat Bontolempangan, Desa Paranglompoa Dusun Borongbulo. Upacara 

panen ini atau dikenal dengan nama Tradisi Kalompoang Kalattuang, Tradisi ini 

adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu upacara yang terhormat 

serta mengandung unsur sakral didalamnya karena upacara panen tersebut sudah 

sejak lama menjadi tata cara dan adat yang dilakukan turun temurun khususnya 

masyarakat Bontolempengan Desa Paranglompoa Dusun Borongbulo yang masih 

melekat pada diri dengan taradisi leluhur. Selain itu dalam setiap rangkaian upacara 

tersebut mengandung makna-makna kehidupan seperti makna upacara, pakaian yang 

dikenakan (dato laki-laki dan perempuan) dan sampai pada makna pemotongan 

hewan saat selesai upacara panen tersebut. Upacara panen inipun tidak sembarangan 

yang melakukannya meskipun sedusun tetapi menurut masyarakat Borongbulo ada 

keturunan-keterunan tertentu yang bisa melakukan upacara kalompoang kalattuang, 

namun dalam pelaksaannya warga bergotong-royong membantu menyelenggarakan 

upacara panen tersebut. Olehnya itu, budaya inipun bertujuan mempererat 

silaturahmi antar agama (Islam dan Kristen) yang ada di Dusun Borongbulo. 

Populasi Masyarakat Borongbulo berjumlah 650 orang dengan perincian  

laki-laki 320 orang dan perempuan 330 orang. Dari jumlah penduduk tersebut sekitar 

132 orang beragama Kristen, sementara selebihnya beragama Islam. Umat Kristiani 

dan umat Islam hidup berdampingan di Dusun ini. Tercatat, Dusun ini memiliki dua 

gereja dan dua masjid dan jarang sekali terjadi konflik yang mengatasnamakan 
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agama dan dipersatukan oleh ragam budaya. di Kecamatan Bontolempangan 

Khususnya Desa Paranglompoa Dusun Borongbulo ini menganut agama Islam dan 

Kristen.  

Keanekaragaman kebudayaan yang terdapat di Dusun Borongbulo ini, ada 

beberapa macam kebudayaan yang sangat unik yang menjadi pengerat hubungan 

kerukunan antar umat beragama (Islam dan Kristen) dan tetap dinilai sebagai salah 

satu kebudayaan yang dihormati. Tradisi “Kalompoang Kalattuang” yaitu 

mengadakan pesta panen yang menyandingkan boneka “Dato” laki-laki dan 

perempuan yang dihias seperti layaknya pengantin yang memiliki makna yang sangat 

mendalam di setiap rangkayaiannya, budaya ini  dirangakain dengan kumpul dan 

makan bersama masyarakat Dusun Borongbulo dengan memotong hewan sapi atau 

kerbau sebagi simbol rasa kesyukuran atas hasil panen yang melimpah dan hajat 

yang terkabul menurut kepercayaan msayarakat Dusun Borongbulo Tradisi 

Kalompoang Kalattuang ini  sebagai simbol budaya masyarakat. Upacara panen ini 

biasanya dilaksanakan secara khusus, menarik perhatian dan penuh kehidmatan. 

Upacara panen ini juga menggunakan benda-benda yang mempunyai kaitan makna  

sendiri-sendiri disetiap rangkaiannya dan sampai saat ini masih dilaksanakan oleh 

masyarakat. Maka dalam hal ini upacara panen menjadi sesuatu yang penting dan 

seringkali dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bontolempangan Desa 

Paranglompoa Dusun Borongbulo, Maka dari itu peneliti tertarik mengkaji dalam 

bentuk tesis  terkait dengan “Tradisi Kalompoang Kalattuang (Studi Komunikasi 

Budaya Di Desa Paranglompoa Kabupaten Gowa)”. 

  



B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berjudul Tradisi Kalompoang Kalattuang (Studi Komunikasi 

Budaya di Desa Paranglompoa Kabupaten Gowa) Oleh karena itu, penelitian ini 

berfokus pada komunikasi budaya dan kajian semiotika. Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan yang jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan dakwah dan 

sosiologis dimana simbol budaya dan bagaimana simbol-simbol itu dapat digunakan 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat tertentu. 

Langkah-langkah yang dilakukan wawancara langsung dengan pemerintah, tokoh 

agama dan masyarakat setempat.  

2. Deskripsi Fokus  

Penelitian ini berjudul Tradisi Kalompoang Kalattuang (Studi Komunikasi 

Budaya di Desa Paranglompoa Kabupaten Gowa). Berdasarkan judul tersebut, maka 

deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Tradisi Kalompoang Kalattuang 

Tradisi Kalompoang Kalattuang adalah upacara panen yang sering di lakukan 

oleh masyarakat Borongbulo di Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa yang dilakukan pada saat ada hajat masyarakat yang terkabul dan 

hasil panen yang berhasil, upacara inipun dirangkaiakan dengan pemotongan hewan 

atau disebut dengan nama “accera’”, Kalompoang itu sendiri bermakna kebesaran 

atau dengan kata lain mengingat adat istiadat yang secara turun temurun dipercayai 

masyarakat, sedangkan Kalattuang itu berasal dari nama keturunan yang melakukan 

upacara panen tersebut, karena budaya kalompoang kalattuang ini hanya dilakukan 

oleh masyarakat yang bergaris keturunan kalattuang, meskipun begitu dalam proses 

pelaksanaan upacara tersebut masyarakat yang lain turut andil dalam membantu 



persiapan upacara panen kalompoang kalattuang dalam setiap rangkaian acara inipun 

tidak lepas dari bebagai makna  simbol kehidupan, mulai dari pakaian, aksesoris 

boneka (dato’ laki-laki dan perempuan) sampai dengan pemotongan hewan atau 

disebut dengan accera, yaitu sebagai tanda syukur kepada sang pencipta atas panen 

yang melimpah dan hajat yang terkabul. Budaya inipun menjadi ajang pengerat 

silaturahmi masyarakat antar agama (Islam dan Kristen) yang ada di Dusun 

Borongbulo Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

b. Komunikasi Budaya 

Budaya dan Komunikasi mempunyai hubungan yang sangat erat dan berperan 

penting dalam kelangsungan hidup manusia. Orang berkomunikasi sesuai dengan 

budaya yang dimiliki. Kapan, dengan siapa, berapa banyak hal yang 

dikomunikasikan sangat bergantung pada budaya dari orang-orang yang berinteraksi. 

Manusia tidak bisa dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak berkomunikasi 

dengan cara atau melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan maksud serta emosi 

yang dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain. 

Olehnya itu manusia dalam proses berkomunikasi, penyampaian pesan 

menggunakan bahasa baik verbal maupun nonverbal.  Seperti halnya dalam 

penelitian ini dimana penelitian ini akan mengungkap makna dan simbol dalam 

Tradisi Kalompoang Kalattuang. Bahasa sendiri terdiri atas simbol-simbol yang 

mana simbol tersebut perlu dimaknai agar menjadi komunikasi yang efektif. 

Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan yang timbal balik. Hubungan 

pertama menunjukkan kebudayaan menentukan perilaku komunikasi, dan yang 

kedua tanpa komunikasi maka setiap kebudayaan menjadi tidak berarti. Proses 

komunikasi menghasilkan kode-kode simbolis yang bisa dilakuakan manusia yang 



berwujud perilaku. Wujud perilaku simbolis dalam komunikasi manusia melibatkan 

benda-benda yang bermakna budaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang bagaimana Budaya Kalompoang Kalattuang di 

Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. Dari pokok 

masalah tersebut dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses Tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa 

Kecamatan  Bontolempangan Kabupaten Gowa ? 

2. Apa makna simbol yang terkandung di dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang di 

Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa? 

 

D. Kajian Pustaka  

Judul yang peneliti teliti, belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya.  

Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah yang pertama dilakukan di Desa 

Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, khususnya tentang 

Tradisi Kalompoang Kalattuang (Studi Komunikasi Budaya di Desa Paranglompoa 

Kabupaten Gowa). Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan  

penelitian ini antara lain: 

1. Nur Hashomah yang berjudul “Simbol-Simbol Komunikasi dan Budaya dalam 

Adat Pernikahan Jawa (Studi Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten 

Jombang)”. Penelitian ini difokuskan mengetahui  makna simbolik dalam setiap 

rangakain upacara pernikahan di Jawa. Dengan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Hasil pada penelitian ini. Mengungkapkan disetiap rangakain upacara 

pernikahan di jawa mengandung makna simbolik disetiap rangakaiinya, dan 

berbagai macam upacara pernikahan adat yang terdapat pada masayarakat 



tersebut merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan, dan 

perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur, tata nialai luhur tersebut diwariskan 

secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.  

2. Azhar Afriansyah Suwarno, berjudul “Makna Komunikasi Nonverbal dalam 

Upacara Adat Gusaran Jelang Pagelaran Sisingaan pada Masyarakat Desa 

Tambakmekar di Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, hasil penelitian semua kegiatan yang dilkukan di dalam 

upacara adat gusaran memiliki makna komunikasi nonverbal, makna dari 

upacara adat gususran adalah membersihkan diri dari segala kotoran lahir dan 

batin, upacara adata gususran ini sendiri dimulai sebelum sisngsingan 

berlangsung. 

3. Yudha Almerio Pratama Lebang‟ dengan judul penelitian, Analisis Semiotika 

Simbol Kekuasaan Pada Rumah Adat Toraja (Tongkonan Layuk). Masalah yang 

diangkat adalah pendeskripsian makna simbol dan ukiran rumah adat Toraja 

(Tongkonan). Hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian masyarakat Toraja 

memiliki griya (Tongkonan) yang terukir, dengan aneka gambar abstrak disertai 

dengan paduan warna hitam, merah, kuning dan putih. Namun demikian, 

ternyata sebagian masyarakat di Tana Toraja tidak mengetahui makna dari 

ukiran yang ada pada tongkonan. 

4. Erwin Wahyu Saputra Faizal dengan judul Makna Dupa dalam Tradisi Suku di 

desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa . Masalah yang diangkat adalah 

Kedudukan dupa dalam tradisi assuro ammaca di desa Bone Kecamatan Bajeng 

kabupaten Gowa dan Pemaknaan masyarakat Desa Bone Kecamatan Bajeng 

tentang pembakaran dupa dalam assuro ammaca. 



5. Purna dengan judul penelitian Bentuk dan Makna Tato Tradisional Masyarakat 

Sumba. masalah yang diangkat adalah Bentuk dan makna tato tradisional 

masyarakat Sumba. hasil penelitiannya membuktikan bahwa masyarakat budaya 

Sumba sudah jarang melakukan tato adat, dan tato-tato adat tersebut memiliki 

makna pelayanan pada leluhur, dan menandakan orang tersebut sudah dewasa. 

Kelima penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang akan ditulis, perbedaan yang ada diantaranya adalah subjek dan 

objek yang akan dibahas oleh peneliti yang meskipun sama-sama memakai metode 

pendekatan  kulitatif, perbedaan yang mendasar dari segi objek penelitian yang mana 

peneliti akan menjadikan Tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa sebagai objek penelitin dengan 

menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui proses acara Tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa 

Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

b. Untuk menganalisis makna-makna simbol yang terkandung di dalam tradisi 

Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

1) Memberi pengetahuan tentang makna simbolik dalam komunikasi antar 

budaya. 

 



b. Kegunaan praktis 

1) Sebagai bahan referensi dan masukan kepada para mahasiswa dalam 

melakukan penelitian di tempat tersebut. 

2) Sebagai bentuk tugas akhir peneliti guna memperoleh gelar Magister S2 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.  

  



BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

 

A.  Komunikasi Antar Budaya 

a. Komunikasi  

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris Communication berasal dari 

kata Latin Communication, dan bersumber dari kata Communis yang berarti sama. 

Sama disini maksudnya adalah sama makna.
10

 Untuk mempermudah memahami 

pengertian komunikasi tersebut, berikut paradigma yang dikemukakan oleh Harold 

Laswell untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaaan sebagai berikut: 

who say what in which channel to whom with what effect ? Paradigma Laswell 

tersebut menunjukkan bahwa meliputi beberapa unsur yakni komunikator, pesan, 

media, komunikan, dan efek. 

Secara umum komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan 

komunikai noverbal. Komunikasi verbal atau verbal communication merupakan 

salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan 

atau lisan. Melalui Komunikasi verbal diharapkan orang akan memahami hal yang 

disampaikan komunikator secara apa adanya. Komunikan diharapkan membaca atau 

mendengar apa yang dikatakan. 

Sedangkan komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang memiliki 

sifat kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari. Apalagi dengan perbedaan daerah, 

Pendidikan, ruang lingkup sosial juga memberi latar belakang yang bisa 

menyebabkan penafsiran atas sesuatu secara berlainan sehingga pemahaman akan 
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komunikasi nonverbal tetap harus dipelajari. Pentingnya komunikasi nonverbal 

antara lain, penyampaian pesan yang didasarkan perasaan dan emosional akan sangat 

kelihatan, dengan memperhatikan isyarat nonverbal seseorang dapat mendeteksi atau 

menegaskan kejujuran pembicaraan dan bersifat efisien. 

Ada beberapa macam komunikasi nonverbal diantaranya, isyarat, simbol, 

warna, gestur, mimic muka dan intonasi suara. Komunikasi nonverbal bertujuan 

untuk memberi informasi, mengatur percakapan, ekspresi, dan melengkapi pesan 

verbal. 

Pengertian komunikasi secara paradigma banyak dikemukakan oleh para ahli, 

tetapi dari sekian banyak definisi itu dapat disimpulkan secara lengkap dengan 

menampilkan maknanya yang hakiki, yakni komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memeberi tahu 

atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik lansung secara lisan, 

maupun tidak langsung melalui media.
11

 

Menurut Schramm dan Robert (1977) mengemukakan lima pengertian 

komunikasi yang dikutipnya dari beberapa sumber, sebagai berikut: 

1) Komunikasi adalah suatu proses pemberian, penyampaian atau pertukaran 

gagasan, pengetahuan dan lain-lain yang dapat dilakukan melalui percakapan 

tulisan atau tanda-tanda. 

2) Komunikasi adalah proses pengalihan pikiran-pikiran serta pesan-pesan seperti 

sarana transportasi yang mengangkut barang-barang dan manusia. Bentuk 

komunikasi ditentukan oleh “cahaya” yang bisa dilihat, dan suara yang bisa 

didengar. 
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3) Dalam banyak hal komunikasi bisa diartikan sebagai suatu sistem yang 

didalamnya terkandung sumber, pengaruh terhadap orang lain. Tujuan atau saran 

yang melaksanakan rangkaian dengan memanipulasi pilihan tanda tertentu yang 

dapat dialihkan melalui saluran tertentu. 

4) Kata komunikasi dapat digunakan dalam arti yang luas memanipulasi prosedur 

yang mengatur bagaimana pikiran mempengaruhi orang lain, dalam hal ini tidak 

saja dengan tulisan dan lisan tetapi juga musik, teater dan tindakan manusia. 

5) Komunikasi adalah mekanisme hubungan antara manusia yang menyebabkan 

manusia itu bertahan dan berkembang melalui penyampaian simbol pikiran 

melalui ruang dan waktu.
12

 

a. Komponen Komunikasi 

Dalam hal ini ada empat proses yang cenderung sama yaitu: 

1) Pengiriman Pesan 

Pengiriman pesan adalah individu tau yang mengirim pesan. Pesan atau 

informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak komunikator oleh sebab itu 

sebelum komunikator mengirimkan pesan, maka komunikator harus menciptakan 

terlebih dahulu pesan yang akan disampaikan. Kemudian menyampaikan arti tersebut 

ke dalam satu pesan. 

2) Pesan 

Pesan adalah informasi yang akan dikirim kepada komunikan. Pesan ini dapat 

berupa verbal maupun nonverbal. Pesan verbal dapat secara tertulis dan 

menggunakan bahasa tubuh. Sedangkan bahasa lisan dapat berupa percakapan tatap 
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muka, percakapan melalui telepon, radio dan sebagainya. Pesan yang nonverbal 

dapat berupa isyarat, gerakan tubuh, ekspresi muka, dan nada suara. 

3) Saluran/ Media 

Saluran atau media adalah alat atau jalan yang dilalui oleh pesan antar 

komunikator dan komunikan. Saluran dalam komunikasi adalah gelombang cahaya 

dan suara yang dapat dilihat dan didengar. Akan tetapi alat dengan apa cahaya dan 

suara itu berpindah mungkin berbeda-beda. 

4) Penerima pesan 

Penerima pesan (komunikan) adalah orang yang menerima sekaligus 

menganalisis serta menginterpretasi isi yang diterima. 

5) Effect 

Effect adalah respon terhadap pesan yang diterima oleh komunikan yang 

disampaikan komunikator, dengan diberikannya reaksi ini kepada komunikan. Ia 

akan dapat mengetahui apakah pesan yang dikirimkan tersebut diinterpetasikan sama 

dengan apa yang dimaksud komunikator. Bila arti pesan tersebut sama maka 

komunikasi yang dibangun sangat efektif.
13

 

Gagasan metateoritik lain tentang teori komunikasi dapat dicermati dari 

tulisan Littlejohn dan Foss tentang genre dalam teori komunikasi. Genre merupakan 

salah satu cara mengorganisasikan teori komunikasi. Menurut Littlejohn, sedikitnya 

ada lima genre teori komunikasi yaitu : 

1. Structural dan fungsional memahami komunikasi sebagai suatu proses ketika 

individu menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna kepada orang lain. 

Pemikiran metateoritik menegaskan bahwa struktur sosial mrupakan sesuatu 

yang nyata dan berfungsi dalam proses yang dapat di observasi secara objektif. 
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2. Cognitive dan behavioral memahami komunikasi sebagai proses yang 

melibatkan aspek psikologi pada individu yang dipandang berpengaruh pada 

kognisi dan perilakunya ketika berinteraksi. Teori kognitif tentang komunikasi 

akan akan mengarahkan seseorang mengevaluasi aspek pesan, misalnya 

kredibilitas, organisasi, argumentasi, serta memprediksi jenis informasi yang 

berdampak pada cara orang berfikir.  

3. Interactionis memahami kehidupan sosial sebagai suatu proses interaksi. 

Struktur sosial (kelompok, institusi) diciptakan dan ditopang melalui interaksi. 

Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa masyarakat terbentuk dari suatu 

proses interaksi. Pemikiran metateoritik ini memahmi bahwa komunikasi 

berfungsi sebagai perekat masyarakat dan melalui komunikasi (interaksi) 

manusia belajar berperilaku. Dalam konteks ini bisa memainkan peran sangat 

penting dalam menciptakan struktur sosial dan sistem simbol yang selanjutnya 

direproduksi, dipelihara, dan diubah. Dalam kondisi demikian makna tidak 

menjadi objektif, karena diciptakan orang melalui komunikasi (interaksi). 

4. Interpretative memahami komunikasi sebagai proses cara seseorang 

mengungkap dan memahami pengalaman mereka sendiri. Dalam konteks ini 

pengalaman seseorang berperan penting dalam memahami dan menginterpretasi 

suatu realita. Dalam teori interpretative, bahasa dimaknai sebagai pusat 

pengalaman. Dengan bahasa semua pengalaman bisa dipahami. Dengan bahasa 

pula orang berusaha menciptakan makna. 

5. Critical memahami komunikasi sebagai proses yang tidak setara karena ada 

dominasi diantara anggota kelompok masyarakat. Banyak teoritisi kritikal 



memberi perhatian pada konflik kepentingan dalam masyarakat dan cara 

komunikasi mengekalkan dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. 
14

 

Robert Craig juga menggagas pengembangan teori komunikasi yang secara 

spesifik memilih dan membagi bidang kajian ilmu komunikasi menjadi tujuh tradisi, 

yaitu:  

a. tradisi semiotika  

b. tradisi fenomenologi 

c. cybernetic 

d. psikologi sosial 

e. sosial budaya 

f. kritis 

g. retorika. 

Komunikasi adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tanpa komunikasi 

manusia tidak akan berkembang dan mengenal satu sama lain. Komunikasi pada 

dasarnya merupakan proses pertukaran simbol yang mengandung makna, dengan 

simbol itu manusia saling berbagai dalam mengirim dan merima pesan. 

Berbicara tentang komunikasi adapula, komunkasi yang efektif , menurut 

Herbermas (1973) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan interaksi yang 

diantarkan secara simbolis, menurut Bahasa, dan mengikuti norma, bahasa harus 

dapat dimengerti, benar,jujur,dan tepat. Keberlakuan norm aitu hanya dapat dijamin 

melalui kesepakatan dan pengakuan Bersama bahwa kita terikat olehnya. Interaksi 

komunikasi mengembanhgkan kepribadian orang, melalui internalisasi peran sosial,  
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Hebermas (1973) juga menjelaskan bahwa komunikasi  partisipan membuat 

lawan bicaranya memahami maksud dengan berusaha mencapai apa yang disebut 

“klaim-klaim kesahihan” (validity claims) yang terdiri dari: 

1) Klaim kebenaran (truth) ini akan tercapai apabila masing-masing partisipan 

dapat bersepakat tentang dunia alamiah dan objektif. 

2) Klaim ketepatan (rightness), ini akan tercapai jika partisipan sepakat tentang 

pelaksanaan norma dalam dunia sosial.  

3) Klaim otentitas atau kejujuran (secierity) akan tercapai jika partisipan sepakat 

tentang kesesuaian antara dunia batinia dan ekspresi seseorang. 

4) Klaim komprehensibilitas (Comperehensibility) akan tercapai jika kita dapat 

menjelaskan klaim itu dan mencapai kesepakatan. 

Setiap komunikasi efektif perlu mencapai klaim-klaim tersebut. Orang yang 

mampu berkomunikasi dalam arti menghasilkan klaim itu disebutnya memiliki 

“kompotensi komunitatif” masyarakat komunikatif adalah masyarakat yang 

melakukan kritik melalui argumentasi. Klaim-klaim itu oleh haberest dipandang 

sebagai rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil konsensus. 

Montgomory (1983), menyatakan faktor penting dalam komunikasi efektif 

tidak hanya fokus pada berbicara atau penyampaian pesan yang efektif, tetapi juga 

mendengarkan yang efektif. Dalam model komunikasi konvergen semua pihak yang 

terlibat akan melakukan tukar pikiran menuju pemahaman Bersama. Berbicara dan 

mendengar sama-sama penting. Inilah sisi penting belajar mendengarkan yang 

efektif. Sama halnya dalam kehidupan, saat berkomunikasi pun berbicara dan 

mendengarkan hendaknya duduk dalam posisi yang seimbang. Banyak faktor atau 

kondisi (moment) yang memungkinkan kapan seseorang berbicara dan 

mendenmgarkan secara efektif. 



Mengacu pada subtansi dasar komunikasi yang dikemukakan Berlo (1960), 

Rogers dan Shoemaker (1971), faktor-faktor yang menentukan efektifitas 

komunikasi adalah sebagai berikut: 

1) Sumber (source) yang harus diperhatikan dalam hal ini meliputi keterampilan 

berkomunikasi, sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap materi, sikap terhadap 

pelaku yang lain, pengetahuan tentang partner atau pelaku lain, media 

komunikasi, metode pendekatan, informasi dan pengetahuan semua pihak yang 

terlibat komunikasi, dan system sosial budaya. 

2) Isi pesan/informasi, yang harus diperhatikan terdiri dari kode, kelengkapan 

pesan dan pengaturan (treatment), 

3) Media atau saluran, yang harus diperhatikan yaitu kesesuaian dengan kebutuhan 

dan kepentingan semua pelaku, sesuai dengan metode yang digunakan, 

memungkinkan dikuasai oleh komunikan dan sebagainya. 

Selain komunikasi yang efektif, sering pula dalam komunikasi terjadi 

hambatan-hambatan dalam proses komunikasi. Saat berkomunikasi baik verbal 

maupun nonverbal sering tidak semua pesan dapat diterima dan dimengerti dengan 

baik. Hal ini disebabkan oleh faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan 

penerima pesan. Beberapa faktor penghambat proses komunikasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Masalah dalam mengembangkan pesan karena munculnya keragu-raguan 

tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang 

yang akan menerima dan juga kesulitan mengekspresikan ide atau gagasan. 

2. Masalah media sebagai alat dalam proses penyampaian pesan.  

3. Masalah dalam menerima pesan. 



4. Masalah dalam menafsirkan pesan yang dipengaruhi oleh perbedaan latar 

belakang, penafsiran makna, perbedaan reaksi, dan lain sebagainya.
15

 

Komunikasi dalam proses pertukaran pesan tidak selalu berjalan mulus sesuai 

harapan. Dalam konteks ini, proses komunikasi selalu dihadapkan sejumlah faktor 

yang menghambat jalannya proses komunikasi. Hambatan atau gangguan 

komunikasi bisa berupa fisik, psikis, semantic, media dan lain sebagainya. 

b. Komunikasi antar Budaya  

 Kebudayaan atau culture beras dari Bahasa latin colore yang artinya 

pemeliharaan, pengolahan tanah menjadi tanah pertanian. Sedangkan kebudayaan, 

akar katanya berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu buddayah dari budhi atau akal. 

Dengan kata lain kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
16

 

Pengertian paling tua atas kebudayaan diajukan oleh Edward Burnet Tylor 

dalam karya yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah kompleks 

dari keseluruhan penegtahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dari 

setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota 

suatu masyarakat.
17

 

Definisi lebih singkat terdapat pada pendapat Soemardjan dan Soemardi 

(1964), menurut mereka kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta 

masyarakat. Bila disimak lebih seksama, definisi Selo Soemardjan dan Soelaeman 

Soemardi lebih menekankan pada aspek hasil material dan kebudayaan. 
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Kebudayaan disimpulkan bahwa dapat mencakup semuanya yang didapat dan 

dipelajari manusia setiap harinya, baik dalam bentuk tingkah laku, kepercayaan pola 

pikir maupun seni, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan tersebut 

bersifat abstrak. 

Lebih lanjut seorang peneliti bernama Hosftede berhasil merumuskan enam 

dimensi budaya yang ia peroleh dari penelitianya di 50 negara berbeda, berikut 6 

dimensi budaya menurut Hoftede. 

1. Power Distance, berkaitan dengan bagaimana kebudayaan meyakini kekuasaan 

organisasi juga institusi di disampaikan kepada anggota budaya secara 

seimbang. 

2. Uncertanty Avioidance, berkaitan dengan derajat yang mana kebudayaan merasa 

terancam oleh situasi yang tidak pasti dan juga bagaimana suatu kebudayaan 

menghindari ancaman itu dengan menciptakan suatu solusi pemecahan masalah. 

3. Individualism-Collectivism, berkaitan dengan itegrasi dari setiap individu 

kedalam kelompok-kelompok utama. 

4. Masculinity-Veminity, berkaitan dengan derajat nilai-nilai yang melibatkan 

pembagian peran antara laki-laki dengan perempuan. 

5. Long term-Sort term orientation, berkaitan dengan fokus dan orientasi usaha 

manusia apakah orientasi jangka panjang atau orientasi jangka pendek, masa 

depan masa kini, atau masa lalu. 

6. Indulgance-Restraint, berkaitan dengan perbandingan antara kesenangan dan 

penekanan terhadap kendali kebutuhan dasar manusia untuk menikmati hidup. 

Berikut adalah teori – teori komunikasi antar budaya, diantaranya : 

1) Kebudayaan bukan sekedar konsep, ia juga mempunyai wujud sebagai berikut: 

a. Wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia. 

https://pakarkomunikasi.com/teori-komunikasi-antar-budaya


b. Wujud sebagai suatu kompleks aktivitas. 

c. Wujud sebagai benda. 

Kebudayaan merupakan perangkat antar-individu, manusia tidak akan bisa 

berbudaya jika tak ada rangkaian dengan manusia lain. Dengan demikian, 

kebudayaan juga merupakan aktivitas komunal antar manusia. Komunikasi adalah 

salah satu wujud kebudayaan, sebab, komunikasi hanya bisa terwujud setelah 

sebelumnya ada gagasan yang dikeluarkan oleh individu. 

Berikut ini tinjauan lebih konkret hubungan antara komunikasi dengan isi 

kebudayaan: 

1. Dalam mempraktekkan komunikasi manusia membutuhkan peralatan tertentu. 

Misalnya, untuk berbicara manusia membutuhkan bibir dan hal-hal yang 

berkaitan dengan bunyi ujarannya. 

2. Komunikasi menghasilkan mata pencaharian hidup manusia. Misalnya, 

komunikasi yang dilakukan lewat televisi mampu memberi penghasilan pada 

pekerja televisi tersebut. 

3. Sistem kemasyarakatan menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi. 

Misalnya, sistem hukum Indonesia yang mengatur komunikasi. 

4. Komunikasi akan menggunakan bentuknya secara lebih baik manakala 

menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian pesan kepada orang lain. 

5. Sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan merupakan subtansi yang tak lepas 

dari komunikasi sebab komunikasi tidak akan berlangsung menarik tanpa ada 

dukungan ilmu pengetahuan.
18
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Komunikasi sebagai proses budaya tak bisa dipungkiri menjadi objektivasi. 

Proses ini meliputi peran dan pengaruh komunikasi dalam proses budaya. 

Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan yang sangat erat dan berperan 

penting dalam kelangsungan hidup manusia. Orang berkomunikasi sesuai dengan 

budaya yang dimiliki. Kapan, dengan siapa, berapa banyak hal yang 

dikomunikasikan sangat bergantung pada budaya dari orang-orang yang berinteraksi. 

Adanya perbedaan dan pengaruh budayalah orang-orang yang berinteraksi melalui 

komunikasi. Komunikasi terletak pada proses yakni suatu aktivitas yang “melayani” 

hubungan pengiriman dan penerima pesan melampaui ruang dan waktu. Manusia 

tidak bisa dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak berkomunikasi dengan cara 

atau melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan maksud serta emosi yang 

dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain.
19

 

Hubungan timbal balik antara budaya dan komunikasi seperti simbiosis yang 

saling mempengaruhi. Seperti budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya 

komunikasi mempengaruhi budaya. 

Budaya dapat mempengaruhi proses dimana seseorang mempersepsi suatu 

realitas. Semua komunitas dalam semua tempat selalu memanifestasikan atau 

mewujudnyatakan apa yang menjadi pandangan mereka terhadap realitas melalui 

budaya. Sebaliknya pula, komunikasi membantu dalam mengkreasikan realitas 

budaya dari suatu komunitas.
20

 

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul pada proses 

interaksi antar individu. Julia T.Wood mendefinisikan budaya adalah salah satu 
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sistem terpenting tempat munculnya komunikasi. Ketika kita lahir kondisi saat itu 

belum mengetahui bagaimana, kapan, dan kepada siapa kita berbicara, sama seperti 

kita tidak terlahir dengan sikap mengenai ras, agama, orientasi seksual, dan aspek 

identitas lain yang berbeda. 

Kesimpulannya bahwa definisi komunikasi budaya adalah suatu proses 

komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah 

pemahaman yang sama melalui lambang atau tingkah laku dari aktifitas manusia 

yang berbeda kebudayaan. Komunikasi budaya mengacu pada aktifitas komunikasi 

antara orang-orang dari budaya yang sama atau budaya yang berbeda yang memiliki 

kepercayaan, nilai atau cara berperilaku kultural. 

Pada dasarnya komunikasi budaya merupakan komunikasi yang biasa, yang 

membedakannya adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 

Berbeda dalam hal latar belakangnya. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi 

dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-

perbedaannya, membuktikan budaya itu dipelajari. 

Perbedaan budaya dalam interaksi komunikasi budaya sangat mudah terjadi. 

Penyesuaian dan mempelajari budaya yang berbeda akan menciptakan keharmonisan 

dalam proses komunikasi budaya. Seperti yang diungkapkan oleh Stewart 

komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antar orang-orang yang berbeda 

kebudayaan. Misalnya antara bangsa, etnik, ras dan kelas sosial. Komunikasi yang 

terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukan adanya perbedaan budaya seperti 

bahasa, nilai-nilai, adat, dan kebiasaan. 

Martin dan Nakayama mengulas bagaimana komunikasi mempengaruhi 

budaya. Dijelaskan, bahwa budaya tidak akan bisa terbentuk tanpa komunikasi.  



Pola-pola komunikasi yang tentunya sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai 

budaya akan menggambarkan identitas budaya seseorang.
21

 

Pentingnya komunikasi dan budaya terungkap dari pemaparan Tracy berikut 

Berkomunikasi dengan lainnya mungkin menjadi kunci bagi kelangsungan hidup 

manusia, identitas dan atribut lainnya yang berakar pada budaya. Intinya, untuk 

masalah komunikasi anatar budaya adalah konsep apa yang membentuk budaya.
22

 

Philepsen dalam Gudykunst menyatakan fungsi komunikasi dalam budaya 

adalah menjaga keseimbangan yang sehat antara kekuatan individualism dan 

masyarakat untuk memberikan rasa identitas bersama yang tetap mempertahankan 

martabat individu, kebebasan, dan kreativitas. Maka, kebudayaan perlu 

disosialisasikan melalui proses komunikasi dan komunikasi berpijak pada 

pengalaman (budaya) orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. 

Dengan memperhatikan pembahasn diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. 

Milton J. Bennet mengatakan alam semesta ini dikontrol oleh hukum yang 

sama. Ternyata hal ini tidak benar bila dilihat dari dunia budaya yang diciptakan 

manusia, yang masing-masing bertindak sesui dengan dinamika internalnya sendiri. 

Prinsip sendiri dan hukum tertulis- tidak tertulis sendiri. Bahkan ada waktu dan ruang 

yang unik untuk masing-masing budaya. Kerena semua berbagai akar dasar yang 

sama. Komunikasi menggap Bahasa sebagai saluran utama komunikasi. Ada 

kesepakatan umum diantara para ahli semiotika bahwa 80-90% informasi yang 
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diterima tidak hanya berupa komunikasi nonverbal, tetapi kadang terjadi diluar 

kesadaran.
23

 

Karakteristik yang khas terlahir karena adanya perilaku komunikasi yang 

terbangun dan terpola sedemikian rupa. Karakteristik yang khas ini akan membentuk 

suatu kebiasaan/budaya komunikasi bagi suatu komunitas budaya tertentu. Jelasnya 

bahwa aktifitas komunikasi seseorang dari komunitas budaya tertentu dapat 

mempresentasikan kepercayaan, nilai, sikap, dan bahkan pandangan dunia dari 

budayanya itu. 

Adapun hambatan komunikasi budaya bentuknya seperti gunung es dalam 

lautan. Hambatan komuniasi budaya terbagi menjadi dua yaitu diatas air (above 

waterline) dan hambatan dibawah air (below waterline). Hambatan komunikasi 

budaya yang ada di bawah air adalah faktor yang membentuk perilaku atau sikap 

seseorang. Hambatan semacam ini cukup sulit dilihat dan diperhatikan, jenis 

hambatan ini ini adalah prespsi (presepsion), norma (norms), stereotipe (stereotypes), 

aturan (rules), jaringan (networks), dan nilai (values). 

Menurut Gudykunst ada Sembilan jenis hambatan komunikasi budaya yang 

berada diatas air (above waterline). Hambatan komunikasi semacam ini lebih mudah 

dilihat karena banyak yang berbentuk fisik, yaitu: 

1) Fisik (physical), hambatan komunikasi semacam ini berasal dari waktu, 

lingkungan, kebutuhan diri, dan juga media fisik. 

2) Budaya (cultural), hambatan ini berasal dari etnik, agama, dan perbedaan sosial 

diantara budaya satu dengan yang lain. 
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3) Presepsi (perceptual), jenis hambatan ini muncul karena setiap orang memiliki 

presepsi berbeda-beda mengenai suatu hal, sehingga untuk mengartikan hal 

tersebut setiap budaya punya pemikiran berbeda-beda. 

4) Motivasi (motivational), hambatan semacam ini berkaitan dengan motivasi 

pendengar. Maksudnya apa si pendengar ingin menerima pesan, sedang malas, 

atau tidak punya motivasi sehingga dapat menjadi hambatan. 

5) Pengalaman (experiental), hambatan experiental terjadi karena setiap individu 

tidak memiliki pengalam hidup yang sama sehingga setiap individu punya 

presepsi dan konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. 

6) Emosi (emosinoal), hal ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi 

pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, hambatan komunikasi yang 

terjadi akan semakin besar dan sulit dilalui. 

7) Bahasa (linguistic), hambatan komunikasi itu terjadi bila pengirim pesan 

(sender) dan penerima pesan (receiver) menggunakan bahasa yang berbeda atau 

menggunakan kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. 

8) Nonverbal, hambatan yang tidak berbentuk kata-kata tetapi dapat menjadi 

masalah komunikasi. 

Pada dasrnya setiap proses komunikasi berpusat pada kebudayaan. Bahkan 

adagium bahasa adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi. Jelas, 

keduanya tidak dapat dipisahkan, komunikasi budaya merupakan pertukaran pesan 

antara komunikator dengan komunikan yang berasal dari latar belakang budaya yang 

berbeda. 

 

 



Adapula beberapa teori komunikasi budaya yang dikembangkan para ahli 

yaitu: 

1) Anxienty/uncertainty Managemen theory (AUM) teori ini dikembangkan 

William B. Gudykunst pertama kali pada 1985. Perhatian awal teori ini tertuju 

pada proses komunikasi efektif dalam kelompok. Secara resmi teori ini 

diperkenalkan dengan lebel AUM pada 1993. Teori ini berusaha menjelaskan 

proses penyesuaian diri seseorang dalam kontek komunikasi antar budaya. 

Gudykunst meyakini bahwa kecemasan dan ketidakpastian adalah dasar 

penyebab kegagalan komunikasi pada situasi antar kelompok. Ada dua penyebab 

misinterpetasi yang berhubungan erat. Ia melihat sebagai perbedaan pada 

ketidakpastian bersifat kognitif dan kecemasan yang bersifat afeksi suatu emosi. 

Konsep dasar teori AUM ini adalah: 

a. Konsep diri, meningkatnya harga diri ketika berinteraksi dengan orang asing 

akan mengasilkan peningkatan kemampuan mengolah kecemasan.  

b. Motivasi, untuk berinteraksi dengan orang asing. Meningkatnya kebutuhan 

diri untuk masuk kedalam kelompok ketika berinteraksi dengan orang asing 

akan meningkatkan kecemasan. 

c. Reaksi, meningkatnya kemampuan seseorang memproses informasi yang 

kompleks tentang orang asing akan meningkatkan kemampuan memprediksi 

secara tepat orang asing. Meningkatnytnya batas toleransi ketika berinteraksi 

dengan orang asing meningkatkan kemampuan menelola kecemasan dan 

kemampuan memprediksi perilaku mereka secara akurat.  

d. Proses situasional meningkatnya situasi informasi ketika seseorang sedang 

berkomunikasi dengan orang asing akan menghasilkan penurunan kecemasan 

dan meningkatkan rasa percaya diri terhadap perilaku mereka. 



e. Koneksi dengan orang asing. Meningkatnya rasa ketertarikan pada orang 

asing akan menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri dalam 

memperkirakan perilaku mereka. 

Teori AUM terbentuk berdasarkan dua teori sebelumnya yaitu teori tentang 

pengurangan ketidak pastian dari Charles Berger dan teori identitas sosial dari Henri 

Tajfel. Asumsi dari teori ini membahas pengalaman kecemasan (anxiety) dan 

ketidakpastian (uncertainty) seseorang yang muncul saat menghadapi orang asing 

atau betemu orang yang berbeda budaya dengannya. 

Gudykunst menyebutkan bahwa ketidakpastian ada dilevel kognitive 

seseorang. Sedangkan kecemasan berada dilevel efektif. Teori ini berusaha 

menjelaskan proses orang yang asing dengan budaya disekitarnya dapat 

berkomunikasi secara efektif melalui manajemen mindful. Mindful sebagai 

kemampuan seseorang baik sebagai bagian dari kelompok maupun orang asing untuk 

mengurangi kecemasan dan ketidakpastian sampai tahap optimasi sehingga akhirnya 

mampu mencapai komunikasi efektif. 

Secara sederhana hal utama teori ini digambarkan pada bagan berikut. Bagan 

ini menunjukkan faktor tertentu individu menciptakan suasana kecemasan dan 

ketidakpastian. Seseorang secara optimal mampu mengatur kedua situasi ini akan 

menciptakan kompetensi komunikasi sehingga interaksi komunikasinya efektif. 

Bagan.1.2 
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Berdasarkan Bagan ini. Teori AUM melihat bahwa kecemasan dan 

ketidakpastian akan muncul dalam situasi interaksi seseorang yang berbeda beda 

mencoba menguranginya dengan cara berbeda. 

2) Teori Analisis Kebudayaan Implisit  

Teori ini adalah hasil penelitian yang dikembangkan Frake dan Halliday. 

Kebudayaan implisit diartikan sebagai kebudayaan immaterial yaitu kebudayaan 

yang bentuknya tidak tampak sebagai immaterial, yaitu kebudayaan yang bentuknya 

tidak tampak sebagai suatu benda namun dia tersirat dalam nilai dan norma budaya 

suatu masyarakat. Misalnya bahasa, setiap manusia telah menjadikan bahasa 

sehingga kebudayaan implisit untuk mengungkapkan skema kognitifnya. Skema 

kognitif adalah skema pikiran, gagasan, pandangan, dan pengalaman manusia 

tentang dunia. 

Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi guna mempertahankan 

hubungan antarpribadi maupun antarpribadi dengan institusi dalam masyarakat. 

Dalam bahasa itu simbol verbal dengan aturan tertentu diorganisasikan menjadi 

“kode sosio-linguistik”. Kode sosiolingustik nanti akan menjadi karakter utama suatu 

masyarakat dengan budaya lisan, sehingga menjadi bagian kebudayaan. Sehingga 

logislah jika kode itu juga dipengaruhi kebudayaan yang pada akhirnya mnjelma 

menjadi Bahasa verbal. 

Para ahli sosiolinguistiklah yang mulanya tertarik menelaah komunikasi antar 

budaya dengan pendekatamn bahasa. Frake misalnya, pernah meneliti hubungan 

kebudayaan dengan cara anggota kebudayaan itu membentuk kata-kata. Dia 

menyimpulkan setiap anggota kebudayaan itu membentuk kata-kata. Dia 

menyimpulkan setiap kata pasti mewakili konsep tertentu dan konsep merupakan 

skema kognitif individu. Menurutnya struktur skema kognitif individu berasal dari 



dan dipengaruhi latar belakang kebudayaan tertentu yaitu kebudayaan implisitnya. 

Hal ini tercermin dalam komunikasi lewat bahasa. 

3) Teori analisis interaksi antar budaya.  

Dibawah payung teori analisis interaksi antar budaya ada beberapa 

pendekatan teori yang sering digunakan, yaitu salah satunya ialah: Pendekatan 

managemen kordinasi makna, teori ini mengkhususkan diri pada “metafora pesan”, 

diperkenalkan oleh pearce dan cornen, pendekatan ini menunjukkan beberapa 

argumentasi sebagai berikut: hubungan antara pola komunikasi akan dinilai 

berkualitas tinggi kalau hubungan itu dilakukan pada konteks hubungan antarpribadi 

yang dilandasi oleh konsep diri (self concept) atau konsep kebudayaan sendiri (self 

culture), asumsinya semua tindakan menghasilkan konteks dan konteks 

menghasilkan tindakan. Ada lima tingkat konteks dalam pendekatan managemen 

kordinasi makna: 

a) Konteks perilaku verbal dan nonverbal. Asumsi misalnya ialah pertukaran 

pesan dari para perilaku komunikasi antar pribadi selalu memilih konteks 

yang sesuai dengan penerapan pesan verbal dan nonverbal. 

b) Konteks aktivitas komunikasi verbal. Konteks ini selalu dikaitkan dengan 

tingkat pemahaman bersama atas makna. 

c) Konteks episedo. Konteks ini selalu menggabarkan situasi yang 

memudahkan penampilan dan pengembangan pola perilaku timbal balik 

yang secara teratur diterima. 

d) Konteks relationship konteks yang menggambarkan situasi bentuk sosial 

antara dua orang atau lebih. 

e) Konteks lift scripting, konteks yang mementingkan penghayatan atas 

“konsep diri” dalam berbagai tindakan relasi antarpribadi. 



f) Konteks pola-pola budaya, konteks yang memberi kemungkinan individu 

untuk mengetahui, memilih tindakan, dan makna relasi antarpribadi yang 

diterima oleh masyarakat secara kolektif.
24

 

Setiap prosesnya, komunikasi budaya mengandung isi dan relasi, relasi antar 

pribadi, atau kelompok sangat mempengaruhi proses nantinya pesan itu 

diinterpretasikan. Meski isi dan maknanya sama, relasi menjadi pengaruh terhadap 

penginterpretasian pesan yang disampaiakan kepada lawan bicara. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. 

Sebagai suatu unsur dinamik, bahasa senantiasa dianalisis dan dikaji dengan 

menggunakan berbagai pendekatan, diantaranya adalah pendekatan makna dan 

simbol. 

Konsep makna telah menarik perhatian, khususnya bagi disiplin ilmu 

komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi dan linguistic. banyak bentuk upaya 

untuk memahami makna yang merupakan salah satu masalah filsafat yang tertua 

dalam umur manusia. Maka dari itu terdapat beberapa ahli komunikasi sering 

menggunakan kata makna setiap merumuskan definisi komunikasi. Stewart L Tubss 

dan Sylvia Moss mengatakan “komunikasi adalah proses pembentukan makna 

diantara dua orang atau lebih.” Sedangkan menurut Judy C. Pearson dan paul E. 

Nelson mengatakan komunikasi adalah proses memahami berbagai makna.
25

 

Makna adalah istilah yang memiliki banyak arti. Terkadang kita menganggap 

bahwa makna dikandung dalam setiap proses komunikasi. Sebenarnya itu merupakan 

sebuah kekeliruan bila kita menganggap bahwa proses komunikasi itu memiliki 

makna. Tetapi kitalah yang memberi kandungan makna pada proses komunikasi. 
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Makna yang diberikan pada proses komunikasi yang sama bisa berbeda-beda, 

tergantung pada konteks ruang dan waktu. Kita dapat menggunakan kata-kata untuk 

menyampaikan makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak 

secara sempurna dan lengkap menggambarkan makna yang kita maksudkan. 

Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan yang kita sampaikan akan 

sangat berbeda dengan makna yang ingin kita komunikasikan. 

Menurut Brodbeck menyatakan bahwa sebenarnya ada tiga pengertian 

tentang konsep makna yang berbeda-beda yaitu: 

1. Makna menurut tipologi Breadbeck adalah makna Refrensial yakni makna suatu 

istilah adalah objek, pikiran, ide atau konsep yang ditunjukan oleh istilah itu. 

2. Tipe makna kedua dari Broadbeck adalah arti istilah itu. Dengan kata lain 

lambang atau istilah itu berarti sejauh ia berhubungan secara “sah” dengan 

istilah lain atau konsep yang lain. Brodback juga menjelaskan suatu istilah 

tentang apa saja memiliki arti refrensial dalam pengertian yang pertama, tetapi 

tidak mempunyai arti (tipe makna yang kedua) 

3. Tipe makna yang ketiga mencangkup makna yang dimksud (international) dalam 

arti bahwa arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa yang 

dimaksudkan pemakai arti lambang itu.
26

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang makna yang merupakan 

kandungan dalam pesan dari komunikasi verbal ataupun non verbal. Dapat dikatakan 

anatara komunikasi dan makna memiliki keterkaitan yang khusus. Makna sebagai 

konsep komunikasi, mencakup lebih dari pada sekedar penafsiran dan pemahaman 

seorang individu saja. Makna selalu mencakup banyak pemahaman, aspek-aspek 

pemahaman yang secara bersama dimiliki para komunikator. 
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Shands mengatakan bahwa makna melahirkan consensus (kesepakatan), 

makna lahir dalam proses sosial yang memungkinkan consensus itu berkembang. 

Proses sosial itu dalam arti teori komunikasi shands adalah komunikasi itu sendiri. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa makna dalam komunikasi merupakan satu 

kesatuan konsep yang berkembang dalam lingkup sosial, makna merupakan kandung 

maksud arti dari segala jenis penandaan apapun, dia adalah produk dari budaya. Jika 

dihubungkan dalam konteks kajian komunikasi, makna adalah hasil dari komunikasi 

dan untuk itu dia adalah objek kajian, bukan sebagai yang sudah ada atau terbukti 

dalam ketentuan yang ada sebelum dianalisis. 

Ada beberapa pandangan yang menjelaskan tentng teori atau konsep makna. 

Model proses makna Wendell Johnson menwarkan sejumlah implikasi bagi 

komunikasi anatara manusia: 

1) Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak berada pada kata-kata melainkan 

pada diri manusia. Kita menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang 

ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna dan 

lengkap menggambarkan makna yang kita maksudkan. Demikian pula, makna 

yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda dengan 

makna yang ingin kita komunikasikan. Komunikasi adalah proses yang kita 

gunakan untuk memproduksi, dibenak pendengar, apa yang ada dibenak kita. 

Reproduksi ini hanyalah sebuah proses persial dan selalu bisa salah. 

2) Makna berubah, kata-kata telatis statis (dalam keadaan diam). Banyak kata-kata 

yang kita gunakan terus berubah dari waktu-kewaktu, dan ini khususnya terjadi 

pada dimensi emosional dari makna. 



3) Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi mengacu pada 

dunia nayata. Komunikasi hanya akan masuk akal bila mana ia mempunyai 

ikatan dengan dunia atau lingkungan eksternal. 

4) Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. Berkaitan erat dengan 

gagasan bahwa makna membutuhkan acuan adalah masalah komunikasi yang 

timbul akibat penyingkatan yang berlebihan tanpa mengaitkanya dengan acuan 

yang kongkret dan dapat diamati. 

5) Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat tertentu, jumlah kata dalam 

suatu bahasa terbatas, tetapi makna tidak terbatas., karena itu kebanyakan kata 

mempunyai banyak makna. Ini dapat menjadi masalah bila sebuah kata diartikan 

secara berbeda oleh dua orang yang sedang berkomunikasi. Bila ada keraguan 

sebaiknya anda bertanya dan jangan mengambil asumsi. 

6) Makna dikomunikasikan sebagian. Makna kita peroleh dari suatu kejadian yang 

besifat multi aspek dan sangat kompleks. Tetapi hanya sebagian saja dari 

makna-makna ini yang benar-benar dapat dijelaskan. Karenanya pemahaman 

secara sempurna (pertukaran makan) barangkali merupakan tujuan ideal yang 

ingin kita capai tetapi tidak pernah tercapai.
27

  

Olehnya itu sebagai makhluk sosial, manusia akan senangtiasa memiliki 

perbedaan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama menyangkut makna pesan 

yang hendak dipertukarkan melalui simbo-simbol komunikasi. Hal ini menyebabkan 

tidak semua komunikasi dibangun memperoleh hasil yang sama efektif. Dalam 

banyak contoh, kita gagal membangun komunikasi dengan baik, sesuai harapan dan 

maksud yang diinginkan. Bahkan tidak jarang terjebak dalam perangkap perbedaan 

simbol/lambang komunikasi saja., subtansi yang hendak dipertukarkan justru 
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terlupakan. Subtansi inilah sebenarnya disebut dengan makna (meaning), yakni suatu 

pesan yang diperoleh dari proses interaksi. Dan itulah sesungguhnya yang dicari 

sebagai makna dalam komunikasi. 

Kemudian Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan Susanne 

K. Langer, adalah kebutuhan simbolis atau penggunaan lambang. Ernest Cassirer 

mengatakan bahwa keunggulan manusia atau makhluk lainnya adalah keistimewaan 

mereka sebagai animal symbolicum. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang 

digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok 

orang. 

Simbol meliputi kata nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati 

bersama. Simbol adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan 

objek dapat direpresantikan oleh ikon dan indeks, namun ikon dan indeks tidak 

memerlukan kesepakatan. Ikon adalah suatu benda fisik (dua atau tiga dimensi) yang 

menyerupai sesuatu yang direpresentasikan. Representasi ini ditandai dengan 

kemiripan, misalnya patung soekarno adalah ikon soekarno.  

Berbeda dengan lambang dan indeks. Indeks adalah tanda yang secara 

alamiah merepresentasikan objek lain. Istilah lain yang sering digunakan untuk 

indeks adalah sinyal (signal), dalam bahasa sehari-hari disebut juga gejalah 

(symptom), indeks muncul berdasarkan hubungan antara sebab akibat yang punya 

kedekatan eksistensi. Misalnya awan gelap adalah indeks akan turun hujan, 

sedangkan asap merupakan indeks api. Namun bila asap itu disepakati sebagai tanda 

bagi suatu masyarakat untuk berkumpul, seperti dalam kasus suku primitive, asap 

menjadi lambang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. 

1) Lambang bersifat sebarang, manasuka, dan sewenang-weanang. 

2) Lambang mempunyai banayak makna. 



3) Lambang itu bervariasi.
28

 

Simbol merupakan hasil pertemuan tertinggi dalam kehidupan manusia. Di 

dalam buku yang berjudul An Essay On man (1994), Cassier mengatakan bahwa 

manusia memiliki suatu ciri khas yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya 

yaitu sistem reseptor dan sistem efektor. Manusia mampu mengkolaborasi system 

simbol kedalam system reseptor (yang mengenali rangsangan tertentu yang berasal 

dari luar dan dalam tubuh) dan system efektor (menghasilkan tanggapan terhadap 

rangsangan, seperti bau, rasa, sentuhan, cahaya suhu dan lainnya). Manusia mampu 

mengkolaborasikan sistem simbol kedalam sistem reseptor dan sistem efektor. 

Simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya. 

Berdasarkan kesepakatan sekolompok orang. Simbol meliputi kata-kata (pesan 

verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati. 

Simbol (lambang) adalah hadir dimana-mana dan tidak henti-hentinya 

menerpa kita. Namun, alam tidak memberikan penjelasan kepada kita mengapa 

kemudian menggunakan simbol-simbol (lambang) tertentu untuk merujuk kepada 

hal-hal tertentu. Baik yang konkret ataupun yang abstrak. Kita tidak punya alasan 

mengapa kita menyebut hewan yang mengeong itu kucing, bukan tapir atau kuda nil. 

Penyebutan itu semata-mata berdasarkan kesepakatan. Jika simbol diartikan secara 

tepat simbol merupakan dasar dari bahasa, pemikiran, dan kebanyakan perilaku 

nonverbal. Simbol bersifat abstrak. Memungkinkan kita mengagkat pengalaman dari 

diri kita sendiri. Oleh karena simbol membiarkan kita mewakili ide-ide dan perasaan, 

kita dapat berbagi pengalaman dengan orang lain bahkan jika mereka belum pernah 

merasakan pengalam tersebut. Olehnya itu simbol dalam kontek komunikasi budaya 
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sangatlah penting untuk diketahui, Geertz mengatakan bahwa kebudayaan adalah 

sebuah pola dari makna-makan yang tertuang dalam simbol dalam simbol-simbol 

yang diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan adalah sebuah sistem dari konsep-

konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bemntuk-bentuk simbolik melalui 

mana manusia berkomunikasi, mengekalkan dan memerkembangkan pengetahuan 

tentang kebudayaan dan bersikap terhadap kehidupan ini.
29

 Dengan kata lain, sebagai 

makhluk berbudaya, manusia berkomunikasi dengan mengirimkan dan memaknai 

simbol. Hal ini dilihat melalui terjadinya interaksi sosial. Kemudian, melalui 

pemaknaan tersebut, manusia berusaha mengetahui, berbagi tentang realitas yang 

mereka temui dan mengambil peran dalam kebudayaan. 

Simbol yang ada memiliki peran penting dalam terjadinya komunikasi. 

Dimana simbol tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang sangat bermanfaat 

dalam kegiatan komunikasi. Pada dasarnya simbol dapat dimaknai, baik dalam 

bentuk ahasa nonverbal maupun ahasa verbal melalui interaksi simbol dalam 

kegiatan komunikasi. Ketika seseorang komunikator memberikan suatu pesan 

ataupun isyarat (stimuli), baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal, komunikasi 

akan berusaha memaknai rangsangan atau stimuli tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 

komunikasi tidak hanya dilihat sebagai proses sederhana dari interaksi antar simbol. 

Namun, komunikasi dapat dilihat lebih jauh sebagai proses interaksi makna 

yang terkandung dalam penggunaan simbol. Dengan demikian, proses komunikasi 

juga menjadi media untuk mengenalkan sesuatu kepada pihak lain ataupun 

menyampaikan suatu pesan dengan penggunaan lambang atau simbol. 

Pada dasarnya simbol dapat dimaknai baik dalam bentuk bahasa verbal dan 

bentuk nonverbal pada pemaknaanya dan wujud rill dari interaksi simbol ini terjadi 
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dalam kegiatan komunikasi. Misalnya ketika seseorang komunikator memberikan 

suatu isyarat (pesan), baik verbal maupun nonverbal, komunikasi berusaha 

memaknai kandungan isyarat tersebut. 

Berawal dari sinilah terjadi sebuah proses komunikasi yang terjadi saat itu. 

Karena itu komunikasi sebenrnya tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses sederhana 

untuk berinteraksi antar simbol melainkan lebih jauh lagi, komunikasi merupakan 

proses interaksi makna yang terkandung dalam simbol-simbol yang digunakan. 

Jika diamati apa yang diungkapkan oleh Geertz tersebut dapat diambil sebuah 

pemahaman bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang berbudaya 

yang melakukan aktifitas komunikasi dengan mengirim dan menerima serta 

memaknai simbol melalui jalinan interaksi sosial yang terjadi. Dapat dikatakan 

simbol merupakan petunjuk dalam memperluas wawasan para masyarakat 

berbudaya. Dalam proses komunikasi adalah proses dimana manusia melakukan 

pemaknaan terhadap simbol-simbol tersebut. Dari proses pemaknaan inilah 

kemudian manusia mencari tahu dan berbagi mengenai realiatas. Melalui pemaknaan 

ini pula manusia mengambil peran dan ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. 

Dengan memanfaatkan simbol (lambang) dalam proses komunikasi dapat menjadi 

sarana dalam memperkenalkan sesuatu kepada pihak lain untuk menyampaikan suatu 

pesan. Adapun tentang penggunaan bahasa dan juga lambang menyangkut tentang 

simbol verbal dapat diperlihatkan melalui kebendaan, warna, gambar, dan hal 

penunjang lainnya. 

Kebudayaan terdiri dari pola-pola yang nyata tersembunyi, dari dan untuk 

perilaku yang diperoleh dan dipindahkan dengan simbol-simbol, yang menjadi hasil-

hasil yang tegas dari kelompok-kelompok manusia. Cassirer menyatakan manusia 

sebagai “animal simbolicum” atau makhluk simbolik yang (suka) bersimbol. 



Manusia tidak pernah melihat, menemukan dan mengenal rang secara langsung, 

tetapi melalui berbagai simbol. Kenyataan bukan sekedar fakta, melainkan 

mempunyai makna bersifat kejiwaan, didalam simbol terkandung unsur pembebasan 

atau perluasan penandingan.  

Kebutuhan pokok pada manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yaitu 

simbolisasi. Simbolisasi adalah pangkal titik tolak semua penagkapan manusia dan 

lebih umum dari pemikiran, penggambaran ataupun tindakan. Manusia berindak 

disebabkan oleh simbol-simbol yang berbagai jenis. 
30

 

Anton Bakker menyebutkan tindakan manusia dibedakan dalam beberapa 

tingkatan dalam penghayatan, yaitu: 

1) Tindakan praktis yakni tidak terjadi hal-hal yang disembunyikan dibalik apa 

yang ada, merupakan komunikasi antara dua orang yang berisi pemberitahuan, 

penunjukan atau pengenalan sesuatu. Tindakan praktis semacam itu tidak 

terdapat komunikasi mandalam, tetapi terbatas dan berlangsung sehari-hari tanpa 

proses yang berlanjut.  

2) Tindakan pragmatis berkedudukan setingkat lebih tinggi dari tindakan praktis, 

komunikasi lebih berlanjut kearah yang lebih luas namun masih terbatas.  

3) Tindakan efektif komunikai bersifat langsung dan total, tetapi berjangka waktu 

terbatas. Walaupun berjagka pendek, ia memperoleh hasil atau secara efektif 

berlangsung tanpa syarat.  

4) Tindakan simbolis sifat komunikasi berjagka lama. Walaupun tindakan itu 

sendiri hanya terjadi pada saat yang terbatas, ia mampu menyatukan kepribadian 
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yang disimbolkan menurut dua aspek yaitu bersikap dasariah dan berjangka 

Panjang.
31

 

Menurut Kant, untuk menampilakan pengertian akal manusia harus ada 

perantara, yaitu skema atau simbol. Skema mengandung gambaran pengertian secara 

langsung, secara demontratif simbol mengandung gambaran secara tidak langsung, 

melainkan dengan menggunakan anbalogi, simbol selalu dipakai dalam kehidupan 

manusia, maka perlu interpretasi. 

Sebagai makhluk berbudaya manusia harus terus menggali dan 

mengembangkan semua bakat yang ada padanya. Bahkan menciptakan 

kemungkinan-kemungkinan baru dalam kehidupannya, yang berupa atau terdiri dari 

gagasan-gagasan, simbol-simbol, nilai-nilai sebagai hasil karya dan perilaku 

manusia. Karena itulah dapat dikatakan bahwa antara komunikasi, kebudayaan 

manusia dan simbol-simbol memiliki hubungan yang erat sehingga manusia dapat 

dikatakan sebagai makhluk bersimbol, jadi kebudayaan adalah dunia yang penuh 

dengan simbol, manusia berpikir, berkomunikasi, berperasaan dan bersikap dengan 

ungkapan simbolis. 

B. Tradisi Upacara Ritual  

Indonesia memang memiliki segudang budaya yang patut dibanggakan. 

Khususnya di Daerah Sulawesi Selatan yang beragam tradisinya, Salah satunya 

tradisi saat memasuki masa panen yang dilakukan di beberapa daerah. 

Bentuk penyelenggarannya pun bermacam-macam, ada yang melakukan 

arak-arakan keliling kota, hingga acara penyembelihan hewan. 

Tradisi Menurut Para ahli : 

1. Soerjono Soekamto (1990) 
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Pengertian tradisi menurut Soerjono Soekamto adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang-ulang). 

 

2. WJS Poerwadaminto (1976) 

Pengertian tradisi menurut WJS Poerwadaminto adalah segala sesuatu yang 

menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, 

seperti adat, budaya, kebiasaan dan juga kepercayaan. 

3. Van Reusen (1992) 

Pengertian tradisi menurut Van Reusen adalah warisan atau norma adat 

istiada, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan suatu yang tidak bisa 

dirubah. Tradisi justru perpaduan dengan beragam perbuatan manusia dan diangkat 

dalam keseluruhannya. 

Sedangkan Ritual Menurut para Ahli ialah: 

1. Victor Turner (1966) mengatakan ritual merupakan kewajiban yang harus dilalui 

seseorang dengan melakukan serangkaian kegiatan, yang menunjukkan suatu 

proses dengan tata karakter tertentu untuk masuk kedalam kondisi atau 

kehidupan yang belum pernah dialaminya pada saat itu seseorang atau 

sekolompok wajib menjalani ritual. Mereka diatur oleh aturan -aturan, tradisi, 

kaidah-kaidah dan upacara yang berlaku selama peristiwa itu berlangsung. 

2. UU Hamdy (2009) mengatakan upacara ritual adalah menyegerakan kembali 

nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 

3. Koentjaningra (2002:204) upacara ritual adalah wujudnya sebagai system 

keyakinan, dan gagasan tentang Tuhan, Dewa-Dewa, Roh-roh halus, Neraka 

Surga dan Sebagainya, tetapi mempunyai wujud yang berupa upacara-upacara, 

baik yang bersifat musiman maupun yang kadangkala. 



4. O‟dea Rostianty (1994:1) menyatakan bahwa ritual merupakn suatu bentuk 

upacara yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama dengan 

ditandai oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur dalam arti 

merupakan pengalaman suci. Ritual dilakukan sebagai bentuk penghormatan 

terhadap leluhur dan permohonan kesalamatan kepada Tuhan yang mereka 

yakini. Sehingga setiap ritual dilakukan secara sacral karena merupakan kegiatan 

suci. 

5. Koderi (1991:109) upacara ritual adalah upacara yang berkaitan dengan 

kepercayaan terhadap kekuatan benda alam, roh halus atau kekuatan ghaib 

biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, sisa-sisa kepercayaan semacam 

itu juga menyertai dalam kegiatan menuai padi, mendirikan rumah dan 

memelihara benda-benda yang dianggap keramat. Setiap ritual memiliki fungsi 

yang berbeda-beda tapi tujuannya sama yaitu memeohan perlindungan kepada 

Tuhan dan juga sebagai wujud syukur atas rezeki yang diberikan. 

Upacara ritual merupakan kegiatan sosial yang melibatkan para warga dalam 

mencapai tujuan keselamatan bersama. Upacra ritual ini bagian yang integral dari 

kebudayaan masyarakat. Hal ini terwujud karena fungsi upacara tradisional bagi 

kebudayaan masyarakat.
32

 Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu 

perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai 

dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-

tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang 

menjalankan upacara.
33

 Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan 

pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan 

                                                           
32

 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka cipta, 1990), h. 204-206 
33

 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), h.56 



tertentu, ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula. Ritual atau ritus 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari 

suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak balak dan upacara karena perubahan atau 

siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian.
34

 Maka 

dapat disimpulkan bahwa ritual merupakan serangkaian perbuatan keramat yang 

dilakukan oleh umat beragama dengan menggunakan alat-alat tertentu, tempat, dan 

cara-cara tertentu pula. Namun ritual mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk 

berdoa untuk mendapatkan suatu berkah. Ritual-ritual yang sering kita temui dan 

alami dalam kehidupan sehari hari adalah ritual siklus kehidupan. Seperti 

pernikahan, kematian upacara panen dan lainnya, yang mana ritual-ritual tersebut 

tidak bisa dilepas dari suatu masyarakat beragama yang meyakininya. 

Kemudian dalam arti sempit tradisi atau budaya adalah kumpulan benda 

material dan gagasan yang diberi makna khusus berasal dari masa lalu. Tradisi pun 

mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen 

tertentu. dari warisan masa lalu sebagi tradisi. Tradisi berubah ketika orang 

memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan 

fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin 

lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi 

mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir dari 

dua cara: Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara 

spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, 

individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan, 

kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat 
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banyak. Sikap-sikap tersebut berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, 

penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta manafsir ulang keyakinan 

lama. Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan.  Sesuatu yang diagap 

tradis dipilih dan dijadikan perhatian umum untuk atau dipaksakan oleh individu 

yang berpengaruh atau berkuasa. Jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan 

kadarnya. Perbedaan terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang sudah ada di masa lalu. 

Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu 

menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini 

dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan mereka. Seperti halnya 

tradisi pesta panen atau disebut Budaya Kalompoang Kalattuang yang 

menyandingkan boneka “Dato” layaknya seperti pengantin berpasangan (laki-laki 

dan perempuan) dengan pakaian adat makassar lengkap, yang hadir karena dibawah 

oleh pendeta Kristen yang dikenal dermawan dan kaya ada saat itu kerap 

membagikan apa yang dibutuhkan warga setempat seperti makanan pokok, pakaian 

dan alat-alat pertanian dan bersamaan dengan itu mereka membawa tradisi 

kalompoang kalattuang ini disaat Masyarakat Borong Bulo masih mengalami krisis 

ekonomi, pengetahuan dan kepercayaan yang masih menyembah berhala (batu dan 

pohon besar). Maka tradisi inipun menjadi turun temurun dilakukan dan berlangsung 

sampe saat ini yang bukan cuman yang beragama Kristen saja yang melakukannya 

tapi juga masyarakat yang sudah masuk Agama Islam, ritual ini tidak hanya 

dilakukan pada saat panen saja tapi juga di lakukan pada saat ada hajat yang terkabul. 

Dengan simbol dan makna kehidupan disetiap rangkayaiannya, sebagai bukti wujud 

rasa syukur atas rezeki panen yang melimpah dan hajad yang terkabul. Ritual ini juga 

sebagai ajang silaturahmi antar masayarakat Desa Parang Lompoa terkhusunya yang 

ada di Dusun Borongbulo. Karena pada saat pelaksaannya masyarakat berbondong-



bondong dalam mempersiapkan acara ritual tersebut terlepas dengan perbedaan 

keyakinan yang mereka anut. 

 

C. Teori Semiotika  

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari simbol, tidak hanya 

diungkapkan secara lisan simbol juga berupa tanda-tanda lalulintas, dan simbol 

peristiwa lainnya. Semiotika meliputi studi keseluruhan tanda atau simbol secara 

visual. Seperti tanda yang berupa gambar, ukiran, lukisan, foto, arsitektur dan 

lainnya. Semiotika juga dapat menganalisis kata-kata, bunyi dan bahasa tubuh.  

Penelitian ini menggunakan teori semiotika. Semiotika berasal dari kata 

Yunani “semeion” yang berarti tanda.  Tanda tersebut menyampaikan suatu 

informasi sehingga bersifat komunikatif. Berdasarkan pandangan semiotika, bila 

seluruh praktek sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semua juga 

dapat dipandang sebagai tanda. Hal ini dimungkinkan karena luasnya pengertian 

tanda itu. Pendekatan semiotic memberikan perangkat analisi kepada peneliti yang 

terlihat tidak asing dengan objek yang diamati.
35

 

Semiotika ialah ilmu yang mempelajari tanda atau kode. Maksud tanda disini 

ialah segala sesuatu yang mewakili hal lainnya. Semiotika memandang komunikasi 

sebagai proses pemberian makna melalui tanda, yaitu bagaimana tanda mewakili 

objek, ide, situasi dan sebagainya yang ada diluar diri individu. Semiotika digunakan 

dalam topik tentang pesan, media, budaya, dan masyarakat. 

Gambar atau simbol adalah bahasa rupa yang bisa memiliki banyak makna. 

Suatu gambar bisa memiliki makna tertentu bagi sekolompok orang tertentu, namun 
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bisa juga tidak berarti apa-apa bagi kelompok lain. Language atau bahasa dalam hal 

ini dibaca sebagai teks atau tanda dalam koteks ini tanda memegang peranan penting 

dalam kehidupan manusia.   

Tanda bersifat verbal adalah objek yang dilukiskan. Seperti objek manusia, 

bintang, alam, imajinasi, atau hal lain yang bersifat abstrak. Tanda ada dimana-mana 

“kata” adalah tanda, demikian pula gerak isyarat, lampu lalu lintas, bendera, dan 

sebagainya. Struktur sastra, struktur film, arsitektur (bangunan), nyayian burung 

dapat dianggap sebagai tanda. Segala sesuatu dapat menjadi tanda. 

Charles Sanders Peirce menegaskan bahwa manusia hanya dapat berpikir 

dengan sarana tanda. Tanpa tanda manusia tidak dapat berkomunikasi. Tradisi 

semiotika memfokuskan pada tanda dan simbol. Komunikasi dipandang sebagai 

jembatan utama kata-kata yang bersifat pribadi. Tanda atau simbol yang ada 

mendatangkan sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin dibagi. Tradisi semiotika 

memang cocok untuk memecahkan masalah, kesalahpahaman, dan respons subjektif. 

Tradisi ini juga banyak memperdebatkan bahasa yang meliputi tanda, simbol, makna, 

referensi, kode dan pemahaman. Contoh suhu tubuh panas ialah tanda bahwa tubuh 

itu terkena infeksi. 

Littlejohn (2005) menyebut lebih rinci landasan teoritis semiotika dari 

kalangan ahli linguistic, seperti Ferdinand de Saussure, Charles S. Peirce, Noam 

Chomsky, Benjamin Whorf, Roland Barthes, dan lain-lain. Mereka mencoba 

membahas hakikat simbol. Jadi terdapat banyak teori komunikasi yang berangkat 

dari pembahasan seputar simbol keberadaan simbol menjadi penting dalam 

menjelaskan fenomena komunikasi. Simbol merupakan produk budaya suatu 

masyarakat untuk mengungkap ide, makna, dan nilai yang ada pada diri mereka. 

Mengkaji aspek ini merupakan aspek penting dalam memahami komunikasi. Teori 



komunikasi yang berangkat dari tradisi semiotika sangat relevan diperhatikan. 

Analisis tentang iklan, novel, sinetron, film, lirik lagu, video klip, fotografi, dan 

semacamnya menjadi penting. 

Keunggulan simeotika terletak pada ide tentang kebutuhan akan bahasa 

umum dan identifikasinya tentang subjektivitas sebagai penghalang untuk 

memahami. Selain itu kesepakatan multi makna dari simbol semiotika sering 

berseberangan dengan  

teori-teori yang menyarankan bahwa kata tersebut memiliki makna benar, tanda 

menunjukkan objek yang ada, dan akhirnya dikatakan bahwa bahasa itu netral. 

a. Dasar Pemikiran Tradisi Semiotika 

Keberadaan simbol menjadi penting dalam menjelaskan fenomena 

komunikasi. Simbol merupakan produk budaya suatu masyarakat dalam 

mengungkapkan ide, makna, dan nilai diri mereka. Mengkaji aspek ini merupakan 

aspek penting dalam dalam memahami komunikasi.  

Ada dua pemuka semiotika modern, yaitu Charles Sanders Peirce dan 

Ferdinand de Saussure. Keduanya memunculkan dua aliran utama semiotika modern. 

b. Varian dalam Tradisi Semiotika. 

Semiotika dapat dibagi dalam tiga area kajian, yaitu Semantic (bahasa), 

syntagmatic, dan paradigmatic.  

1) Semantic 

Semantic (Bahasa) merujuk pada hubungan antara tanda dengan objeknya 

atau tentang keberadaan tanda itu sendiri. Semantic terbagi dua, yaitu tentang hal 

yang dipikirkan dan tentang tanda itu sendiri, kemudian mengorelasikan keduanya. 

Kapan saja muncul pertanyaan “untuk apa tanda itu?” maka kita berada di dunia 



Semantic. Kamus misalnya, merupakan referensi Semantic; kamu mengatakan pada 

kita arti suatu kata, sesuatu yang mewakili, atau dipresentasikan oleh suatu kata. 

Teori Semantic merupakan pendekatan kaum semiotika yang hanya 

memperhatikan tanda disertai maksud (signal) yang digunakan dengan sadar oleh 

pengirim (sender) dan penerima (receiver), para ahli semiotika ini tidak berpegang 

pada makna primer (denotasi) tanda yang disampaikan. Melainkan berusaha untuk 

mendapatkan makna sekunder (konotasi). 

2)  Sintagmatic  

Sintagmatic yaitu kajian tentang hubungan antar-tanda. Tanda hampir tidak 

dapat berdiri sendiri. Dia selalu menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Tanda 

seperti itu biasanya lebih dikenal sebagai kode. Sebuah kode organisasi berdasarkan 

aturan. Tanda yang berbeda dapat menghasilkan pemikiran berbeda, ia bisa saja 

diletakkan hanya pada wilayah tertentu. Semiotika pada teori ini menganggap bahwa 

tanda akan dapat dipahami apabila ada hubungnnya dengan tanda yang lain. Menurut 

pandangan semiotika, tanda selalu dipahami dalam hubungannya dengan tanda 

lainnya. Buku kamus tidak lebih dari katalog atau daftar kata-kata yang 

menunjukkan hubungan antara satu kata dengan kata lainnya (satu kata dijelaskan 

melalui kata-kata lain). dengan demikian, secara umum dapat dipahami bahwa 

sintatik sebagai aturan yang digunakan manusia untuk menggabungkan atau 

mengkombinasikan berbagai tanda kedalam suatu sistem makna yang kompleks. Jika 

kita mencoba meletakkan satu kata (misal, kucing) kedalam suatu kalimat (misal, 

anjing itu mengejar saya) maka dalam hal ini kita berhubungan dengan tata bahasa 

atau sintak. Satu gerak tubuh (gesture) sering kali harus digunakan bersama-sama 

dengan jumlah gerak lainnya. Agar dapat menghasilkan sistem tanda nonverbal yang 

kompleks. Dan tanda nonverbal harus digunakan bersama bahasa untuk 



mengukapkan makna yang lebih kompleks. Aturan yang terdapat pada sintagmatik 

memungkinkan manusia menggunakan berbagai kombinasi tanda yang sangat 

banyak untuk mengungkapkan arti atau makna. 

3)  Paradigmatik 

Pada teori ini tanda dan pemahamnya ada dalam konteks tertentu. Teori 

paradigmatic mengungkapkan bahwa komunikasi berlangsung bila ada kontak antara 

addresser (asal) dan addressee (tujuan). Makna yang disampaikan addresser harus 

berbentuk kode (code) sehingga addresser harus melakukan encode terhadap makna 

tersebut agar menjadi kode. 

Kode ini akan diterima addressee dengan melakukan decode. Proses coding 

dalam konteks budaya menjadi acuan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pria 

berotot memiliki konotasi kejantanan, namun kegagahan belum tentu sesui dengan 

konteks budaya suatu kelompok masyarakat tertentu.
36

 Paradigmatik memiliki peran 

sangat penting dalam teori komunikasi karena tanda dan system tanda dipandang 

sebagai alat yang digunakan orang berkomunikasi. Aspek paradigmatik dari tanda 

memiliki peran penting dalam komunikasi. Khususnya untuk mempelajari mengapa 

terjadi pemahaman (understanding) atau kesalahpahaman (misunderstanding) dalam 

berkomunikasi. 

Dari perspektif semiotika, kita harus memiliki pengertian yang sama, tidak 

saja terhadap setiap kata dan tata bahasa yang digunakan., tetapi juga masyarakat dan 

kebudayaan yang melatar belakanginya. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan 

baik. Sistem hubungan diantara tanda harus memungkinkan komunikator mengacu 

pada sesuatu yang sama. Kita harus memiliki kesatuan rasa (sanse of coherence) 
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terhadap pesan. Jika tidak, maka tidak akan ada pengertian dalam komunikasi. Kita 

juga harus memastikan bahwa apabila kita menggunakan aturan tata bahasa, maka 

mereka yang menerima pesan kita juga hatus memiliki pemahaman yang sama 

terhadap terhadap tata bahasa yang digunakan. Dengan demikian, mereka akan 

mengerti makna yang kita maksudkan, (people can communicate if they share 

meaning) orang hanya dapat berkomunikasi jika mereka memiliki makna yang sama. 

Dengan demikian, tradisi semiotic cenderung focus pada tanda dan fungsinya. 

Teori semiotika dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana  

simbol-simbol yang ada dalam upacara panen budaya Kalompoang Kalattuang dapat 

mengandung makna, simbol tersebut dianalisis menggunakan semiotika Charles 

Sanders Peirce. 

Peirce dalam konsepnya menawarkan model dengan apa yang disebut dengan 

triadic, yaitu sebagai berikut: 

1. Representamen, yakni bentuk yang diterima oleh tanda sebuah tanda 

2. Object, yakni sesuatu yang merujuk pada tanda. Sesuatu yang diwakili 

representamen yang berkaitan dengan acuan. 

3. Interpretant, yaitu makna dari sebuah tanda.  

Skema 2.1 

Representamen (X) 

 

 

Object (Y)                    Interpretan (X=Y) 

Skema diatas mengasilkan rangakaian hubungan yang tak berkesudahan, 

maka pada gilirannya sebuah interpretant akan menjadi representament. Dalam 



pandanag Peirce, fungsi tanda merupakan konseptual yang akan berlangsung dan tak 

terbatas. Kondisi tersebut dinamakan “semiosis tak terbatas”, yaitu rantai makna 

keputusan oleh tanda-tanda baru menafsirkan tanda sebelumnya atau seperangkat 

tanda-tanda.
37

 

Peirce memperluas jangkauan dari teorinya untuk mengupas lebih mendalam 

lagi tentang tanda dengan membaginya menjadi beberapa klasifikasi. 

1) Berdasarkan Objeknya Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu: 

a) Ikon, adalah tanda yang menghubungkan anatara penanda dan pertandanya 

bersifat bersamaan bentuk alamiah. (peta Indonesia adalah ikon dari dari 

wilayah Indonesia). 

b) Indeks, adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara 

tanda dan penanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau 

tanda yang mengacu pada kenyataan. (asap dan api adalah penanda adanya 

api dan jejak kaki ditanah adalah tanda tanda jika seseorang telah melewati 

tanah itu. 

c) Simbol, adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penenda 

dengan petandanya, hubunga diantaranya bersifat arbiter atau semena, 

hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian) masyarakat.
38

(simbol dari dua 

jari adalah tanda perdamaian). 

2) Berdasarkan Ground Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu: 

a) Qualisign yaitu kualitas tanda atau tanda yang menjadi tanda berdasarkan 

sifat (kata keras menunjukkan kualitas tanda. Misal, suara keras yang 

menandakan orang itu marah atau ada sesuatu yang diinginkan). 
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b) Sinsign adalah eksistensi dan aktualisasi suatu benda atau peristiwa terhadap 

suatu tanda  

c) Legisign adalah norma yang terkandung dalam suatu tanda (kata-kata kasar, 

keras, lembut, merdu. Misal, kata keruh yang ada pada urutan mkata air 

sungai keruh yang menandakan bahwa ada hujan dihulu sungai). 

 

3) Berdasarkan Interpretant Peirce membagi tanda menjadi 3, yaitu: 

a) Rheme adalah tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang 

berbeda-beda dan makna tanda tersebut masih dikembangkan. (orang yang 

matanya merah, maka bisa jadi dia sedang mengantuk, atau mungkin sakit 

mata). 

b) Dicent sign atau dicisign adalah tanda yang sesui dengan fakta dan 

kenyataanya. 

c) Argument adalah tanda yang berisi alasan tentang sesuatu hal. 

Tindakan dan pengaruh antara tiga objek yang ditawarkan Peirce, yaitu 

representament, object, dan interpretan tidak dipengaruhi oleh kebiasaan 

berkomunikasi manusia secara kongkret karena manusia bersifat tidak terbatas, 

ditambah lagi dengan pengguanaan logika seseorang dalam menafsirkan makna, 

maka tidak ada batasan lagi individu untuk menafsirkan tanda.  

Fungsi esensial sebuah akan menyebabkan sesuatu menjadi lebih efisien, baik 

digunakan dalam komunikasi dengan orang lain maupun dalam pemahaman dan 

pemikiran mengenai dunia. Peirce membedakan adanya tiga keberadaan yang ia 

sebutkan dengan kata firstness, secondness, thirdness. Tiga keberadaan tersebut 

sebagai pembedaan atas kualitas idiil, kehadiran actual, dan kelaziman reaksi. 

Firtsness adalah pengertian mengenai sifat, perasaan, watak, kemungkinan, semacam 



dan esensi. Firstness yaitu keberadaan seperti adanya tanpa menunjukkan ke sesuatu 

yang lain keberadaan dari keungkinan yang potensial. Secondness adalah keberadaan 

seperti adanya dalam hubungannya dengan second yang lain. Thirdness adalah 

keberadaan yang terjadi jika second berhubungan dengan third. Jadi keberadaan pada 

sesuatu yang berlaku umum. Pierce mempunyai aspek tipologi tanda yang disebut 

dengan taksonomi peirce yang dijadikan dasar untuk kategorisasi tanda dan 

hubungannya. 

Table 2.1 Taksonomi Peirce 

Relasi (hubungan) Proses 
Tipologi 

(pengelompokan) 
Fungsi 

Tanda dengan 

denotatum  objek 

Proses representasi 

objek oleh tanda 
- Ikon 

 

- simbol 

 

- indeks 

- kemiripan 

 

- petunjuk 

 

- konvensi 

Tanda dengan Proses interpretasi - rheme 

 

- decisign 

- kemungkinan 

 Hubungan antara tanda denotatum (objek) terjadi oleh karena adanya proses 

representatif objek tanda. Hubungan antara tanda dan acuannya diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu ikon (kemiripan), indeks (petunjuk) dan simbol (konvensi). 

Hubungan antara tanda dan interpretant terjadi karena adanya proses interpretasi oleh 

subjek. Hubungan ini akan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu rheme (kemungkinan) 

decisign (proposisi) dan argument (kebenaran). 

Tanda dengan dasar mengahsilkan pemahaman terjadi karena penampilan 

relevansi untuk subjek dalam konteks. Sesuatu yang mendasari terjadinya tanda 

disebut ground.  Hubungan ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu qualisign 

(predikat) sinsign (objek) dan legisign (kode).  



Penelitian ini mengenai simbol dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang, 

peneliti akan menganalisi bagaimana simbol yang terkandung dalam Tradisi 

Kalompoang Kalattuang berdasarkan konsep semiotika menurut Charles Sanders 

Peirce. 

Kebudayaan dalam presfektif semiotika diartikan sebagai persoalan makna. 

Kebudayaan merupakan sebuah identitas dari setiap kelompok manusia. Dimana 

kelompok manusia memiliki ciri khas kebudayaanya masing-masing. Kebudayan 

timbul dari kebiasaan yang dilakukan oleh dan akan menjadi sebuah tradisi apabila 

kebudayaan tersebut telah ada serta dilestarikan oleh generasi berikutnya. Setiap 

kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari makna atau nilai-nilai 

dalam sebuah simbol yang ada pada sebuah kebudayaan. Dari setiap makna tersebut 

sangat mempengaruhi tingkah laku dari pemilik kebiasaan itu.
39

 

Semiotika dalam penelitian kebudayaan juga sering kali digunakan karena 

semiotika berusaha memahami makna-makna yang ada didalam simbol-simbol 

kebudayaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang  

cenderung menggunakan analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari tokoh 

masyarakat dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif mengandalkan interaksi 

dengan orang yang sedang diteliti, pemahaman budaya subyek penelitian, termasuk 

nilai, kepercayaan, pola-pola perilaku, dan bahasa, perasaan, motif dan emosi subjek 

penelitian. Setelah itu memberikan penjelasan terkait dengan berbagai realita yang 

ditemukan, serta menggunakan pendekatan dakwah dan sosiologis dan kajian 

semiotika untuk melihat interaksi masyarakat atau suatu kegiatan yang berkaitan 

dengan Tradisi Kalompoang Kalattuang untuk mengetahui makna-makna simbolis 

yang terkadung disetiap rangkaiannya. serta fenomena kemasyarakatan untuk 

dikaitkan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
40

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali suatu fakta dan memberikan 

penjelasan yang terkait dengan realita yang didapatkan dilapangan. Oleh karena itu, 

peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan 

dengan makna simbol-simbol tradisi  Kalompoang Kalattuang (Studi Komunikasi 

Budaya di Desa Paranglompoa Kabupaten Gowa). 
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2. Lokasi penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di 

pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan 

kegiatan.
41

 Penelitian ini adalah penelitian tentang Tradisi Kalompoang Kalattuang 

(Studi Komunikasi Budaya di Desa Paranglompoa). 

Adapun hal yang menjadi dasar dalam pemilihan tempat di Dusun 

Borongbulo ini karena merupakan daerah yang memiliki berbagai macam agama 

(Islam dan Kristen) Adapun agama yang mayoritas di Dusun Borongbulo adalah 

agama Islam dan minoritas agama Kristen yang dipersatukan oleh ragam budaya 

salah satunya Tradisi Kalompoang Kalattuang ini, yang pemaknaan simboliknya 

dimaknai sama oleh kedua agama tersebut., maka dari itu peneliti ingin mengetahui 

bagaimana “ prosesesi tradisi  Kalompoang Kalattuang dan Makna simbol” dalam 

Tradisi Kalompoang Kalattuang (Studi Komunikasi Budaya di Desa Paranglompoa). 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini memakai pendekatan dakwah dan sosiologi , pendekatan ini 

menerangkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun 

gambaran gejala sosial yang saling berhubungan, sosiologi itu dapat digunakan 

sebagai pendekatan untuk mengerti agama dan kebudayaan yang berhubungan 

dengan sosial, dengan melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks 

dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Pendekatan 

dakwah bertujuan untuk menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan mendorong 

kemajuan masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri, kemaslahatan 
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umat dan kemajuan masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui di Bontolempangan 

khususnya di Dusun Borongbulo ini ada dua keyakinan yaitu Agama Islam dan 

Agama Kristen yang perlu selalu dijaga kerukunannya.  Pendekatan dakwah dan 

sosiologi adalah gambaran umum tentang masyarakat, yang memandu sosial dalam 

proses berpikir dan melakukan penelitian. Sosiologi juga memiliki pendekatan utama 

yaitu structural fungsional, konflik dan interaksionisme simbolik.  

Penlitian yang menggunakan pendekatan dakwah dan soiolog serta kajian 

semiotika ini akan melihat masyarakat sebagai produk dari interaksi sosial antar 

individu, dan sebagai pendekatan interasionisme simbolik, realitas merupakan hasil 

konstruksi masyarakat yang disepakati bersama.
42

 

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menafsirkan 

makna simbol-simbol komunikasi budaya dalam pesta panen Tradisi kalompoang 

kalattuang di Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

Sehubungan dengan strategi pendekatan ini maka case study (studi kasus) 

menjadi strategi yang tepat dalam studi ini. Sebelum melakukan studi kasus, peneliti 

harus menentukan studi kasus, apakah single case study atau multiple case study, 

Namun dalam hal ini, studi lebih mengarah ke single case study (studi kasus tunggal) 

dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian hanya pada satu lokasi tertentu yaitu 

Di Bontolempangan Dusun Borongbulo. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Untuk mendapatkan Informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta 

valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat  dibutuhkan sumber data yang tepat 

untuk digunakan dalam penelitian. Menurut sigiyono, dilihat dari sumber datanya, 
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maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau sumber 

data pertama (informan inti) mengenai Tradisi Kalompoang Kalattuang  melalui 

wawancara atau informasi yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian 

atau objek/subjek penelitian. Data primer yang dimaksud seperti hasil 

wawancara langsung Pemerintah setempat, Tokoh agama, Tokoh adat, dan 

masyarakat, di Bontolempangan Dusun Borongbulo. 

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada 

atau yang diperoleh memalui telaah kepustakaan serta data yang diperoleh dari 

dokumen. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam melakukan 

penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data, berarti penelitian tidak dapat dilakukan 

dengan mengetahui pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam 

melengkapi dan memperdalam subjek yang akan diteliti. 

Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang 

dapat dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu, mencakup ruang yang luas dan 

dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.
43

 Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari 

penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

                                                           
43

J. Supranto, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Lembaga Penerbit 

FEUI, 1998), h. 47.    



1. Observasi  

Observasi (observation) atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung dilapangan untuk selanjutnya diamati, direkam, mencatat 

kejadian-kejadian yang ada, dikumpulkan dan sebagainya yang terkait mengenai 

segala keadaan dan perilaku yang ada dilapangan secara langsung.
44

Pengamatan 

mengarah pada Tradisi Kalompoang Kalattuang di Bontolempangan Kabupaten 

Gowa ( Studi Komunikasi Budaya). 

Observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan secara 

continue oleh seseorang dengan melakukan pengamatan kepada obyek secara lebih 

dekat dalam penelitian. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan 

makna dari perilaku tersebut, 

2. Wawancara mendalam (Indepeth Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan.
45

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
46

 Peneliti mewawancarai mereka untuk memperoleh data yang 

berkisar pada masalah yang berkaitan kehidupan sosial masyarakat dan makna 

simbol pada tradisi tersebut. 
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Adapun Informan ditentukan secara purposive sampling artinya pemilihan 

sampel secara sengaja dengan kriteria tertentu, sampel dipilih berdasarkan 

pengetahuan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil 

observasi awal yang dipilih menjadi informan yaitu: tokoh agama, tokoh adat, 

pemerintah setempat, serta masyarakat setempat. 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No. Nama Jabatan 

1. Dg. Barri‟ Tokoh Adat  beragama Kristen 

2. Dg.Kammisi Tokoh Adat  beragama Islam 

3. H. Muh. Yusuf  Kepala Desa Paranglompoa 

4. Mohadi Kepala Dusun Borongbulo 

5. Abd.Gani Imam Dusun Borongbulo 

6. Dg.Jumanai RT. Kampungberu 

7. Dg.Tangnga RK.Kampungberu 

8. Dg.Rasang Imam Masjid Wahdatul Ummah 

9 Dg.Jumba 
Imam Masjid Nurul Iman 

Awaluddin 

10 Dg.co‟ro Ketua Majelis Kristen 

11 Mika Tokoh Pemuda Kristen 

12 M. Yusuf Tokoh Masyarakat 

  



3. Dokumentasi 

Selain menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan observasi dan 

wawancara mendalam penelitian yang dilakukan di Bontolempangan Kabupaten 

Gowa juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis 

ataupun file.  Dokumen dalam bentuk foto, auduo, maupun video dan sebagainya 

juga dijadikan sumber data. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data dari 

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah setempat, untuk selanjutnya 

dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguatkan, dan menguji data yang 

diperoleh dilapangan. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh 

hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang faktual. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.
47

 

Analisis data ini untuk mengolah data menjadi informasi sehingga 

karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, 

terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" 

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
48
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2. Display Data 

Display data, data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan 

tambahan secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data, yakni 

menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya.
49

 

Penarikan kesimpulan sangat berguna dalam merangkum hasil akhir suatu 

penelitian, selain sebagai landasan rumusan pengambilan kesimpulan bagi pihak 

peneliti juga digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis  

Membicarakan tentang keadaan geografis berarti menguraikan tentang letak, 

batas maupun luas wilayah tertentu, maka keadaan geogrfis dalam penyusunan atau 

penulisan sejarah sangatlah penting karena menyangkut tempat, ruang serta 

panggung tempat orang melakukan lakon. 

Sebelum peneliti mengemukakan kondisi di tempat penelitian ini yaitu Dusun 

Borongbulo, terlebih dahulu menguraiakan gambaran umum Kecamatan 

Bontolempangan, Kabupaten Gowa. 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa memiliki delapan Desa yaitu 

diantaranya: Desa Paranglompoa, Desa Pa‟ladingan, Desa Bontoloe, Desa 

Bontotangnga, Desa Lassa-lassa, Desa Bontolempangan, Desa Julumate‟ne, dan 

Desa Ulujangan. Dengan luas Wilayah keseluruhan 142,46 KM
2
, dari masing-masing 

Desa tersebut terdapat tiga sampai lima dusun, Khusus di Desa Paranglompoa 

Memiliki lima dusun. Dari salah satu dusun tersebut Peneliti khususkan penelitian ini 

pada Dusun Borongbulo. 

Dahulunya Kecamatan Bontolempangan adalah bagian dari kecamatan 

Bungaya. Namun pada sekitar tahun 2002 Kecamatan Bungaya dimekarkan menjadi 

satu kecamatan lagi yaitu Kecamatan Bontolempangan yang dipelopori oleh Haji 

Muhammad Tayang HB bersama Jumasang yang menjabat sebagai kepala Dinas 

UPTD. 



Sejak saat itulah Kecamatan Bontolempangan resmi menjadi salah satu 

Kecamatan. Camat pertama dijabat oleh Haji Salahuddin, Setelah masa jabatannya 

habis kedudukan camat pun di jabat oleh Makmur Mansyur, kemudian Haji Sadar 

Ahdar, dilanjutkan oleh Haji Muslimin, S.Sos., M.AP. dan Sekarang dijabat oleh  

Al Ashar, S.STP., MM 

Adapun Visi dan Misi Kecamatan Bontolempangan yaitu: 

a. Visi  

Mewujudkan masyarakat Bontolempangan yang sejahtera, mandiri, dan 

berkualitas melalui pelayanan pemerintahan yang baik 

b. Misi 

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan 

peran serta masyarakat 

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dengan berbasis 

pada hak-hak dasar masyarakat. 

3. Peningkatan pelayanan melalui tata kelola pemerintahann yang baik. 

Setalah pemaparan visi dan misi di atas maka selanjutnya peneliti akan 

membahasa Gambaran Umum tentang Desa Paranglompoa dan Dusun Borongbulo 

yang menjadi pusat penelitian ini. 

2. Letak Geografis 

Wilayah Kabupaten Gowa berada pada 12
o 

38.16‟ Bujur Timur dan 5
o
 33.6‟ 

Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangakan letak wilayah administrasinya antara 12
o 

33.19‟ hingga 13
o
 15.17‟ Bujur Timur dan 5

o
 5‟ hingga 5

o
34.7‟ Lintang Selatan. 

Kabupaten ini termasuk pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan 

dengan tujuh Kabupaten/kota. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan 

Kabupaten Maros, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, 



Bulukumba dan juga Bantaeng, Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Takalar dan Kabupaten Jeneponto dan di bagian Barat berbatasan dengan Kota 

Makassar dan Takalar. 

Kabupaten Gowa Ini Mempunyai Luas Wilayah 1.883,33 km
2
 atau sama 

dengan 3,01% luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 

terbagi lagi menjadi 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 167, 

sedangkan Dusun/Lingkungan sebanyak 726. 

Desa Paranglompoa adalah salah satu Desa di Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa. Luas wilayah Desa Paranglompoa 9,36 km yang terdiri dari lima 

Dusun yaitu Dusun Paranglompoa, Pa‟bentengang, Barua, Borongbulo, dan 

Ta‟buakkang. Namun, penelitian ini berpusat pada Dusun Borongbulo. 

Setelah Mengetahui luas wilyah Desa Paranglompoa, maka selanjutnya 

pembahasan tentang batas-batas Desa Paranglompoa pada table 4.1. 

Tabel 4.1 Batas Wilyah Desa Paranglompoa 

NO Letak Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

1. Sebelah Utara Parigi Parigi 
2. Sebelah Selatan Lassa-Lassa Bontolempangan 
3. Sebelah Barat Bungaya Bungaya 
4. Sebelah Timur Pa‟ladingan Bontolempangan 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 

 Tabel 4.1 menunjukkan letak wilayah yang berbatasan dengan Desa 

Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

3. Keadaan Demografi 

a. Jumlah Penduduk Desa Paranglompoa  

Jumlah penduduk yang ada di Desa Paranglompoa dilihat dari jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan. 

 



Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Paranglompoa Tahun 2021/2022 

No Desa 
Penduduk (Jiwa) 

KK Jumlah 
LK PR 

1 Desa Paranglompoa 1,496 1,578 797 3.074 

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bontolempangan 

Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah yang terdaftar produktif sebayak 3.074 jiwa 

dari jumlah penduduk keseluruhan, dari jumlah penduduk tersebut terbagi golongan 

dengan berbagai profesi diantaranya PNS, Tentara, Polisi, Pengusaha, dan juga 

Petani. 

b. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Paranglompoa 

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Paranglompoa cukup beragam mulai 

dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan yang tinggi. Perhatikan Tabel 4.3 di 

bawah ini: 

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Paranglompoa Tahun 2021/2022 

Pra 

sekolah 

TK SD SLTP SLTA Perguruan 

Tinggi 

Tidak 

sekolah 
Jumlah 

190 133 

249 188 118 

139 342 3.074 Tamat 

SD 772 

Tamat 

426 

Tamat 

517 
  Sumber Data: Kantor Desa Paranglompoa 

Tabel 4.3 menjelaskan tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Borongbulo 

dan Desa Paranglompoa. 

c. Kondisi Perekonomian 

Secara garis besar mata pencaharian masyarakat Desa Paranglompoa yaitu 

Bertani, Berdagang, dan PNS. 

 

 

 

 



Tabel 4.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Paranglompoa Tahun 2021/2022 

Petani Peternak Montir PNS Guru Pensiunan Polri Dll Jumlah 

1.337 76 3 36 57 4 3 1.558 3.074 

Sumber Data: Kantor Desa Paranglompoa 

Setelah penjelasan mengenai gambaran umum di Kecamatan 

Bontolempangan dan Desa Paranglompoa, selanjutnya Peneliti akan membahas 

tentang keadaan Dusun Borongbulo yang menjadi objek penelitian ini. 

1. Penduduk Dusun Borongbulo 

Dusun Borongbulo adalah salah satu dari lima dusun yang ada di Desa 

Paranglompoa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Dusun Borongbulo 

terletak dipuncak gunung sehingga iklimnya lebih dingin dibandingkan dengan 

dusun yang lain.  

Jarak tempuh untuk mencapai Dusun Borongbulo ini dibutuhkan waktu  

2 sampai 3 jam dengan mengendarai mobil dari arah Kota Makassar. Kemudian 

dilanjutkan lagi dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai motor dengan jarak 

tempuh 1 jam dari Desa Paranglompoa. 

 Akses jalanan untuk menuju dusun tersebut masih sangat sulit karena kondisi 

jalanan yang sangat memprihatinkan dari total 3 km pendakian, sekitar  

2 KM jalanan masih becek dan licin. Namun, selebihnya sudah diadakan perbaikan 

jalan yaitu pengadaan pengerasan yang dibiyayai oleh PNPM (Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) pada tahun 2012 yang lalu. 

Sepanjang perjalan berdiri kokoh pohon pinus yang menabah keindahan 

pemandangan yang menjadi lebih elok dipandang. Hutan pinus ini pun dijadikan 

pemerintah sebagai hutan lindung, maka dari itu hutan pinus kelihatan lebih indah 

karena lebih tertata dengan baik dan saling berdekatan. 



Menurut hasil wawancara dengan H. Yusuf selaku kepala Desa 

Paranglompoa mengatakan bahwa: 

Pohon pinus inipun menjadi sumber penghasilan sebagian warga Dusun 
Borongbulo, masyarakat mengumpulkan getahnya setelah terkumpul pihak 
perusahaan PTPN mengambil getah karet yang dikumpulkan oleh Masyarakat. 
Sebelum Dusun Borongbulo menerima bantuan dari pihak pemerintah 
dahulunya Dusun ini sangat memprihatinkan dari segi jalanan serta keadaan 
ekonomi masyarakat yang bisa dikatakan kurang mampu dalam membangun 
hidupnya seperti masyarakat yang ada di daerah lain. Selain dari segi Ekonomi, 
pendidikannya pun sangat minim, bahakan kebanyakan masyarak di Dusun 
Borongbulo tidak punya pendidikan, karena itu dari dulu sampai sekarang 
masyarakat di Dusun ini membangun hidup mereka dengan bertani. Adapula 
penduduk Dusun Borongbulo yang menjadi TKI di Malaysia untuk 
memperbaiki perekonomian dan menghidupi keluarganya.

50
 

Populasi Masyarakat Dusun Borongbulo berdasarkan hasil pendataan tahun 

2021-2022 berjumlah 650 orang dengan perincian laki-laki 320 orang dan 

perempuan 330 orang. Dari jumlah penduduk tersebut, terdapat 132 orang beragama 

Kristen dan selebihnya beragam Islam. Berikut Tabel data statistik Dusun 

Borongbulo dan Desa Paranglompoa secara umum. 

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Dusun Borongbulo Tahun 2021/2022 

No Dusun 

Penduduk (Jiwa) 

KK Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Borongbulo 320 330 110 650 

Sumber Data: Kantor Desa Paranglompoa  

 Tabel 4.5 data statistik di atas jika dilihat populasi permpuan lebih dominan 

dibandingkan dengan populasi laki-laki.  
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2. Kondisi Perekonomian Masyarakat Dusun Borongbulo 

 Mata pencaharian masyarakat Dusun Borongbulo sebagian besar berprofesi 

sebagai seorang petani selain itu adapula yang merantau ke Malaysia untuk 

memperbaiki kondisi perekonomiannya. 

Berikut adalah tabel mata pencaharian masyarakat Dusun Borongbulo yang 

secara umum berprofesi sebagai petani. 

Tabel 4.6 Mata Pencaharian Masyarakat Dusun Borongbulo Tahun 2021/2022 

Petani Guru TKI Jumlah 

435 3 215 650 

Sumber Data: Kantor Desa Paranglompoa 

3. Keadaan Alam Dusun Borongbulo 

Dusun Borongbulo terletak di atas puncak gunung maka dari itu Dusun 

Borongbulo dihiasi dengan pegunungan dan buki-bukit yang indah untuk dipandang, 

Dusun ini terdiri dari dataran rendah dan juga dataran tinggi, pada dataran rendah 

terdapat persawahan warga yang menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat 

dan pada dataran tinggi terdapat perkebunan yang ditanami berbagai macam tanaman 

seperti sayuran, kopi, dan pohon pinus. 

Dusun Borongbulo memiliki ketinggian sekitar 600 m dari ketinggian laut, 

dengan melihat situasi (posisi tanah yang demikian) maka iklim cuaca di Dusun 

Borongbulo adalah iklim tropis sebagaiamana halnya dengan daerah-daerah lain 

yang ada di Sulawesi-Selatan. Dusun Borongbulo dikenal dengan dua Musim, yaitu 

musim kemarau dan musim hujan. Biasanya Musim Kemarau dimulai pada Bulan 

Juni hingga Bulan September. Sedangkan musim Hujan dimulai pada Bulan 

Desember hingga Bulan Maret. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun 



setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April sampai Mei dan Oktober sampai 

November.  

Daerah Dusun Borongbulo dipengaruhi oleh tiga arah mata angin yaitu angin 

timur, angin barat, dan angin pancarobah atau sering disebut angin yang tak menentu 

arahnya. 

4. Kondisi pendidikan Masyarakat Dusun Borongbulo  

 Kondisit pendidikan masyarakat Dusun Borongbulo terbilang sangat minim 

mereka masih kurang tertarik dengan dunia pendidikan. Berikut tabel tingkat 

pendidikan di Dusun Borongbulo. 

Tabel 4.7 Tingkat pendidikan Masyarakat Dusun Borongbulo Tahun 2022 

Pra 

Sekolah 
SD SLTP SLTA 

Perguruan 

Tinggi 

Putus 

sekolah 

Tidak 

Sekolah 
Jumlah 

30 36 24 14 2 212 356 650 

Sumber Data: Hasil pendataan Kepala Dusun Borongbulo 

  Tabel 4.7 adalah penjelasan tingkat pendidikan Masyarakat Dusun 

Borongbulo. 

5. Sarana dan Prasarana Dusun Borongbulo  

Sarana dan prasarana yang terdapat di Dusun Borongbulo diantaranya yaitu: 

Gedung Sekolah (pendidikan), rumah ibadah lapangan olahraga dan  

lain-lain. 

Tabel 4.8 Sarana dan Prasaran Dusun Borongbulo Tahun 2021/2022 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Sekolah 3 

2. Masjid 2 

3. Gereja 2 

4. Pemakaman umum 2 

5. Lapangan sepak bola mini 1 
Sumber Data: Kantor Kepala Desa Paranglompoa 



Sarana dan prasarana itulah yang kini bisa dinikmati dan dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat setempat. 

6. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat Dusun Borongbulo 

Dusun Borongbulo yang memiliki penduduk 650 jiwa  tidaklah sepenuhnya 

memeluk agama Islam, diantara mereka ada juga yaang beragama kristen, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 Jumlah Pemeluk Agama Dusun Borongbulo Tahun 2021/2022 

No Nama Dusun 
Pemeluk Agama 

Jumlah 
Islam Kristen 

1. Borongbulo 518 132 650 

Sumber Data: Kantor Desa Paranglompoa 

 Tabel 4.9 menjelaskan bahwa yang memeluk agama Islam masih lebih 

banyak di banding dengan yang memeluk agama Kristen. Namun perlu diketahui 

bahwa yang memeluk agama Kristen adalah penduduk asli Borongbulo. 

Sebelum masuknya agama Islam dan agama Kristen di Dusun Borongbulo 

dahulunya masyarakat setempat menganut keyakinan “Patuntung” dimana mereka 

yang menganut keyakinan ini menyembah seperti batu dan pohon. 

 Kehidupan beragama di Dusun Borongbulo sangatlah rukun dan bersatu, 

saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan satu hal yang 

tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Dusun Borongbulo yang tetap memlihara sifat 

tolong menolong, saling menyapa serta seperti tidak ada sekat antara pemeluk agama 

Islam dan Kristen hanya saja perbedaan keyakinan. 

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan ibadah maka diperlukan sarana 

atau tempat ibadah. Dalam hal ini Dusun Borongbulo memiliki 4 rumah ibadah dari 

dua pemeluk agama yang  berbeda.  

 



Tabel 4.10 Jumlah Rumah Ibadah di Dusun Borongbulo Tahun 2021/2022 

No. Nama Dusun 
Rumah Ibadah 

Jumlah 
Masjid Gereja 

1. Borongbulo 2 2 4 

Sumber Data: Kantor Desa Paranglompoa 

Rumah ibadah yang ada di Dusun Borongbulo dua diantaranya menjadi pusat 

kajian agama Islam yaitu Masjid dan selebihnya menjadi tempat beribadah agama 

Kristen yakni Gereja. 

Menurut hasil wawancara dengan Yusuf selaku Tokoh masyarakat Dusun 

Borngbulo mengatakan bahwa: 

Adapun adat istiadat sebagai kebiasaan yang khas dan masih berlaku di Dusun 
Borongbulo ialah adat istiadat perkawinan, turun sawah, dan adat istiadat 
kematian. Adat istiadat yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang 
berhubungan dengan perkawinan yaitu sejak dimulainya lamaran oleh pihak 
mempelai laki-laki kepada pihak perempuan lalu sampai kepada puncak acara 
pesta perkawinanya setelah itu masih ada lagi acara yang dinamakan 
Ammilangngang yaitu mempelai perempuan dikembalikan kerumahnya dengan 
membawa barang yang biasanya berupa alat-alat rumah tangga pemberian 
keluarga memepelai pria.

51
 

Adapula ciri khas yang sampai saat ini masih berlaku di masyarakat Dusun 

Borongbulo yaitu acara “Assikkiri Bunting” artinya zikir yang dilaksanakan pada 

malam menjelang akad pernikahan. Acara ini dibentuk sedemikian rupa sehingga 

sangat meriah dan dilaksanakan dirumah masing-masing calon pengantin dan 

keduanya menggunakan pakain pengantin adat Makassar, acara ini biasanya dihadiri 

oleh tokoh-tokoh masyarakat dan sanak keluarga pada saat acara Assikkiri Bunting 

akan dimulai biasanya diawali pembacaan doa untuk keselamatan calon pengantin, 

setelah itu para tamu memberikan ucapan selamat kepadanya. 

Adat istiadat turun sawah, salah satu ciri khas dari adat istidat ini ialah adanya 

acara “Angngayoka Tedong” dimana sehari sebelum dilakukan pembajakan sawah 
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maka terlebih dahulu diadakan acara Angngyoka Tedong yaitu kerbau atau sapi yang 

dipergunakan untuk membajak sawah dikeluarkan dari kandangnya untuk diarak 

mengelilingi rumah sipemilik kerbau atau sapi tersebut yang disertai dengan 

pembacaan doa. 

Sedangkan adat istiadat kematian adalah serangkain acara yang diadakan 

berkaitan dengan penyelenggaraan mayat, dalam penyelenggaraan adat istiadat ini 

khasnya yaitu adanya acara “Bilang Bangnginna” artinya hitungan malamnya seperti 

malam ketiga, malam ketujuh, malam ketiga puluh, malam ketujuh puluh, malam 

keseratus dan sampai acara dianggap selesai. 

Puncak acara adat istiadat kematian ini biasanya jatuh pada malam ketujuh 

sebab pada malam ini sebagian acara yang diadakan dalam hubungannya dengan 

penyelenggaraan mayat dianggap selesai seperti khatam dari bacaan  

Al - Qur‟an  sebanyak tiga sampai tujuh kali, kemudian barulah diadakan 

pemotongan hewan yang selanjutnya dihidangkan oleh para tamu dan sanak keluarga 

mayat, dan juga sebelum hidangkan terlebih dahulu diadakan pembacan doa oleh 

seorang yang ditunjuk sebagai juru dakwah oleh keluarga untuk keselamatan mayat. 

Itulah bentuk adat-istiadat yang masih di budidayakan oleh masyarakat Dusun 

Borongbulo dari dulu sampai sekarang. Tradisi ini merupakan warisan dari nenek 

moyang yang senang tiasa dilestarikan yang memiliki variasi, tatacara, aturan dan 

pemaknaan yang berbeda-beda. Tradisi Kalompoang Kalattuangini Seperti yang 

dikatakan Edwar B. Taylor dalam Jurnal Maryatul: 



“Kultur adalah keseluruhan yang kompleks termasuk didalamnya ada 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, segala kemampuan dan 

kebiasaan lain yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.”
52

 

Dari pengamatan peneliti masyarakat yang ada di Dusun Borongbulo 

khususnya yang berketurunan Kalattuang pada hakikatnya sangat memegang teguh 

tradisi dan simbol-simbol yang sudah menjadi ciri khas. Tradisi yang dilakukan 

setiap tahunnya ini sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan 

Allah swt yang telah memberikan rezeki melalui tanah/bumi dan segala bentuk hasil 

bumi yang melimpah dan permohonan agar tanah tetap subur untuk hasil pertanian 

yang melimpah selanjutnya. 

 Selaras dengan itu Allah swt berfiman dalam QS Az - Zumar/39: 62: 

لِقُ كُل  شَي َٱللَّوُ خََٰ َءۡ  َوَىُوَ عَلَىَٰ كُل  شَي ۡ َۡ  َءۡ  ََوكَِيل ۡ   َۡ

Terjemahnya:  

“Allah swt menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.
53

 

 Dari ayat diatas memberitahukan kepada kita bahwa pentingnya selalu 

bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, bagi masyarakat Borongbulo tradisi ini 

bukan hanya sekeder rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya tapi mengajarka rasa 

syukur, dan manusia harus hidup harmonis dengan alam semesta serta menumbuhkan 

kerukunan, kebersamaan pada masyarakat. 

 

B. Prosesi Tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa 

Tradisi Kalompoang Kalattuang telah dilakukan sejak zaman nenek 
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moyang tradisi ini telah dilakukan setelah Agama Kristen masuk di Dusun 

Borongbulo. Sebelum peneliti masuk pada prosesi tradisi Kalompoang 

Kalattuang ini, peneliti mencoba mengulik sedikit mengenai sejarah singkat 

masuknya Kristen ke Dusun Borongbulo ini.  

1. Asal-usul Agama Kristen di Borongbulo 

Sejarah kehadiran agama Kristen Di Dusun Borongbulo sejauh penelusuran 

peneliti tidak ada informasi maupun dokumentasi yang jelas kecuali informasi 

perkiraan dari beberapa responden yang peneliti wawancarai. Salah satunya Tokoh 

masyarakat  Yusuf yang mengatakan bahwa: 

Sebelum masuknya umat Kristen masyarakat Dusun Borongbulo menganut 
kepercayaan “patuntung” yaitu menyembah pohon dan batu. Kehadiran agama 
Kristen masih simpansiur sepengetahuan saya bahwa umat kristen pertamakali 
hadir di Dusun Borongbulo sekitar tahun 1965 dan penganut agama kristen dari 
luar datang memberi bantuan berupa sarana dan prasarana kepada masyarakat 
Dusun Borongbulo yang pada saat itu memang membutuhkan alat-alat 
pertanian.

54
  

 Penduduk di Dusun Borongbulo memang mayoritas petani untuk 

memperbaiki keadaan ekonomi mereka membanting tulang di sawah, maka dari itu 

mereka sangat membutuhkan peralatan pertanian untuk mempermudah pekerjaan 

mereka sehingga mendapatkan hasil yang maksimal selain itu masyarakat Dusun 

Borongbulo juga membutuhkan makanan instan yang bisa langsung dimakan tanpa 

proses yang panjang. Peluang-peluang inilah yang dimanfaatkan oleh para missioner 

Kristen sehingga banyak diantara masyarakat Borongbulo yang masuk agama 

Kristen dan dari sini pulalah awal mula Tradisi Kalompoang Kalattuang ini 

dilakukan. 
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Terlepas dari ketidakjelasan tentang kapan masuknya Kristen di Dusun 

Borongbulo, namun perkembangan agama Kristen Katolik di Dusun Borongbulo 

dulunya cukup pesat. Terbukti sudah terdapat dua gereja yang ada di dusun tersebut. 

Gereja pertama terdapat di depan rumah mantan Kepala dusun Borongbulo yaitu 

H.Jamaluddin. 

Gereja kedua terdapat di perbatasan Dusun Borongbulo dan Dusun 

Ta‟buakkang. Pada saat pembangunan gereja ini awalnya tidak mendapat persetujuan 

dari pemerintah dengan alasan penciptaan rasa keharmonisan antara penganut agama 

yang berbeda, namun pembangunan tetap dilaksanakan. Menariknya diketahui di 

Dusun Borongbulo jumlah gereja dan masjid sama yaitu masing-masing dua buah 

dan bangunan tempat ibadah ini berdekatan. 

Meskipun perkembangan kristen di Borongbulo cukup pesat dulunya namun 

seiring waktu sedikit demi sedikit masyarakat Borongbulo pun mulai masuk Islam. 

Tapi itu tidak pernah menjadi ancaman bagi kelompok yang beragama Kristen. 

Menurut Yusuf selaku tokoh masyarakat  

 dari dulu tidak pernah terjadi konflik yang besar antara kedua penganut agama 
yang berbeda yaitu penganut agam Islam dan Penganut agama Kristen mereka 
selalu hidup rukun berdampingan.

55
 

Masuknya agama Kristen di Dusun Borongbulo ini pun tidak mengandung 

perhatian yang besar bagi masyaarakat dari luar dusun Borongbulo baik dari 

pemerintah maupun kelompok yang dikenal sebagai anti kristen. 

2. Proses Tradisi Kalompoang Kalattuang 

Kalompoang Kalattuang adalah penamaan  pesta panen di Dusun Borongbulo, 

(pesta panen) atau lebih dikenal dengan sebutan tradisi Kalompoang Kalattuang. 
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Pesta panen ini merupakan suatu pesta untuk mengungkapkan rasa syukur atas 

keberhasilannya dalam menanam padi kepada yang Maha Kuasa.  Pesta panen ini 

dilandasi aturan dan kepercayan yang dilakukan secara turun temurun. Masyarakat 

Dusun Borongbulo menganggap bahwa aturan dalam tradisi ini mencakup seluruh 

aspek kehidupan manusia, baik itu hubungan sesama manusia dan hubungan dengan 

sang pencipta. Tradisi Kalompoang Kalattuang merupakan suatu pesta yang diadakan 

setelah panen padi yaitu a’dengka acara penumbukan gabah pada lesung dengan 

tongkat besar sebagai penumbuknya. Secara simbolis, kemudian yang uniknya dalam 

acara tradisi ini yaitu menyandingkan Dato’ (boneka) laki-laki dan perempuan 

sebagai ciri khas dalam tradisi ini. Acara ini memiliki nilai magis yang disebut 

sebagai pensucian gabah dalam artian masih terikat dengan batangnya dan terhubung 

dengan tanah menjadi Ase (beras) yang nantinya akan menyatu dengan manusianya, 

sehingga perlu dilakukan pensucian agar lebih berberkah. 

Dg. Jumanai  mengatakan bahwa: 

Tradisi ini awalnya di lakukan oleh masyarakat beragama Kristen karena 
memang pada awalnya Agama Kristen yang kami anut di sini sebelum banyak 
masayarkat yang menganut agama Islam, dulu ada namanya Gallarang 
(Petuah) atau orang yang dituakan, dari situlah terbagi lagi keturunan. Olehnya 
itu mengapa banyak tradisi di Dusun ini tapi tidak sembarangan yang 
melakukannya, seperti tradisi Kalompoang Kalattuang yang hanya yang 
bergaris keturunan Kalattuanglah yang melakukan tradisi ini, sekarang ini 
terdapat kurang lebih 28 KK yang berketurunan Kalattuang di Dusun ini 
terdapat tapi semua masyarakat turut andil dalam pelaksanaan tradisi ini, 
Gallarang dulu adalah seorang yang sangat mencintai adat dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai budaya di Dusun Borongbulo ini sehingga adat ini muncul 
ketika waktu itu hasil panen melimpah
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Tradisi Kalompoang Kalattuang ini dilakukan oleh masyarakat yang 

berketurunan Kalattuang, dimana menurut Informan terdapat sekitar 28 keluarga 

yang berketurunan Kalattuang dari ke - 28 keluarga  itupun ada yang menganut 
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agama Islam dan Kristen. Meskipun hanya yang berketurunan Kalattuang yang 

melakukan tradisi ini namun masyarakat lain pun turut andil dalam membantu 

pelaksaan pesta panen ini terlepas dari garis keturunan dan latar belakang perbedaan 

keyakinan (Islam dan Kristen). Hal inipun selaras dengan Firman Allah dalam QS Al 

– Hujarat/49 : 13  

َنََٰكُم م ن ذكََرۡ َأيَ ُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَۡ يََٰ  َشُعُوب ۡ َنََٰكُمۡ َوَأنُثَىَٰ وَجَعَل ۡ  َإِنَّ أَك ۡ َاح َۡ ئلَِ لتَِ عَارَفُوَۡ ا وَقَ َْاۡ   ۡ َرَمَكُمۡ 
َٱللَّوِ أَتعِندَ  ۡ َقىََٰكُمۡ     ۡ َإِنَّ ٱللَّوَ عَلِيمٌ خَِْير ۡ 

Terjemahnya: 

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

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa.”
57

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kami dibesarkan untuk percaya bahwa kami 

tersebar dibumi ini sebagai bangsa, suku dan budaya yang berbeda-beda sehingga 

kita belajar dari satu sama lain dan temukan keindahan dari setiap perbedaan kita, 

dengan toleransi dan rasa hormat kita bisa hidup bersama tanpa adanya konflik. 

Kondisi inilah menjadi pijakan bagi masyarakat untuk membangun peradaban 

hidupnya untuk tetap harmonis sehingga setiap individu yang tergabung menciptakan 

dan menyusun suatu sistem budaya dan tata nilai tersendiri. Dalam mengkaji 

kelangsungan hidup manusia tentu tidak dapat dipisahkan dari dunia  kebiasaan, adat 

istiadat, budaya dan keyakinan, semua hal tersebut manyatu dengan diri masyarakat 

yang ada di Dusun Borongbulo di mana ia melangsungkan kehidupan sosialnya. 

Tradisi ini pun hanya bisa kita jumpai di Dusun Borongbulo Desa Paranglompoa 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa memiliki tradisi yang dianggap 

sebagai suatu hal yang harus dilestarikan dan dilaksanakan secara rutin setiap 
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tahunnya, namun dalam hal pelaksanaan karena hajad yang terkabul maka siapa saja 

keturunan kalattuang yang hajadnya terkabul maka tradisi ini akan dilakukan 

kapanpun, tergantung masayarakat keturunan Kalattuang yang terkabul hajadnya. 

Seperti yang diakatakan Yusuf:  

Tradisi ini dilakukan bukan hanya pada saat panen berhasil atau hasil panen 
masyarakat melimpah, melainkan pada saat ada hajad masyarakat Borongbulo 
yang berketurunan kalattuang terkabul, karena sekarang ini banyak masyarakat 
Borongbulo yang menjadi TKI di Malaysia, hajadnya itu misalkan pada saat 
pulang dari malaysia mereka sukses bisa bangun rumah, berhaji, atau membeli 
aset seperti sawah atau kebun, maka mereka melakukan tradisi tersebut 
bedanya mereka tidak lagi menumbuk padi tapi langsung saja menyandingkan 
dato (boneka) laki-laki dan perempuan memakai pakaian dan perhiasan 
layaknya seorang pengantin, berdoa bersama dan menyembeli hewan atau 
accera’ acara pesta panen (doa syukuran selesai panen). Dalam hal hajad bisa 
orsng diluar yang berketurunan kalattuang dengancara diniatkan oleh tokoh adat 
(sanro) dalam hal pelaksanakan keseluruhan ditanggung oleh yang berhajad 
dalam rangka melaksanakan doa bersama dengan pemerintah setempat, 
kelompok tani, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masayarakat 
setempat.

58
 

Tradisi Kalompoang Kalattuang ini tidak hanya dilakukan pada saat selesai 

panen tetapi tradisi ini dilakukan pada saat ada hajat masyarakat yang berketurunan 

kalattuang ataupun yang bukan berketurunan kalattuang maka mereka akan 

melaksanakan tradisi ini, bedanya jika yang bukan berketurunan kalattuang yang 

berhajad maka masyarakat yang akan berhajad ke tokoh adat (sanro) yang 

berketurunan kalattuang appasabbi kana (menyampaikan niat) bahwa jika dalam 

perantauan bisa sukses, pulang kekampung halaman bisa membeli aset seperti 

rumah, kebun dan sawah maka akan melaksanakan tradisi ini. Maka jika semua itu 

terkabul maka masyarakat yang berhajad dan diniatkan oleh tokoh adat (sanro) 

tersebut membiyayai seluruh pelaksanaan kegiatan tradisi Kalompoang Kalattuang 

ini mulai dari menyumbang hewan yang akan disembeli (accera‟) sampai semua 

sajian yang akan disajikan masyarakat. Namun jika untuk pesta panen masyarakat 
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yang berketurunan kalattuanglah yang mengumpulkan uang untuk membeli hewan 

yanga akan disembeli sampai semua rangakaian selesai semua biyaya ditanggung 

oleh masyarakat yang berketurunan kalattuang.  

Tempat  pelaksanaan tradisi Kalompoang Kalattuang inipun sudah bergeser 

atau sudah berpindah tempat karena saat ini masyarakat Dusun Borongbulo sudah 

banyak yang menjadi TKI ke Malaysia. Jadi pelaksanaanya tidak lagi ditempat 

khusus melainkan di rumah tokoh adat yang saat inipun menjadi  Ketua RK 

Borongbulo. Seperti yang dikatakan Dg.Tangnga : 

Tradisi Kalompoang Kalattuang inipun sudah bergeser tempat pelaksanaanya, 
karena sudah tidak banyak masyarakat yang tinggal di Dusun ini. Karena 
Sudah banyak yang menjadi TKI ke malaysia, jadi kami laksanakan  tradisi 
Kalompoang Kalattuang di taring tallua terkhir 5 tahun yang lalu, sekarang 
sudah pindah kerumah saya pelaksanaanya karena alat-alatnya seperti, dato’ 
yang berpasangan dan tempat untuk menyandingkan dato‟ ( boneka) itu sudah 
dipindahkan.
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Selaras dengan itu Havilan mengatakan dalam jurnal Walasuji: 

Semua kebudayaan pada suatu waktu berubah karena bermacam-macam sebab. 
Salahsatu sebabnya adalah perubahan lingkungan yang dapat menuntut 
perubahan kebudayaan bersifat adaktif.
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Awalnya tradisi ini dilakukan disuatu tempat yang disebut taring tallua yaitu 

suatu tempat di Dusun Borongbulo di atas bukit sebagai tempat berkumpul untuk 

melakukan tradisi Kalompoang Kalattuang ini. Hal tersebut menandai adanya 

perubahan  tempat tradisi ini, namun pelaksanaanya tetap sama. Tradisi  Kalompoang 

Kalattuang, dalam pelaksanaan tradisi ini ada juga disebut sebagai sipaccidongan 

berarti duduk berkumpul, merupakan simbol bahwa masyarakat, memelihara 

persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat istiadat, peduli antar sesama, 

dengan rasa kebersamaan ini sehingga acara Kalompoang Kalattuang oleh 

masyarakat Dusun Borongbulo tetap dipertahankan dan melestarikan adat ini sampai 
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sekarang yang disebut pesta panen.  

Munculnya tradisi Kalompoang Kalattuang yang dilaksanakan di Dusun 

Borongbulo Desa Paranglompoa merupakan suatu pesta atas tanda kesyukurannya 

kepada  Allah swt yang diperoleh dalam bercocok tanam dan atas hajad yang 

terkabul atau disebut dengan istilah  Sukkuru artinya bersyukur kepada Allah, atas 

panen yang diperoleh dan hajad yang terkabul dan memiliki arti yang penting bagi 

masyarakat setempat karena dengan melalui tradisi pesta panen ini dapat 

mewujudkan tanda kesyukurannya atas panen yang melimpah  dan sebagai tempat 

silaturahmi diantara masayrakat Dusun Borongbulo sehingga masyarakat harus 

melaksanakan upacara adat ini. Selain itu , Islam juga sangat menganjurkan manusia 

untuk selalu bersyukur kepada-Nya seperti yang telah dijelaskan dalam QS 

Luqman/31:12 

َءَاتَ  ۡ َوَلَقَد َناَ لُقۡ  نَ ٱلۡ  َمََٰ َحِكۡ  َٱش مَةَ أنَِ ۡ  اَ يَش ۡ َكُرۡ َوَمَن يَش ۡ َللَِّوِ  ۡ َكُرۡ  َفإَِنََّّ َكُرُ لنَِفۡ  وَمَن   ۦ سِوِ ۡ 
يد َكَفَرَ فإَِنَّ ٱللَّوَ غَنٌِِّ حََِ  ۡ   

Terjemahnya: 

 “Dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, 
yaitu:Bersyukurlah kepada Allah, dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri: dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji.”
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Ayat diatas menjelaskan kepada manusia bahwa Allah begitu mencintai dan 

menyayangi orang-orang yang bersyukur kepada-Nya dengan menjanjikan nikmat 

yang lebih bagi mereka yang selalu bersyukur. Bentuk ajaran islam inilah yang 

diterpakan dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang sehingga makna dari tradisi ini 

adalah bentuk ungkapan rasa Syukur atas Karunia-Nya yang tidak terbatas kepada 
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hamba-hamba-Nya. 

Tradisi merupakan sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan 

masyarakat. Tradisi tersebut lahir dan mengakar dikalangan masyarakat sosial yang 

kemudian berkembang menjadi budaya dan kebudayaan berdasarkan masyarakat yang 

melaksanakan secara turun-temurun oleh generasi penerusnya sampai sekarang. 

Seperti yang dikatakan oleh Dg.Barri bahwa: 

Tradisi Kalompoang Kalattuang sudah turun-temurun dari nenek moyang 
Kallatuang  dulu jadi  harus dilakukan, jika hasil panen bagus maka 
masyarakat adakan tradisi ini karena ingin berterima kasih, bersyukur karena 
sukses panen rayanya, semoga tahun berikutnya diberikan panen yang 
melimpah

62
 

Dari apa yang diungkapkan oleh Dg. Barri‟ yaitu salah seorang Tokoh Adat 

Dusun Borongbulo, sangat jelas bahwa Tradisi Kalompoang Kalattuang ini bagi 

masyarakat Dusun Borongbulo selain bermakna rasa syukur terhadap Tuhan atas 

berkah dan limpahan rezeki berupa padi yang telah mereka panen, juga memiliki 

makna menghargai dan menjaga warisan dari leluhur dari nenek moyang mereka 

berupa tradisi dan adat-istiadat yang menjadi pedoman dalam hidup dan penjaga 

keharmonisan serta duduk bersama masyarakat setelah waktunya berladang. Hal 

inilah yang menandai eksistensi tradisi Kalompoang Kalattuang yang dibingkai 

dalam acara pesta panen di Dusun Borongbulo, menyandingkan dato’ (boneka) 

sebagai ciri khas dari acara pesta panen ini. Hal inilah yang paling menarik di dalam 

kegiatan pesta panen ini. 

Tradisi ini sangat dihargai, dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat yang 

ada di Dusun Borongbulo tersebut banyak yang datang menyaksikan upacara ini 

karena ketika tradisi tersebut berlangsung, ada interaksi sosial, hubungan sosial yang 
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terjadi di mana masyarakat atau orang terdekat yang datang untuk membantu karena 

tradisi ini tidak boleh dilakukan sendiri tetapi dilakukan secara  

bersama-sama (gotong royong), saling berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta 

rasa persaudaraan yang erat dan berdialog sehingga tradisi ini berjalan dengan lancar 

karena lebih banyak orang yang datang membantu maka akan                          

mempercepat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Tradisi adalah bagian dari tradisional namun bisa musnah karena 

ketidakmauan masyarakat untuk mengikuti tradisi tersebut karena mengikuti dari 

perkembangan zaman modern. Salah satu upacara adat yang terdapat di Desa 

Paranglompoa khususnya di Dusun Borongbulo yakni a’dengka yaitu tradisi 

menumbuk padi. Dahulu merontokkan padi dengan menumbuk, sekarang sudah 

pakai mesin penggiling, makanya a’dengka pun semakin jarang dilakukan. Padahal 

dalam ritual itulah rasa kebersamaan para petani muncul, bahkan konon katanya 

menjadi tempat pertemuan pemuda-pemudi yang ingin mencari pasangan hidup. 

Seperti yang dikatakan Mika tokoh pemuda Dusun Borongbulo: 

Acara a’dengka ini dilakukan dengan cara menumbuk padi secara simbolis 
ketika acara sudah dimulai, jadi masyarakat atau perwakilan 3 orang yang 
berketurunan kalattuang itu menumbuk padi di dalam assung yaitu tempat 
untuk menumbuk padi menggunakan alu yaitu alat untuk menumbuk padi yang 
terbuat dari pohon duku atau kopi, setelah itu disandingkanlah dato’ (boneka) 
kemudian melakukan penyembelian hewan dan berdoa bersama, dalam acara 
panen ini kita semua bertemu masyarakat Borongbulo dan berkumpul di 
bergotong royong saling membantu agar acara ini sukses, nah kadang dalam 
pertemuan ini kita saling mengenal dan ada pula yang setelah dari cara ini  ada 
yang langsung dekat antara pemuda pemudi dan menikah.63 

Ada beberapa alasan masyarakat mengenai tradisi Kalompoang Kalattuang  

ini masih tetap  dijaga eksistensinya maupun kelestariannya sampai sekarang yaitu: 

a. Masyarakat di Dusun Borongbulo menyakini bahwa dengan melaksanakan ritual 
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tradisi Kalompoang Kalattuang ini maka keselamatan atas apa yang mereka 

dapatkan dari Allah swt akan selalu mendapatkan keberkahan dan keselamatan 

bagi masyarakat yang ada di Dusun Borongbulo. 

b. Sebagai wadah atau tempat berkumpulnya masyarakat di Dusun Borongbulo 

untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah swt atas panen yang diperoleh 

karena di Dusun Borongbulo hampir semua masyarakat berprofesi sebagai 

petani. Maka salah satu hal yang sangat penting dilakukan yaitu 

diselenggarakannya pesta panen atau adat tradisi Kalompoang Kalattuangkarena 

itu merupakan salah satu moment dimana masyarakat bersama-sama berdoa dan 

bersyukur atas panen yang diperolehnya. 

c. Menjaga budaya lokal atau adat-istiadat masyarakat setempat sebab tradisi ini 

merupakan warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun 

yang harus dipertahankan dan tetap dijaga kelestariannya. 

d. Menjaga kerukunan antar sesama masyarakat yang ada di Dusun Borongbulo 

Desa Paranglompoa Keacamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. Mengingat 

di Dusun Borongbulo ini terdapat dua keyakinan yang berbeda yaitu agama 

Islam dan Kristen. 

Tradisi Kalompoang Kalattuang di Dusun Borongbulo yang hingga saat ini 

masih dipercayai sebagai salah satu tradisi yang harus dilakukan berasal dari nenek 

moyang terdahulu masyarakat terdahulu merupakan salah satu sumber pembentuk 

kebudayaan yang kemudian menciptakan sebuah tradisi yang menjadi turun-temurun 

yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. 

Tradisi ini merupakan sebuah realitas sosial yang telah ada sejak puluhan 

tahun yang lalu hingga kini masih dilestarikan bagi sebagian masyarakat terutama di 

Dusun Borongbulo Desa Paranglompoa tradisi ini sangat penting karena mereka 



percaya dengan melaksanakan tradisi ini mereka akan mendapatkan keselamatan 

sekaligus sebagai ucapan rasa syukur. Setelah Islam diterima dan dianut secara resmi 

unsur-unsur kebudayaan Islam diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial budaya 

masyarakat begitupula saat penganut agama Kristen maka pelaksaanya dialakukan 

sesui dengan ajarannya saat melaksanakan kegiatan seperti yang kita lihat pada 

tradisi Kalompoang Kalattuang melakukan sistem keagamaan sesuai kepercayaan 

masyarakat. Berikut Prosesi Tradisi Kalompoang Kalattuang. 

1) Sebelum pelaksanaan  

Sebelum tradisi  Kalompoang Kalattuang dilaksanakan, masyarakat di Dusun 

Borongbulo melakukan perkumpulan atau musyawarah dalam menentukan waktu 

yang cocok dan waktu yang dianggap baik untuk memberikan keberuntungan dalam 

melakukan adat upacara tersebut sekaligus membahas tentang rentetan acara yang 

akan dilakukan. Selain itu akan dibahas tentang hewan apa yang akan di sembeli 

Seperti yang dikatakan Dg.Bayang : 

Dalam pelaksanakan tradisi Kalompoang Kalattuang ini untuk pesta panen, 
kami memotong hewan sapi untuk dimakan bersama-sama masyarakat Dusun 
Borongbulo, jika untuk hajad maka sekecilnya hewan itu biasanya adalah ayam 
namun jarang juga yang memotong ayam memang biasanya kami itu 
memotong sapi.
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Tradisi Kalompoang Kalattuang yaitu adat masyarakat yang bermata 

pencaharian  sebagai petani khususnya di Dusun Borongbulo mereka melaksanakan 

tradisi ini karena mereka percaya bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, ketika 

hasil panen padi melimpah. Dari latar belakang kepercayaan itu, masyarakat petani 

senantiasa melaksanakan pesta panen yang disebut Tradisi Kalompoang Kalattuang. 

Pelaksanaan ini tidak berlangsung begitu saja akan tetapi sesuai dengan aturan 

menurut adat istiadat turun temurun oleh masyarakat, terutama masyarakat yang 
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berada pada sektor pertanian. Upacara ritual ini dalam prosesinya sangat didominasi 

dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat religius sesuai kepercayaan adat masyarakat. 

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Burhan Bungin dalam bukunya yang 

berjudul Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi Masyarakat. 

“Komunikasi kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki tujuan 

yang sama lalu berinteraksi satu dengan yang lain, untuk mencapai tujuan bersama, 

lalu mengenal satu dengan yang lainnya, memandang yang lainnya sebagai bagian 

dari pada kelompok tersebut. Komunikasi yang dilakukan secara kelompok misalnya 

yang dilakukan bersama keluarga, kawan terdekat, tetangga, kelompok diskusi 

ataupun komunitas yang sedang mengambil keputusan”
65

  

Menurut peneliti dalam pelaksanaan tradisi ini perlu kesepakatan bersama 

dalam mengambil keputusan untuk menentukan hari baik dalam melakukan tradisi ini 

sehingga Komunikasi Kolompok sangat penting dilakukan  karena masyarakat akan 

berdialog dengan tokoh adat dan masayarakat yang berketurunan kalattuang  untuk 

menentukan hari baik dan tahapan pelaksanaanya sehingga acara  bisa berjalan 

dengan lancar. 

a) Waktu pelaksanaan 

Tradisi Kalompoang Kalattuang merupakan adat masyarakat Dusun 

Borongbulo sejak dahulu hingga saat ini dipertahankan juga sebagai wujud 

penghormatan terhadap leluhur masyarakat. Tidak berbeda dengan adat lainnya yang 

ada di Indonesia, dimana setiap pesta adat memiliki waktu pelaksanaan yang khusus 
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dan dilaksanakan pada hari yang telah di tentukan secara bersama-sama yaitu setelah 

panen padi atau sekitaran bulan juni,juli atau agustus. Sebelum di samapaikan kepada  

seluruh masayarakat Borongbulo dan pemerintah setempat maka terlebih dahulu 

tokoh adat dan masyarakat yg berketurunan kalattuang berdialog menetukan hari 

baik untuk melaksanakan tradisi ini, kemudian barulah disampaikan kepada 

masayarakat melalui ketua RK dan RT hari dan tahapan dalam melaksanakan tradisi 

Kalompoang Kalattuang agar berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan 

harapan. Seperti yang dikatakan Abd. Gani berikut: 

Tradisi Kalompoang Kalattuang di laksanakan satu kali setahun pada musim 
kemarau atau sekitar bualan  juni, juli atau agustus dan jika waktunya sudah 
disepakati biasanya kami mulai acaranya itu pukul 09:00 sampai selesai 
biasanya selasi itu sebelum pukul 18:00 atau sampai siap makananya karena 
nanti siap hewan yang sudah disembeli lalu kami mengadakan doa bersama 
lalu menyantap hidangan sama-sama. Kemudian tradisi Kalompoang 
Kalattuang inikan tidak hanya untuk pesta panen tapi juga sebagai bentuk rasa 
syukur masyarakat karena hajad yang terkabul, jadi pesta panen itu biasanya 
diadakan satu tahun sekali, setelah panen, untuk hajad itu tidak ditentukan 
pelaksanaanya tergantung individunya saja, itupun cuman yang berketurunan 
kalattuang yang mengadakan tradisi ini.

66
 

Pesta panen jika dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk 

mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan panen padi masyarakat  yang harus 

dilaksanakan setelah     musim panen dan memasuki musim kemarau. Akan tetapi jika 

tradisi Kalompoang Kalattuang dilaksanakan sebagai bentuk syukur karena hajad 

yang terkabul  maka pesta adat tersebut dapat dilaksanakan kapan saja meskipun 

belum memasuki masa panen atau musim kemarau, karena hanya seremonial dan 

sebagai usaha individu setempat melestarikan budaya tersebut. Makna yang bisa 

dipelajari dari simbol tersebut adalah bahwa segala aktivitas akan terlaksana dengan 

baik jika dipersiapkan dengan baik dan direncanakan secara matang. Adapun 

peralatan dan perlengkapan yang dipersiapkan untuk pelaksanaan tradisi ini yaitu: 
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1) Assung (Lesung) 

Lesung adalah sebuah wadah yang dipakai untuk menumbuk padi, bentuk 

lesung itu mirip perahu namun berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 

sekitar 1 meter dan lebar kurang lebih 30 cm yang mempunyai liang. Kayu yang 

dipakai bukan kayu sembarangan. 

Seperti yang dikatakan Dg. Tangnga bahwa: 

Kayu yang dipakai bukan kayu sembarangan ada kriterianya seperti kayu jati,    
kayu pohon mangga, dan batag pohon kemiri, yang dapat bertahan lama, agar 
awet dipakai jadi bukan juga kayu sembarangan.

67
 

Menurut peneliti kriteria kayu yang dipakai adalah kayu yang kuat seperti 

kayu jati dan kayu yang kuat dan awet karena dipakai   untuk menumbuk padi.  

2) Alu (alat penumbuk) 

Alu adalah alat yang digunakan untuk menumbuk. Alat penumbuk yang 

biasanya                terbuat dari kayu keras brukuran 1-30 m. Kayu yang dipakai bukan kayu 

sembarangan  seperti halnya assung (lesung) harus kayu yang dipilih berdasarkan 

karakter, kadang alu tersebut diberi hiasan supaya memberi kesan keindahan. Seperti 

yang dikatakan  Dg. Tangnga bahwa: 

Alu itu sama seperti assung ada kriteria kayu yang dipakai untuk alu kayu yang 
digunakan itu adalah kayu dari pohon kopi atau pohon duku, kayu ini sangat 
mudah diapat selain itu kayu ini juga gampang dibentuk alu.

68
 

Kayu yang dipakai berdasarkan suaranya, yaitu yang bernyaring 

(macci’nong), besar suaranya, jenis kayu   itu tergolong kayu yang bagus. Seperti 

kriteria kayu yang dipakai lesung. Sesuai Alu dan Assung keserasian alam 
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menghasilkan hasil panen yang melimpah bila tercipta keserasian. Penggunaan Alu 

dan Assung ini sebagai bentuk melestarikian warisan nenek moyang meskipun sudah 

ada mesin penggiling padi, namun dengan menumbuk padi inilah masyarakat 

melestariakan tradisi nenek moyang. Peneliti memaknai keserasian antara alam dan 

manusia yang mengelolah alam yaitu manusia, tradisi ini merupakan pesta panen 

yang penuh simbol dan makna, sebuah tradisi warisan leluhur yang mengandung 

kearifan lokal yang menghubungkan manusi,alam dan penciptanya. 

3) Dato’ (Boneka laki-laki dan perempuan) 

Dato’ adalah boneka yang dirangkai oleh tokoh adat yang terbuat dari ranting 

kayu besar dan tua, yang konon adalah pohon yang di tanam oleh nenek moyang 

yang berketurunan Kalattuang. Seperti yang dikatakan Dg Jumba berikut: 

Yang dibuat dato‟ itu adalah ranting dari pohon tua dan besar, pohon itu nenek 
moyang kalatttuang yang tanam, dulu dato‟ pertama itu sudah tidak ada karena 
ikut terbakar waktu gereja dibakar oleh Mahasiswa, jadi kami buat lagi dan 
dato‟ itu kami simpan bersama peralatan lain di rumah yang kami tuakan 
(tokoh adat).

69
 

Dato’ inipun menjadi ciri khas dalam tradisi Kalompoang Kalattuang ini, 

dato ini harus ada dan disandingkan diatas tempat khusus barulah acara ini dimulai. 

4) Pakaian 

Pakaian sebagai bagian dari kebutuhan setiap orang saat ini telah menjadi 

sebuah daya tarik sehingga sangat menunjang penampilan seseorang di dalam 

kehidupan sehari-hari, pakaian yang menjadi kebutuhan pokok setiap orang, hal ini 

dapat dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menggunakan pakaian khusus dalam 

berkegiatan atau mengikuti sebuah acara khusus. Seperti yang diakatan Dg. Bayang: 

Baju yang dikenakan Dato‟ laki dan perempuan itu adalah baju adat bugis 
makassar, yaitu baju bodo dan lengkap dengan hiasannya layaknya pengantin 
untuk dato perempuan, dato laki-laki memakai paconro dan jas tutup dan lipa’ 
sa’be (sarung sutra) lengkap dengan hiasan layknya pengantin laki-laki dan 
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perempuan adat bugis makassar, kemudian di sandikan juga diatas tempat 
khusus seperti ranjang berukuiran kecil, pakaian, hiasan dan pernak pernik 
yang dipakai mengandung makna kehidupan di dalamnya.

70
 

 Pakaian memiliki makna tersendiri bagi setiap orang, seperti dalam 

kehidupan masyarakat Dusun Borongbulo ketika mengenakan pakaian dalam 

kehidupan sehari-hari mereka memakai pakaian yang dianggap tidak menyalahi adat 

istiadat atau aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, seperti berpakaian yang 

sopan dan bersih dalam adat tersebut.  

Pakaian adat merupakan pakaian yang digunakan oleh masyarakat suku 

Bugis-Makassar pada saat upacara tradisional, baik sebagai pelaksana maupun 

sebagai tamu undangan. Pakaian adat yang digunakan seperti laki-laki 

menggunakan songkok (penutup kepala) atau paconro’, jasi’ Tutu’ (jas yang 

kerahnya tertutup) dipadukan dengan lipa’ sabbe (sarung sutera), lengkap dengan 

aksesorisnya seperti, sele’(kris), ponto naga, dan pallippu (pengikat pinggang). 

Sedangkan perempuan menggunakan lipa’ sabbe (sarung sutera) dan baju bodo 

lengkap dengan aksesorisnya seperti bangkara’ (mahkota dikepala), rante (kalung), 

(gelang), simak (pengikat dibagian lengan) dan ponto (gelang). Cara pemakaian lipa 

sabbe yaitu dikingking (sarung dipakai kemudianbagian ujung atas diikat sesui 

ukuran pemakai dan selebihnya dibiarkan terurai) agar tidak jatuh. Dari situ pulalah 

dasar pakaian dato‟ yang menjadi ciri khas dari tradisi Kalompoang Kalattuang ini. 

Seperti yang dikatakan  Sihabuddin dalam Jurnal Acta Diurna oleh 

Facrunnisa berikut: 

Pakaian adalah media komunikasi, pakaian merupakan bahasa diam (silent 
language) yang berkomunikasi melalui pamakaian simbol-simbol nonverbal. 
Pesan yang dibawa oleh pakaian bergantung pada jumlah variabel, seperti latar 
belakang budaya pengalaman dan sebagainya.

71
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Menurut peneliti pakaian tak hanya menjadi pelindung dan penutup tubuh 

saja tetapi lebih dari itu pakaian digunakan pula sebagai simbol dan sebagai media 

dalam berkomunikas, seperti baju bodo, paconro, jas tutup penganti dan hiasan 

lainnya tersebut memiliki makna sebagai keindahan, bahwa masyarakat selalu 

menjaga keindahan baju adat tersebut sebagai  tradisi masyarakat Bugis Makassar. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pembukaan, semua tamu undangan, Tokoh Peerintah, Pemuka 

adat, Tokoh agama,  dan seluruh lapisan masyaraka telah hadir berkumpul  

sipaccidongan yang berarti duduk bersama, merupakan simbol bahwa masyarakat, 

memelihara persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat istiadat, peduli 

antar sesama, maka tradisipun dimulai dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Setelah semua persiapan telah dipersiapkan kemudian setelah para tamu sudah 

datang, maka masyarakat bergotong royong mempersiapkan berupa sesajian. 

b. Setelah itu padi hasil panen ditumbuk dalam assung memakai alu sebanyak tiga 

kali oleh masyarakat yg berketurunan kalattuang secara simbolis. 

c.  accera’ (pemotongan hewan sapi), atau biasa disebut panya‟bi mae ri 

kalompoang  artinya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan ungkapan 

rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan sumber kehidupan dan hasil 

panen yang melimpah. Makna pemotongan hewan juga adalah untuk membunuh 

sifat-sifat hewani yang ada dalam tubuh manusia,  selain itu makanya juga yakni 

untuk saling berbagi kebahagian dan menjaga keseimbangan dalam 

bermasyarakat karena daging yang sudah dimasak akan disantap secara bersama-

sama dan dibagi kemasyarakat disekitar. 

d. Setelah pemotongan hewan dan hewan selesai diolah dan siap di sajikan barulah 

seluruh masyarakat yang hadir membacakan doa, adapun yang membacakan 



doanya yaitu pemuka agama atau imam, mereka berdoa bersama berharap 

panennya kedepan akan baik hasilnya dan bersyukur  atas berkah musim panen 

yang telah diberikan dan rezeki atas hajad yang terkabul, setelah itu semua 

masyarakat menikmati bersama sajian yang disediakan.  

e. Setelah selesai makan bersama tahap pembukaan acara ini dibuka oleh tokoh 

agama, setelah itu pemerintah setempat menyampaikan hal-hal dalam pesta 

panen ini dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tradisi Kalompoang Kalattuang 

seluruh masyarakat di Dusun Borongbulo  berbondong-bondong mengikuti 

tradisi tersebut, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan juga dihadiri oleh 

langsia meskipun bukan berasal dari Keturunan Kalattuang, perlu diketahui 

bahwa acara ini dibuat oleh yang berketurunan Kalattuang yang hasil panennya 

melimpah dan hajadnya terkabul, namun, dalam urusan persiapan acara semua 

masyarakat yang ada di Dusun Borongbulo bergotong royong membantu 

mempersiapakan pesta panen tersebut terlepas dari agama yang mereka anut, 

bahkan tardisi yang ada di Borongbulo ini adalah ajang silaturahmi antar 

masyarakat untuk membangun semangat kebersamaan dan kekompakan antara 

masyarakat yang ada  Dusun Borongbulo. Seperti yang dikatakan dg. Kammisi‟ 

berikut: 

Bagi masyarakat Dusun Borongbulo tradisi Kalompoang Kalattuang harus 
tetap dilaksanakan karena merupakan sesuatu yang penting, tradisi ini sebagai 
ajang silaturahim dan pengerat hubungan kami yang berlatar belakang berbeda 
agama, kami saling berbaur, bergotong royong melaksanakan tradisi ini, karena 
awalnya tradisi ini hadir bersama dengan masuknya agama kristen di 
Borongbulo ini, namun sekarang sudah banyak masyarakat masuk Islam tapi 
tradisi ini meraka yang beragama Islam masih melaksanakan yang penting dia 
berketurunan Kalattuang, karena ini sebagai penghargaan untuk nenek moyang 
kita, bahwa kami anak cucu dan cicitnya masih mengingat apa yang mereka 
wariskan kepada kami.
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Tradisi Kalompoang Kalattuang ini juga  menurut kepercayaan masyarakat 

tradisi ini membawa keberkahan bagi masyarakat apabila tidak dilaksanakan mereka 

akan mendapat marabahaya atau yang lebih dikenal dengan “Tolak bala”, yang 

dimaksud ialah terjadi  bencana, seperti padi yang akan terkena hama atau penyakit lain 

atau marabahaya yang   akan menyebabkan padi mereka gagal panen. Seperti yang 

dikatakan dg Barri‟: 

Pernah satu kali tidak dilaksanakan tradisi Kalompoang Kalattuang ini, 
masyarakat mendapat bencana yaitu tidak berhasil hasil panen yang didapatkan 
karena padinya mengalami beberapa penyakit sehingga menyebabkan gagal 
panen.
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Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur kepada 

tuhan yang disampaikan dalam bentuk Pesta Panen. Seperti yang diakatakan 

Abd.Gani Borongbulo: 

Sebelum memulai acara makan bersama masyarakat kita harus membacakan 
doa bersama agar hasil panen yang di dapat para petani lebih melimpah kami 
juga memohon agar terhidar dari bencana dan padi kita tidak dimakan hama 
dan rusak.Tak hanya itu kita juga melakukan Accera sebagai panyabi mae ri 
kalompoanga itu artinya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, kita 
memotong hewan untuk dibagi bagi kemasyarakat supaya dinikmati bersama.
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Setelah semua rangakain acara selasai dari proses penentuan hari, sampai 

semua tahapan pelaksanan selesai maka tradisi inipun selesai dilaksanakan sebagai 

tradisi tahunan, tak hanya itu tradisi inipun sebagai ajang pengerat hubungan diatara 

masyarakat Dusun Borongbulo mengingat di Dusun ini mempunya dua keyakinan 

yaitu Agama Islam dan Kristen. Menurut Aloliweri gatra-gatra dalam bukunya yang 

berjudul komunikasi antar budaya ia mengatakan bahwa komunikasi dan budaya 

merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan hal ini pula yang mempengaruhi 

praktek daripada model komunikasi menjadi beranekaragam. 
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Komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan oleh karena itu budaya tidak 
hanya menentukan siapa, berbicara apa dan bagaimana komunikasi 
berlangsung, tetapi juga turut menentukan orang menjadi pesan, makna yang ia 
miliki untuk pesan dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan 
dan menafsirkan pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan prilaku kita sangat 
bergantung pada budaya dimana kita bertempat tinggal dan dibesarkan. Hal 
inilah yang menandakan bahwa budaya adalah landasan komunikasi, bila 
budaya beraneka ragam maka beraneka ragam pula praktek model 
komunikasinya.
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Kegiatan  accera’  dan pembacaan doa merupakan ritual yang dianggap 

sangat sakral oleh masyarakat Dusun Borongbulo, Desa Paranglompoa melalui 

kegiatan tersebut mereka burupaya menjalin komunuikasi dengan sang Maha 

pencipta, agar sang pencipta melindungi mereka dari bencana, baik yang berkaitan 

dengan personal maupun berkaitan dengan masalah pertanian.  

Melihat langkah-langkah serta proses dalam tradisi Kalompoang Kalattuang 

ini peneliti berpendapat bahwa tradisi ini bertujuan untuk meluapkan rasa syukur 

kepada Allah swt dan memohon keselamatan dari segala bala bencana yang akan 

terjadi. Tradisi inipun sebagai wadah dalam menjalin silaturahmi anatara masyarakat 

dan bentuk kepatuhan Masyarakat  terhadap tradisi nenek moyang yang telah 

diwariskan kepada mereka.  

Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan  kebahagiaan dan rasa syukur kepada 

Tuhan yang disampaikan dalam bentuk Pesta Panen. 

Menurut peneliti tradisi ini adalah salah satu kegiatan yang bersifat  turun-

temurun yang merupakan cerminan watak kita sebagai Bangsa Indonesia yang 

memiliki khasanah budaya. Tradisi sangatlah penting dalam perkembangan 

kebudayaan yang memberi ciri khas identitas atau kepribadian suatu Bangsa. 
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Kesenian yang menjadi bagian dari hidup masyarakat dalam suatu kaum, Suku, 

Bangsa tertentu  dengan bentuk sangat beragam. 

3) Tahapan Penutup 

Setelah pelaksanaan inti Tradisi Kalompoang Kalattuang yaitu pemotongan 

hewan dan berdoa bersama, tahapan penutup adalah makan bersama, keturunann 

kalattuang yang melakukan tradisi ini menyediakan hidangan berupa kue dan makan 

dari hasil panen dan hewan yang telah disembeli dan melakukan doa‟ bersama  yang 

dipimpin tokoh adat agar terhindar dari bala bencana atas tanaman padi dan daerah 

mereka. Kemudian,  menyantap secara bersama-sama apa yang telah disediakan., 

karena tuajuan dilaksanakan tradisi ini agar menjalin silaturahmi antar sesama warga 

masyarakat baik yang sudah kenal maupun yang belum. 

Tradisi Kalompoang Kalattuang ini sangat menghormati dan menghargai 

budaya leluhur, maka tidak akan terjadi konflik meskipun ada perbedaan keyakinan 

didalamnya, asalkan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut harus menghargai 

adat istiada setempat. Menurut Harold Laswell dalam Onong Uchjana Effendy ia 

mengatakan bahwa. 

Cara untuk menjelaskan makna komunikasi adalah menjawab petanyaan Who 
say what in whice chanel to whom with effect. Paradigma Laswell menunjukkan 
bahwa komunikasi meliputi beberapa unsur yakni komunikator, pesan, media, 
komunikan dan efek.
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Tradisi ini memang dikenal sebagai ajang pengerat silaturahmi dan rasa 

persaudaraan diantara masyarakat yang ada di ada di Dusun Borongbulo dengan 

menggunakan media pesta panen yang disebut tradisi Kalompoang Kalattuang yang 

hendak mengungkapkan bahwa tradisi ini sebagai media silaturahim antar 

masayarakat Dusun Borongbulo dan sebagai media untuk mengungkapkan rasa 

syukur kita kepada Tuhan sang pemberi Rezeki dan apabila masayarakat  tak bersatu 



lagi dan tidak melestarikan budaya leluhur yang akan mengundang bala bencana bagi 

daerah tersebut yang berdampak pada sektor pertanian di dusun tersebut, selaras 

dengan itu Menurut Edward T. Hall “Culture is communication and comunication is 

culture”.  

Ini berarti budaya merupakan bagian dari perilaku komunikasi, dan pada 
gilirannya pula komunikasi akan turut menentukan, memelihara, 
mengembangkan dan mewariskan budaya.
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Masyarakat Dusun Borongbulo, bertani tidak hanya sekedar menggarap lahan 

lalu mengambil hasilnya, akan tetapi kita harus menjaga tradisi yang telah diwariskan 

oleh  nenek moyang kita yaitu ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas berkah dan 

limpahan rezekinya dalam bertani yang dibingkai dalam sebuah Tradisi . Di dalam 

pelaksanaannya memiliki cara tersendiri. 

Kehidupan manusia berjalan mengikuti alur waktu disetiap proses 

perjalanannya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat 

pedesaan yang menggantungkan kehidupannya pada pertanian, memiliki kehidupan 

yang sederhana, tenang dan memiliki tradisi serta adat istiadat yang dipertahankan 

hingga saat ini adalah sebuah kewajiban. Hal inilah yang membuat kebersamaan dan 

kekeluargaan masyarakat yang hidup dan menetap di pedesaan tetap terjaga dengan 

baik dapat kita lihat ketika masyarakat pedesaan menunjukkan rasa syukur mereka 

terhadap Tuhan apabila musim panen padi telah tiba dan hajad mereka terekabul  

rasa syukur tersebut mereka gambarkan dalam sebuah pesta panen . Tradisi ini sudah 

berjalan turun-temurun bagi masyarakat yang bergantung dari hasil usaha bertani  

umumnya mengenal pesta panen ini mulai dari turun ke sawah, membajak, sampai 
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tiba waktunya panen raya.  

Adapun nilai-nilai Tradisi Kalompoang Kalattuang memotivasi pemersatu di 

tengah keragaman masyarakat khusunya adapun nilai nilai yang islam yang 

terkandung dalam tradisi ini ialah: 

1) Ungkapan Rasa Syukur  

Setiap orang sangat memerlukan Allah dalam setiap gerak kehidupannya. 

Mulai dari udara untuk bernafas hingga makanan yang ia makan, dari 

kemampuannya untuk menggunakan tangannya, hingga kemampuan berbicara, dari 

perasaan aman hingga persaan bahagia, seorang benar-benar sangat memerlukan apa 

yang telah diciptakan Allah dan apa yang dikaruniakan kepadanya, sama halnya 

dengan tradisi Kalompoang Kalattuang ini yaitu untuk mensyukuri nikmat yang 

telah diberikan diberikan Allah swt berupa hasil panen yang melimpah dan hajad 

yang terkabul. 

 

Selain itu, Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk selalu bersyukur 

kepada-Nya seperti yang telah dijelaskan dalam QS Luqman/31: 12   

َوَلَقَد نَ ۡ َناَ لُقۡ َءَاتَ  ۡ  َٱل مََٰ َحِكۡ  َمَةَ أَنِ ٱشۡ  َكُرۡ  َكُرۡ َوَمَن يَش ۡ َللَِّوِ  ۡ  اَ يَش ۡ  َفإَِنََّّ َكُرُ لنَِفۡ  وَمَن كَفَرَ  ۦ سِوِ ۡ 
يد َفإَِنَّ ٱللَّوَ غَنٌِِّ حََِ  ۡ   

Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, 
yaitu:Bersyukurlah kepada Allah, dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri: dan 
barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji.”
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Ayat diatas menjelaskan kepada manusia bahwa Allah begitu mencintai dan 

menyayangi orang-orang yang bersyukur kepada-Nya dengan menjanjikan nikmat 
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yang lebih bagi mereka yang selalu bersyukur. Bentuk ajaran Islam inilah yang 

diterpakan dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang sehingga makna dari tradisi ini 

adalah bentuk ungkapan rasa Syukur atas Karunia-Nya yang tidak terbatas kepada 

hamba-hamba-Nya 

2) Nilai Silaturahmi 

Silaturahmi adalah tradisi saling menjujungi atau berkunjung kepada saudara, 

kerabat, atau sahabat agar hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan persahabatan 

tidak terputus. Islam sangat menganjurkan silaturahmi dalam kehidupan masyarakat, 

sehingga Rasulullah saw melarang umatnya untuk memutuskan silaturahmi. Seperti 

yang diakatakan Dg.Bayang: 

Dalam pelaksanaan tradisi ini ada nilai silaturahminya karena kadang saking 
sibuknya kita dengan pekerjaan lupa saling bersilaturahmi diantara masyarakat, 
maka dengan diadakannya tradisi ini disinilah tempat kita bersilaturahmi, 
kadang ada yang tidak saling kenal, dikegiatan ini kami saling berkenalan juga 
karena dusun ini kan luas, dengan akses jalan yang cukup ekstrim kamipun 
tidak sempat untuk bertegursapa kerumah-rumah warga, kan biasa ada 
penduduk lain masuk, biasanya penduduk lain itu menikah dengan masyarakat 
disini, itulah biasanya tidak kenal, nah ditempat diadakannya tradisi  ini, 
biasanya berkenalan satu sama lain.
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Menyambung silaturahmi adalah salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah 

serta menjalin silaturahmi juga merupakan salahsatu cara mengingatkan akhlak terpuji 

sebagaimana firman Allah dalam QS Ar - Ra‟ad/13: 21: 

َأنَ يوُصَلَ وَيَخ ۦ أمََرَ ٱللَّوُ بوِِ  َۡ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا َشَوۡ  َنَ رَب َّهُمۡ  َءَ ٱلَۡ وَيََاَفُونَ سُو ۡ   حِسَابِ  ۡ 
Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar 
dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang 
buruk”.
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Ayat diatas menjelaskan agar sebagai manusia untuk selalu mengadakan 
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hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan antar sesama dan agar manusia manusia 

takut akan apa yang mereka lakukan berupa tindakan yang dilakukan maupun yang 

ditinggalkan karena apa yang diperbuat akan dipertanggungjawabkan di akhirat 

kelak.Pelaksanaan tradisi Kalompoang Kalattuang merupakan pelaksanaan yang 

didalmnya mengandung nilai silaturhmi, silaturahmi yang terjalin antara keluarga dan 

kerabat baik yang beragama Islam maupun Kristen, dan sebagai pengerat hubungan 

antara Masyarakat dan Pemerintah setempat khususnya pemerintah Desa 

Paranglompoa. 

3) Nilai Persatuan 

Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut Ikhwan Islamiyah yaitu 

persaudaraan dalam Islam baik itu saudara seagama maupun berbeda agama. Nilai 

persatuan antar masyarakat yang terlibat didalmnya, satu sama lain saling 

membutuhkan, saling ketergantungan, saling memberi yang pada gilirannya dapat 

saling menciptakan kehidupan selaras, serasi dan seimbang, sebagaimana firman 

Allah dalam QS Al - Hujarat/49: 9. 

َئفَِتَانِ مِنَ ٱلَۡ وَإِن طاَ َتَ تَ لُواح فَأَصۡ َمِنِيَن ٱقۡ َمُؤۡ  هُمَا عَلَى ٱلۡ َإِح ۡ َبَ غَت ۡ َفإَِن ۡ َنَ هُمَاۡ َلُِْواح بَ ۡ  َدَى َٰ رَىَٰ ۡ َخأُ ۡ 
تِلُواح ٱلَّتِِ تَب َفَ قََٰ َأمَ َۡ ءَ إِلََٰ َۡ غِي حَتَََّّٰ تفَِيۡ  َفَأَص ۡ َءَتَۡ فإَِن فاَ ۡ َرِ ٱللَّوِ ۡ  َنَ هُمَا بٱِلۡ َلُِْواح بَ ۡ  لِ ۡ َعَدۡ 

َوَأَق َإِنَّ ٱللَّوَ يُُِبُّ ٱل ۡ َاح َۡ سِطوُۡ  َمُقۡ   سِطِيَن  ۡ 
Terjemahnya: 

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, hendaklah 
didamaikan, jika salah satu diantara golongan itu berbuat aniayah dan 
menzolimi golongan yang lain, maka pergilah golongan yang zalim dan 
berbuat aniayah itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah dan 
menghentikan kezaliman dan penganiayaan. Dan jika mereka telah menyadari 
akan kesalahannya dan kembali kepada perintah Allah, maka demikianlah 
kedua golongan itu dengan adil. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu 
adalah saudara, maka hendaklah didamaikan antara dua saudara sesama 
mukmin itu jika mereka sedang berselisih,bertengkar atau berkelahi.”

80
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Di dalam perayaan tradisi pesta panen ini sudah terlihat jelas dapat 

mempertemukan saudara-saudara dari jauh agar mereka saling mengenal dan 

menjaga hubungan persaudaan antar sesama.  

Hikmah persatuan atau ukhuwa Islamiyah adalah 

a) Terciptanya persatuan dan kesatuan, sehingga suasana kebersamaan tercermin 

tentram, damai, penuh kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai. 

b) Menjalin solidaritas sosial 

Silaturahmi adalah ibadah yang paling mulia, palin indah, akhlak dan amalan 

salih yang perlu ditingkatkan derajatnya di kalangan umat manusia. Silaturahmi 

dalam pandangan Al - Qur‟an begitu tinggi. Hal itu bisa dibuktikan dengan 

banyaknya ayat yang menegaskan silaturahmi yang mengadengkan dengan perintah 

lainnya. Misbahuddin mengatakan: 

Saya kurang tau juga tentang tradisi ini yang saya tau bahwa ada keyakinan 
atau agama lain di Dusun Borongbulo selain Islam, namun mendengar dari 
cerita masyarakat tentang tradisi di Borongbulo itu atau pesta panen, tradisi kan 
berasal dari orang terdahulu atau melesatriakan secara turun temurun warisan 
dari nenek moyang. Menurut saya diperbolehkan saja asalkan tidak sepenuhnya 
diyakini yang menyebabkan sampai kepada tingkatan musyrik atau syirik. 
Karena diketahui dalam Islam syirik adalah doa yang tidak diampuni kecuali 
dengan bertobat dan meninggalkan kemusyrikan sejauh-jauhnya. Jadi tradisi 
ini diperbolehkan apabila sesui dengan ajaran islam dan terlepas dari 
penyimpangan, setidaknya niatnya hanya untuk sebagai bentuk rasa Syukur 
kepada Allah dan semata-mata untuk menjaga hubungan kekeluargaan antar 
masyarakat itu boleh saja karena sudah dianjurkan juga dalam Al-Quran dan 
Hadis.
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Nilai persatuan masyarakat Dusun Borongbulo dalam pelaksanaan Tradisi 

Kalompoang Kalattuang sangat terjalin dengan baik sehingga dapat melaksanakan 

proses pesta panen dengan baik dan lancar serta hikmat. 

4) Nilai Gotong Royong 
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Gotong royong adalah salahsatu manifestasi dan budaya kolektif yang harus 

dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat. Gotong royong masih menjadi 

tumpuhan harapan masyarakat pedesaan khususnya di Dusun Borongbulo bukan 

hanya pada saat melakukan tradisi ini, namun pada hal-hal yang menyakut kegiatan 

sosial,  tujuannya untuk meringankan beban bagi anggota masyrakat.
82

 

Seperti halnya dalam tradisi pesta panen ini dalam prosesnya masayarakat 

bergotong royong saling membantu menyaipkan sajian yang dialkukan kaum 

perempuan dan kaum laki-laki menyaipkan peralatan dalam melakukan tradisi ini. 

Seperti yang dikatakan Mika: 

Pada pelaksanaan tradisi Kalompoang Kalattuangini dapat meningkatkan jiwa 
solidaritas masyarakat untuk saling meringankan beban sekalipun masyarakat 
itu memiliki kepentingan lain, tapi menyempatkan terlebih dahulu untuk 
bersama-sama melaksanakan tradisi ini.
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 Menurut peneliti pola seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas 

yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap warga yang terlibat 

didalmnya memiliki hak untuk dibantu dan berkewajiban untuk membantu sehingga 

ada hubungan timbal balik diantara keduanya. 

Islam menjelaskan dalam bergotongroyong atau tolong menolong terdapat 

garis panduan yaitu Islam menuntut manusia untuk saling tolong menolong dalam 

suatu kebaikan, seperti yang dijelaskan dalam QS Al - Maidah/5: 2 

َمِ وَٱلۡ َإِثۡ َوَلَا تَ عَاوَنوُاح عَلَى ٱل ۡ َوَىَٰ ۡ َٱلتَّقبرِ  وَ ۡ َ...وَتَ عَاوَنوُاح عَلَى ٱل َعُدۡ  نِ ۡ  إِنَّ ٱللَّوَ شَدِيدُ  ۡ َوَٱت َّقُواح ٱللَّوَ  ۡ َوََٰ
َٱل  عِقَابِ  ۡ 

Terjemahnya: 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan 
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bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
84

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk  

bergotong-royong dsan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan saja agar Allah 

senangtiasa meridhoi segala apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Nya.  

Kalompoang Kalattuang memiliki makna yaitu rasa syukur atas berkah dan 

limpahan rezeki berupa padi yang telah mereka panen dapat berperan sebagai simbol 

bahwa masyarakat senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada Tuhan 

itulah tandanya bahwa manusia selalu bersyukur.  Meskipun begitu masih 

masyarakat terkhusus yang bergama Islam yang masih percaya bahwa akan terjadi 

bala bencana apabila tidak dilakukan tradisi ini dan acara Accera’ pemotongan 

hewan ini sebagai tanda panyya’bi mae ri kalompoang artinya sebagai tanda 

kebahagian dan perhomatan kepada leluhur dan membunuh safat-sifat hewani yang 

ada dalam tubuh manusia, hewan sapi ini di artikan sebagai hewan pemalas dan 

diperbudakkan untuk membajak sawah maka perlu diluruskan. Dari sini dapat kita 

lihat bahwa keyakinan masyarakat terhadap tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa 

Paranglompoa terdapat kekeliruan keyakinan berdasarkan syari‟at Islam yaitu 

apabila meyakini meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi Kalompoang 

Kalattuang setelah melakukan panen padi akan menjadikan hasil panen mereka 

selanjutnya melimpah dan akan terhindar dari bencana karena ada keterlibatan roh 

nenek moyang yang menjaga.  

Dari sini dapat kita lihat bahwa keyakinan masyarakat terhadap tradisi 

Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa terdapat kekeliruan keyakinan 

berdasarkan syari‟at Islam yaitu apabila meyakini meyakini bahwa dengan 

                                                           
84

 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. 
 



melaksanakan tradisi Kalompoang Kalattuang setelah melakukan panen padi akan 

menjadikan hasil panen mereka selanjutnya melimpah dan akan terhindar dari 

bencana karena ada keterlibatan roh nenek moyang yang menjaga.  

 

Apabila kita merujuk pada Al-Qur‟an, Allah berfirman dalam  

QS Al - An‟am/6: 136. 

َوَجَعَلُواح للَِّوِ مَِّا ذَرَأَ مِنَ ٱل َوَٱلثِ ۡ َحَرۡ  َأنَۡ  مِ نَصِيبۡ  َعََٰ ذَا للَِّوِ بِزعَۡ  َا فَ قَالُواح ىََٰ َمِهِمۡ  ذَا لِشُركََا ۡ  فَمَا كَانَ  ۡ َئنَِاَۡ وَىََٰ
َئهِِمَۡ لِشُركََا ۡ َئهِِمَۡ وَمَا كَانَ للَِّوِ فَ هُوَ يَصِلُ إِلََٰ شُركََا ۡ َفَلَا يَصِلُ إِلَ ٱللَّوِ  ۡ  َءَ مَا يَحَۡ سَا ۡ   كُمُونَ  ۡ 

Terjemahnya: 

“Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian untuk 
Allah sambal berkata menurut prasangkaan mereka, “ini untuk Allah dan yang 
ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untk berhala-berhala mereka tidak 
akan sampai kepada Allah, dan bagaian yang untuk Allah akan samapai kepada 
berhala-berhala mereka sangat buruk ketetapan mereka itu.”
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Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum musyrikin memperuntukan bagi Allah 

swt atau bagian dari apa yang diciptakan-Nya berupa tanaman, buah-buahan dan 

hewan ternak dengan mengindahkannya bagi para tamu dan orng-orang miskin, dan 

juga memperuntukkan bagi yang lain dari barang-barang tersebut bagi sekutu-sekutu 

(sesembahan-sesembahan) mereka. Karena persembahan yang mereka khususkan 

sesembahan tersebut saja tidak sampai kepada Allah sedangkan persembahan yang di 

khususkan bagi Allah swt akan sampai kepada sesembahan mereka. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, Banyaknya presepsi atau tanggapan 

masyarakaya Dusun Borongbulo tentang tradisi Kalompoang Kalattuang bahwa 

kepercayaan ini adalah kepercayan yang turun temurun, namun tak jarang 

masyarakat yang turut andil sudah tidak percaya dengan adanya roh nenek moyang 

yang menjaga dan akan terjadi bala bencana apabila tradisi ini tidak dilakukan dan 

sebagian masyarakat meyakini tradisi ini murni sebagai ungkapan Rasa Syukur 

setelah panen.  Banyaknya masyarakat yang masih ikut serta dengan ritual-ritual 
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tradisi Kalompoang Kalattuang ini tidak menjadikannya sebagai bentuk pertentangan 

yang dapat memecah belahkan kerukunan masyarakat, ini hanya persoalan 

pemahaman. 

Masyarakat masih tetap menjaga kerukunan mereka, tetap saling menghargai 

kepercayaan dan pendapat satu sama lain karena meskipun berbeda tradisi dan 

keyakinan masyarakat Dusun Borongbulo juga terikat ikatan kekelurgaan satu sama 

lain. Tidak ada anggota masyarakat yang tidak hadir pada acara tersebut dan tidak 

ada yang menolak untuk berpartisipasi, semua masyarakat antusias dalam 

pelaksanaan tradisi Kalompoang Kalattuang ini terbukti tradisi di Dusun Borongbulo 

Desa Paranglompoa sudah bertahan lama sampai saat ini meskipun sudah bergeser 

tempat pelakasanaanya namun tahapan pelaksanaan sampai dengan acara penutup 

tidak ada yang berubah. Tradisi ini hanya dilaksanakan dalam perayaan pesta panen 

dan hajad masyarakat terkabul saja. Semua ini dilakukan demi mempertahankan 

warisan budaya leluhur agar tidak hilang seiring perkembangan zaman, dan sudah 

menjadi kegiatan tahunan agar lebih ditingkatkan sebagai upaya pelestarian budaya 

di Dusun Borongbulo. 

 

C. Makna Simbol yang terkandung di dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang di 

Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

Secara Historis, Tradisi Kalompoang Kalattuang merupakan sebuah simbol 

dari tradisi panen masyarakat Dusun Borongbulo yang bergaris keturunan kalattuang 

Kalompoang. Kalattuan gsendiri bermakna pangurangi mae ri kalompoangnga yang 

berarti mengingat adat istiadat yang secara turun temurun dipercaya oleh masyarakat, 

yang sering dijadikan standar nilai diluar standar kemampuan manusia yang sifatnya 

animisme. seiring berjalannya waktu tradisi ini juga sebagai media silaturahim 

masyarakat dalam mempererat rasa persaudaarn dan kekeluargaan karena perbedaan 

agama (Islam dan Kristen) dan juga sebagai simbol rasa syukur atas melimpahnya 

hasil panen dan terkabulnya hajad masyarakat Borongbulo. Dalam tradisi ini 



mengandung makna kehidupan disetiap rangakaiannya dan benda-benda yang 

digunakan pun memiliki makna tersendiri. Simbol yang ada memiliki peran penting 

dalam terjadinya komunikasi, dimana simbol tersebut dapat mengungkapkan sesuatu 

yang sangat bermanfaat dalam kegiatan komunikasi. Selaras dengan itu Gettz 

mengukapkan dalam buku sobur, semotika komunikasi: 

Kebudayaan adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam 

simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. Pada dasarnya simbol dapat 

dimaknai, baik dalam bentuk bahasa nonverbal, maupun bahasa verbal melalui 

interaksi simbol dalam kegiatan komunikasi.
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Peneliti mengungkapkan simbol yang digunakan dalam tradisi ini memiliki 

peran penting dalam terjadinya komunikasi, dengan kata lain sebagai makhluk 

berbudaya, manusia berkomunikasi dengan mengirimkan dan memaknai simbol. Hal 

ini dilihat melalui terjadinya interaksi sosial dalam tradisi ini. Kemudian, melalui 

pemaknaan benda-benda yang digunakan dalam tradisi Kalompoang Kalattuang 

tersebut, manusia berusaha mengetahui dan memahami berbagai simbol yang mereka 

temui. Dari perspektif semiotika, kita harus memiliki pengertian yang sama, tidak 

saja terhadap setiap kata dan tata bahasa yang digunakan., tetapi juga masyarakat dan 

kebudayaan yang melatar belakanginya. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan 

baik. Sistem hubungan diantara tanda harus memungkinkan komunikator mengacu 

pada sesuatu yang sama. Kita harus memiliki kesatuan rasa (sanse of coherence) 

terhadap pesan. Jika tidak, maka tidak akan ada pengertian dalam komunikasi. Kita 

juga harus memastikan bahwa apabila kita menggunakan aturan tata bahasa, maka 

mereka yang menerima pesan kita juga harus memiliki pemahaman yang sama 

terhadap terhadap tata bahasa yang digunakan. Dengan demikian, mereka akan 
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mengerti makna yang kita maksudkan, (people can communicate if they share 

meaning) orang hanya dapat berkomunikasi jika mereka memiliki makna yang sama. 

Dengan demikian, tradisi semiotic cenderung fokus pada tanda dan fungsinya. 

Tempat bersanding Dato’ laki-laki dan perempuan mempunyai simbol 

menyatukan masyarakat kebudayaan yang sakral sebagai perwujudan ideal hubungan 

yang baik diantara masyarakat yang berlatar belakang berbeda keyakinan yaitu Islam 

dan Kristen.  

Berikut teori semiotika Charles Sanders Pierce dalam mengungkap makna 

simbolik pada tradisi Kalompoang Kalattuang. Peirce dalam konsepnya menawarkan 

model dengan apa yang disebut dengan triadic, yaitu sebagai berikut: 

4. Representamen, yakni bentuk yang diterima oleh tanda sebuah tanda 

5. Object, yakni sesuatu yang merujuk pada tanda. Sesuatu yang diwakili 

srepresentamen yang berkaitan dengan acuan. 

6. Interpretant, yaitu makna dari sebuah tanda.87 

 Dari teori semiotika Peirce di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

tanda merupakan konseptual yang akan berlangsung tidak terbatas. Dimana Pierce 

mengatakan kondisi tersebut dinamakan “semiosis tak terbatas” yaitu rantai makna 

keputusan oleh tanda-tanda baru menafsirkan tanda sebelumnya atau seperangkat 

tanda-tanda. Berikut teori Semiotik Pierce dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang. 

1) Makna alat-alat yang digunakan dalam tradisi Kalompoang Kalattung 

a. Alu dan assung yang digunakan dalam menumbuk padi secara simbolik  

Salah satu kegiatan awal yang dilakukan pada saat tradisi Kalompoang 

Kalattuangdilaksanakan adalah a’dengka menggunakan alu sebagai tongkat dan assung 

sebagai wadah yang diapakai untuk menumbuk padi hasil panen secara simbolis. 
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Tabel 4.11 Alu dan assung 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1. 

 

Assung 

(Lesung) 

dan alu  

Di pakai acara penumbukan 

gabah pada lesung dengan 

tongkat besar sebagai 

penumbuknya. Acara ini 

memiliki nilai magis yang 

disebut sebagai pensucian 

gabah dalam artian masih 

terikat dengan batangnya dan 

terhubung dengan tanah 

menjadi ase (beras) yang 

nantinya akan menyatu 

dengan manusianya, sehingga 

perlu dilakukan pensucian 

agar lebih berberkah. 

Kegiatan ini merupakan suatu tradisi yang   diadakan setelah panen padi yaitu 

acara penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. 

Acara ini memiliki nilai magis yang disebut sebagai pensucian gabah dalam artian 

masih terikat dengan batangnya dan terhubung dengan tanah menjadi ase (beras) 

yang nantinya akan menyatu dengan manusianya, sehingga perlu dilakukan 

pensucian agar lebih berberkah. 

b. Dato’ (Boneka laki-laki dan perempuan) 

Tabel 4.12 Dato’ 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1. 

 

Boneka 

laki-laki 

Sebagai lambang kejayaan 



2. 

 

Boneka 

perempuan 

Sebagai lambang 

Kemakmuran 

Ciri khas dari tradisi ini adalah disandingkannya Sepasang Dato’ (laki-laki 

dan perempuan) adalah boneka yang dirangkai oleh tokoh adat yang terbuat dari 

ranting kayu besar dan tua, yang konon adalah pohon yang di tanam oleh nenek 

moyang yang berketurunan Kalattuang. Ranting-tanting dari pohon besar itu 

dikumpulkan lalu dirakit sedemikian rupa sehingga terbentuk menjadi rangka 

boneka manusia dengan buah bila yang dijadikan kepala boneka lalu di cat berwarna 

putih dan iberi gambar mata hidung dan mulut sehingga terbentuklah boneka yang 

menyerupai manusia.  Maka dari itu dato’ boneka ini sebagai wujud simbolis yang 

mewakili kaum perempuan di Dusun Borongbulo, karena peran mereka juga 

panennya bisa menghasilkan, dan berkolaborasi dengan dengan laki-laki yang 

dilabangkan dengan dato laki-laki dengan simbol kejayaan.setelah dato’  ini 

dirangkai lalu dipakaiankan aksesoris layaknya pengantin. Seperti yang dikatakan  

Dg Jumba berikut: 

Yang dibuat dato‟ itu adalah ranting dari pohon tua dan besar, pohon itu nenek 
moyang kalatttuang yang tanam, dulu dato‟ pertama itu sudah tidak ada karena 
ikut terbakar waktu gereja dibakar oleh Mahasiswa, jadi kami buat lagi dan 
dato‟ itu kami simpan bersama peralatan lain di rumah yang kami tuakan 
(tokoh adat).

88
 

Dato’ inipun menjadi ciri khas dalam tradisi Kalompoang Kalattuang ini, 

dato ini harus ada dan disandingkan diatas tempat khusus barulah acara ini dimulai. 

Hampir semua perlengkapan atau kasesoris pakaina dato‟ perempuan menyerupai 
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ukiran tumbuh-tumbuhan hal tersenbut sebagai simbol kesuburan, yang mengandung 

arti bahwa pada dasrnya manusia selalu dalam keadaan yang sehat , hidup bagaikan 

tumbuh-tumbuhan yang masih segar. 

c. Pakaian Dato’ (Laki-laki dan perempuan) 

Tabel 4.13 Baju Bodo 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1. 

 

Baju Bodo Baju tertua sebagai gambaran 

atau identitas yang 

menunjukkan (status sosial) 

perempuan pada zaman 

dahulu, dan sebagai simbol 

perlindungan 

sebagai harga diri dan moral. 

  

Pakaian adat sebagai identitas suatu masyarakat memiliki corak yang 

disesuaikan dengan ciri dan pemahaman masyarakat. Pakaian adat tradisional sudah 

menjadi turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Pakaian yang dipakai 

oleh kaum wanita untuk menghadiri upacara-upacara, konon dapat diketahui bahwa 

baju itu adalah pakaian adat yang di beri nama Baju Bodo. Baju bodo yang terbuat 

dari sehelai bahan kain tipis berbentuk persegi empat yang berlengan pendek dan 

bagian tengahnya diberi lubang yang berfungsi sebagai leher baju sedangkan pada 

bagian pinggir kiri dan kanan tidak dijahit berfungsi sebagai lengan baju. Baju ini 

merupakan baju tertua dibanding dengan baju yang lain yang dikenakan para 

perempuan dahulu untuk menghadiri upacara adat yang warnanya melambangkan 

status sosial seseorang yang memakainya. Seperti pakaian yang dipake dato ini yaitu 

baju bodo pakaian ini adalah baju tertua yang dulunya dipakai untuk menghadiri 

upacara-upacara adat.  

 



Status kebangsawanan seseorang pun bisa dilihat dari warana baju yang 

dikenakan seperti warna hijau yang memnunjukkan bahwa yang memakainya dalah 

keturunan bangsawan, warna putih dipakai oleh budak dan yang warna mungu dipake 

oleh janda. Untuk itulah baju bodo yang dikenanakan oleh dato- ini berwarna hijau 

karena menurut masyarakat orang terdahulu yang melakukan tradisi ini adalah 

keturunan dari seorang yang dihormati (gallarang). Meskipun pada zaman sekarang 

ini warna dan model baju bodo sudah beragam bentuk dan warnanya namun, 

masyarakat yang berketurunan kalattuang tetap melestarikan apa yang dikenakan 

nenek moyang mereka. Maka dari itu dato’ boneka ini sebagai wujud simbolis yang 

mewakili kaum perempuan di Dusun Borongbulo, karena peran mereka juga 

panennya bisa menghasilkan. 

Tabel 4.14 Lipa sa’be 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1. 

 

Lipa Sa’be 

(sarung sutra) 

perempuan  

Sarung ini 

melambangkan 

keterampilan dan 

ketekunan. 

Lipa’ Sa’be dengan motif Cura’ Labba yang melambangkan kehidupan atau 

hidup, sarung merupakan sebagai pembungkus atau penutup badan, tentunya akan 

menimbulkan rasa malu apabila tubuh kita tidak tertutup atau telanjang. Lipa sa’be 

yang dikenakan dato’ perempuan juga melambangkan keterampilan dan ketekunan, 

karena membuat sarung harus butuh kesabaran, ketekunan, ketelatenan dan 

ketermapilan. Karena panen yang berhasil butuh ketelatenan, kesabaran dan 

ketekunan dalam bekerja dan merawat padinya. 

 



Tabel 4.15 Sima’ 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  

 

 

 

 

 

Sima’ Mengandung simbol 

pattamueng 

(pertemuan) dan 

kerjasama 

Perlengkapan pakaian dato berupa sima’ bahan yang dipakai berupa kain yang 

di bis dengan warna kain menyerupai emas Pada pertemuan antara lengan baju bagian 

bawah dengan baju lengan panjang ditutup dengan mengikatkan Sima’ sehingga tidak 

menjolok adanya penyambungan lengan baju dan nampak seperti berlengan. Zaman 

dahulu pemakai sima‟ disesuaikan dengan derajat kenbangsawanan seseorang. Sima’ 

tersesun dua seperti yang kenakan dato ini dipakai kaum bangsawan dan orang dari 

kalangan biasa memakai sima’ hamnya susun satu.  sima’ ini mengandung simbol-

simbol pertemuan dan kerjasama dalam menjaga pertanian masyarakat. 

Tabel 4.16 Bangkara’ 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangkara’ 

(mahkota 

dikepala) 

Sebagai suatu bentuk 

kehidupan yang cerah dan 

kokoh 

Bangkara’ (mahkota dikepala) semacam mahkota yang menyerupai bando, 

zaman dahulu penggunaan bangakara ini pada golongan bangsawan yang terbuat dari 

emas yang mempunyai motif bunga-bunga mekar dan spiral. Motif ini mempunyai 

makna sebagai suatu bentuk kehidupan yang cerah dan kokoh, Bangkara ini 

mempunyai motif tumbuh-tumbuhan berupa daun dan buah dengan gambar burung 



sedang mengepakkan sayap di tengahnya. Makna dari motif ini adalah 

melambangkan kesuburan dengan harapan padi yang tanam dapat tumbuh dengan 

subur dan mengasilkan gabah yang melimpah. 

Tabel 4.17 Rante 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rante (kalung) Bentuk kerjasama, 

kebersamaan untuk 

membina dan 

mengembangkan 

ekonomi masyarakat 

demi kebahagiaan 

hidup bersama. 

Rante (kalung berantai) motif hiasan ini berupa kembang mekar yang diuntai 

dengan rantai-rantai kecil berjajar dua. Adapun makna dari kalung ini adalah 

aggotong. Menggotong maksudnya adalah bentuk kerjasama antara masyarakat 

dengan harapan mereka selalu menjaga kekompakan dan kerjasama dalam segala hal 

terlepas dari latar belakang keyakian yang mereka anut (Agama Islam dan Kristen) 

seperti bekerjasama dalam menjaga lahan pertanian dan bergotong royong dalam 

melaksanakan tradisi Kalompoang Kalattuang ini dan kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya. 

Tabel 4.18 Ponto 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  Ponto (gelang) 

perempuan 

Makna dari gelang 

yang halus dan tidak 

terukir adalah sifat 

halus dari wanita yang 

memakainya. 

Perlengkapan lain pada bagian lengan dato‟ perempuan berupa gelang, 

terdapat gelang polos tanpa ukiran atau hiasan yang disebut dengan ponto poloso’ 



(gelang polos). Ponto poloso’ dan halus pada zaman kerajaan hanya dipakai oleh 

keturunan bangsawan. Gelang untuk golongan biasa disebut dengan ponto ca’di. 

Perhiasan pada pergelangan tangan berupa gelang- gelang labba’ (berbentuk lebar) 

dan bulat berwarna emas seperti yang dipakaikan dato’ perempuan. Gelang-gelang 

tersebut berdasarkan keturunan atau sesui dengan adat makassar. Cara pakainya ponto 

poloso’ (gelang polos) dimasukkan kelengan kiri dan kanan dato’ lalu di eratkan 

menggunakan pengerat ponto mirip seperti lidi yang terbuat dari perak. Makna dari 

gelang yang halus dan tidak terukir adalah sifat halus dari wanita yang memakainya.  

Tabel 4.19 Ponto Naga Laki - Laki 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  Ponto naga 

laki-laki 

Makna kekuatan yang 

maha dahsyat dari 

makhluk tersebut dan 

sebagai lambang 

pemilik kekayaaan. 

 

Perlengkapan pakaian dato‟ laki-laki pada bagian lengan disebut Ponto Naga, 

merupakan perhiasan bagi kaum laki-laki yang sedang bersanding Ponto berwarna 

emas berbentuk bulat dan berbentuk naga bersisik, mulutnya menganga dan pada 

bagian matanya diberi permata berwarna biru tua. Sehingga terlihat mencolok, ponton 

aga zaman dahulu bterbuat dari emas bagi golongan bangsawan dan ponton aga untuk 

golongan bisa terbuat dari bahan logam yang disepuh. makna dari perhiasan yang 

bermotikan hewan naga adalah laki-laki yang menggunakan perhiasan ini 

dimaksudkan mempunyai kekuatan yang dahsyat dari makhluk tersebut dan sebagai 

lambang pemilik kekayaaan. Karena dalam hal bertani dan bekerja laki-lakilah yang 

sangat berperan dalam hal apapun yang dikerjakan, karena kekuatan fisik laki-laki 

lebih besar dari pada perempuan. 



Tabel 4.20 Sele’ 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  

 

 

 

 

 

Sele’ (Kris)  Simbol pengayoman 

dan perlindungan 

Perlengkapan dato’ laki-laki berikutnya adalah sele‟ (Kris) yang merupakan 

identitas laki-laki sebagai simbol kekutan untuk membela diri. Sele‟ yang dipakai 

dato’ umumnya hanya sebagai hiasan. Zaman dahulu sele’ (Kris) yang dipakai oleh 

laki-laki keturunan bangsawan terbuat dari besi pilihan sarungnya dilapisi emas dan 

gagangnya diukir dengan indah bermotif burung atau tumbuh-tumbuhan dan untuk 

kalangan biasa terbuat dari perak dan dan sarung terbuat dari bahan kayu. Keris ini 

harus di ikat dengan rapih untuk menghindari agar tidak jatuh. Sele’ (Kris) benda ini 

bukan hanya sebagai perhiasan bagi kaum laki-laki yang sedang bersanding tapi juga 

sebagai senjata untuk melindungi diri. Sarung Keris ini terbuat dari kayu yang dicat 

emas dengan ukuran yang indah dan halus dengan motif manusia, burung, atau 

tumbuh-tumbuhan yang mengandung simbolisasi hakekat dari kehidupan di maknai 

juga sebagai simbol pengayoman dan perlindungan. Bagi orang Makassar sele’ (Kris) 

dianggap sebagai saudara yang selalu menjaga. Sele‟ (Kris) sebagai identitas laki-laki 

juga sebagai pengganti tulang rusuk laki-laki. Oleh karena itu sele’ (Kris) selalu 

diletakkan pada bagian piinggang sebelah kiri laki-laki. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.21 Jasi’ Tutu’ 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  

 

 

 

 

 

Jasi’ tutu’ 

(jas tutup) 

Pakaian adat 

makassar saat 

menghadiri upacara 

adat. disebut jasi‟ 

tutu karena sesui 

dengan bentuknya 

yang tertutup. 

Jasi’ tutu’ (jas tutup) adalah pakaian adat makassar yang digunakan laki-laki 

pada saat upacara, jas tutup yang identrik dengan kera yang tertutup merupakan 

simbol kesopanan. Melambangkan makna bahwa sebagai laki-laki menyimpan 

banyak rahasia yang harus ditutupinya yang tidak boleh disebarluaskan yang 

memegang teguh peran dan tanggung jawab. Jasi’ tutu’ (jas tutup) dipadukan dengan 

songkok (penutup kepala) atau paconro‟ dan bawahan lipa’ sabbe (sarung surtera). 

Pada zaman dahulu warna hitam merupakan warna jasi tutu’ (jas tutup) yang 

keranya tertutup. Umumnya digunakan bagi kaum laki-laki. Hal inilah yang menjadi 

dasar baju adat jas tutup dijadikan pakain dato‟ (laki-laki). Namun di zaman modern 

ini warna jas tutup tidak hanya berwarna hitam tapi hamper semua warna tersedia. 

Namun karena alasan pelestaraian budaya masyarakat pada tradisi nenek moyang 

mereka maka dalam tradisi ini tetap menggunakan jasi tutup warna hitam. 

Tabel 4.22 Patonro’ 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  Patonro‟ 

(penutup kepala) 

Pakaian penutup 

kepala, berupa lilitan 

kain khas masyarakat 

Makassar. Warna 

merah dari patonro 

merupakan simbol 

dari semangat dan 

gairah. 

 



Adapun perlengkapan pakain yang dipakai dato‟ laki-laki adalah paconro’. 

Paconro’ adalah pakaian penutup kepala, berupa lilitan kain khas masyarakat 

Makassar. Warna merah dari patonro merupakan simbol dari semangat dan gairah. 

Tabel 4.23 Lipa’ Sa’be 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  Lipa’ Sa’be 

(sarung sutra) 

laki-laki 

Motif Cura’ Labba 

(kotak-kotak) Lipa’ 

Sa’be sebagi simbol 

appa sulapa’( 

tanah,air,udara dan 

angin) 

Sarung sutera yang dipadukan dengan jasi tutu’ (jas tutup) bermotif kotak 

kotak atau disebut dalam istilah bugis makassar lipa‟ cura‟ labba. Simbol lipa curabba 

bermakna appa sualapa’ (angin, air, udara dan tanah) keempat unsur tadi kemudian 

akan membawa sifat-sifat serta kebutuhan dalam diri manusia seperti yang dikatakan 

dg kammisi‟: 

Makna appa sulapa’ banyak maknanya dan semua menyangkut pesan-pesan 
kehidupan, yang saya pahami pada motif lipa sabbe ini sangat dalam maknanya 
karena menyangkut kehidupan manusia yang pertama menjaga tanahnya sifat 
tanah itu mengatakan bagaimana menjaga apa yang kita makan, padi, sayuran 
dan sumber kehidupan kita semua berasal dari tanah, sifat tanah menyangkut 
sifat manusia yang juga diartikan bagaimana menjaga mulut. Kedua sifat angin, 
sebagaimana angin memberi kesejukan, dan sebagaimana anging ammir’i 
(berhehembus) ini bermakna bagaimana kita harusnya bersikap dengan norma-
norma kehidupan. Ketiga menjaga apinya, sifat api melihat agar bisa membuat 
diri terjaga, keempat menjaga airnya sifat air yang mengalir dan sifat air 
mendengar, bagaimana memilih dan menentukan perbuatannya dan bisa 
menyesuaikan dalam situasi dan kondisi.

89
 

Corak dan ragam hias yang terdapat pada pakaian adat yang indah dan penuh 

makna serta menunjukkan jati diri dari masyarakat pendukungnya.Cara memakai 

sarung bagi laki-laki disebut dalam istilah makassar a’bida, sarung dipakai kemudian 

pada bagian pinggang dililitkan ujungnya kemudian diikat (dirippung) yang dipakai 
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untuk mengikat disebut Talibennang yang merupakan kelengkapan pakaian laki-laki 

berupa ikat pinggang yang digunakan sebagai tempat untuk mengaitkan sele’ (Kris) 

pada saat diselipkan pada pinggang. 

d. Ranjang caddia (tempat persandingan boneka) 

Tabel 4.24 Ranjang kecil (tempat persandingan boneka) 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  Ranjang 

ca’dia 

(ranjang 

keci) 

 

 

 

Simbol menyatukan 

masyarakat 

2.  

 

 

 

 

 

 

Payung 

lompoa 

(payung 

besar) 

Sebagai simbol pelindung 

pakkalompoang (roh nenek 

moyang yang di hormati) 

Tempat bersanding Dato’ laki-laki dan perempuan berbentuk ranjang kecil 

mempunyai simbol menyatukan masyarakat kebudayaan yang sakral sebagai 

perwujudan ideal hubungan yang baik diantara masyarakat yang berlatar belakang 

berbeda keyakinan yaitu Islam dan Kristen. Ranjang kecil ini memakai kulambu 

dimaknai masyarakat sebagai tempat roh nenek moyang mereka (kalattuang), payung 

yang diletakkan di samping ranjang sebagai pelindung pakkalompoang (roh nenek 

moyang yang dihormati). Seperti yang dikatakan dg. Barri. 

Payung lompoa ini adalah benda pusaka dari nenek moyang kami Kalattuang, 
zaman dahulu jika gallarang keluar dari rumah pasti dipayungi oleh atanya dan 
yang digunakan adalag payung hitam. Maka dari itu kami mempercayai jika 
payung hitam ini di pergunakan musim hujan tiba agar daerah kami, kami 
mempercayai jika payung ini di buka dan diletakkan di samping ranjang maka 
daerah kami akan terhindar dari bencana dan pertanian kami akan baik-baik saja 
karena ranjang kecil dan payung ini sebagai pappakalabbiri mae ri 



kalompoanga (sebagai simbol menghormati kepada roh nenek moyang) kalau 
ini di jaga maka kehidupan kami akan baik-baik saja.

90 

Payung lompoa (payung besar) disebut sebagai payung lompoa karena 

bentuknya yang besar sebagai payung warisan nenek moyang kalattuang diyakini 

sebagai pelindung roh nenek moyang Kalattuang sakral payung hitam punya akar 

sejarah  karena pada zaman dahulu setiap bepergian gallarang dikenakan payung 

hitam oleh atanya dari dasar itulah payung hitam begitu istimewa keberadaanya 

membuat benda ini diperlakukan secara khusus layaknya benda pusaka yang memiliki 

kekuatan menjaga pa’rasangang (menjaga daerah tempat tinggal) dari marabahaya 

Warna  hitam pada payung disimbolkan sebagai sesuatu yang sakral. 

e. Accera‟ (Pemotongan Hewan) 

Tabel 4.25 Accera‟ (Pemotongan Hewan) 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Accera’ 

(Pemotongan 

hewan) 

Sebagai tanda kebahagian 

dan perhomatan kepada 

leluhur dan membunuh 

safat-sifat hewani yang 

ada dalam tubuh manusia. 

Accera’ adalah pemotongan hewan ini sebagai tanda panyya’bi mae ri 

kalompoang artinya sebagai tanda kebahagian dan perhomatan kepada leluhur dan 

membunuh safat-sifat hewani yang ada dalam tubuh manusia, hewan sapi ini di 

artikan sebagai hewan pemalas dan diperbudakkan untuk membajak sawah. Accera’ 

ini dilakukan ketika selesai penumbukan gabah atau padi dan penyandingan 

sepasang boneka diatas ranjang. Hewan yang di sembeli biasanya adalah satu ekor 
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sapi dan sekecil-kecilnya adalah ayam, setelah hewan ini desembeli msyarakat lalu 

mengolah daging sapi tersebut. Kemudian dimasak bersama-sama sampai daging 

bisa dikonsumsi kemudian dimakan bersama setelah pembacaan doa‟ bersama. Jika 

ada daging yang tersisa maka akan dibagikan kewarga yang hadir dalam acara tradisi 

ini.  

f. Doa Bersama 

Tabel 4.26 Doa Bersama 

No Tanda (Representamen X) Objek (Y) Interpretan (X=Y) 

1.  Doa dan 

Makan 

bersama 

Sebagai tanda syukur atas 

rezki panen yang melimpah 

 

 

Makna dari Doa bersama dari tradisi Kalompoang Kalattuang ini adalah 

sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas rezeki hasil panen yang 

melimpah dan atas hajad yang terkabul agar terhindar dari marabahaya akan musibah 

hama padi masyarakat. Syukur merupakan suatu sifat yang penuh dengan kebaikan 

dan rasa hormat, berterima kasih kepada Allah serta mengagungkannya atas nikmat-

Nya, baik yang diekspresikan dengan lisan yang dimantapkan dengan hati maupun 

dilaksanakan melalui perbuatan. 

Agama Islam sangat menganjurkan setiap mukmin untuk menyikapi  

nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur, sadar bahwa nikmat tersebut adalah 

pemberian dari maha kuasa, dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah swt dan 

tidak menyebabkan mereka sombong dan lupa kepada yang memberikan nikmat 

tersebut. Barang siapa yang menyukuri nikmat-Nya maka Allahpun membalasnya. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS Ibrahim/14:7: 



َلئَِن شَكَر ۡ َتأََذَّنَ ربَُّكُم ۡ َوَإِذ َتُ ۡ  ۡ َلَََزيِدَنَّكُم ۡ  َوَلئَِن كَفَر ۡ  َتُ ۡ  َإِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد ۡ   ۡ   
Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan (nikmat) kepadamu, tetapi jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pastikan azab-Ku sangat berat.”
91

 

Ayat di atas menjelaskan betapa Allah menjanjikan nikmat-nikmat apabila 

kita selalu senagtiasa bersyukur, adapun manfaat yang diperoleh dalam sikap syukur 

adalah: 

1) Mensucikan jiwa 

2) Menumbuhkan sikap optimisme 

3) Mendatangkan pertolongan Allah swt 

Pelaksanaan Tradisi Kalompoang Kalattuang merupakan pelaksanaan yang 

didalamnya mengandung nilai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. 

Seperti yang di ungkapkan Abd. Gani berikut: 

Yang paling penting dalam tradisi ini adalah doa bersama, sebagai wujud rasa 
syukur kita karena diberi hasil panen yang melimpah, besar kecilnya hasil 
panen kamipun tetap menyukuri, doa bersama yang kami lakukan agar terhidar 
dari bala bencana.

92 

Ungkapan rasa syukur mereka dilakukan dengan Doa bersama dengan 

harapan agar terhindar dari penyaki hama, dan musibah-musibah lainnya yang dapat 

merusak kehidupan masyarakat karena tidak ada tempat untuk meminta selain Allah 

swt.  

Makna-makna konotasi dalam pesta panen memperlihatkan karakter petani 

dan bentuk penghormatan mereka pada nenek moyang. Makna konotasi tersebut 

memperlihatkan bahwa didalam tradisi Kalompoang Kalattuang terdapat mitos. 

Keterkaitan masyarakat Dusun Borongbulo dengan alam baik dalam hal keyakinan 
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spiritual, serta tindakan masyarakat dalam hal mempertahankan tradisi mereka. 

Peneliti memahami bahwa praktek-praktek dalam tradisi ini berbeda terhadap aturan 

yang telah ditetapkan dalam Al - Qur‟an maupun Hadis namun memiliki tujuan yang 

sama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah.  

Menurut Peneliti dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat khususnya 

yang berketurunan kalattuang menjadi alasan masyarakat memepertahankan tradisi 

ini. Namun demikian dalam proses pengambilan data peneliti menemukan sebagian 

masyarakat percaya bahwa tradisi ini memiliki kepercayaann kehadiran Roh nenek 

moyang yang turut andil dalam keberhasilan panen masyarakat. Kepercayaan dapat 

menyentuh pada permasalahan aqidah, untuk itulah urgensi masyarakat ini 

dikategorikan sebagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid yang diajarkan 

agama Islam.   

Masyarakat Dusun Borongbulo tidak memandang alam hanya sebagai 

pemenuhan kebutuhan manusia semata, namun mereka bertanggungjawab terhadap 

dampak dan efek samping akan penggunaan alam tersebut dan menghargai alam 

sebagai bagian dari kehidupan mereka. Penggunaan simbol-simbol nonverbal dalam 

tradisi Kalompoang Kalattuang seolah menjadi pengingat bagi masyarakat agar tetap 

sadar untuk menjaga alam utamanya dalam melestarikan sektor produksi padi yang 

dijadikan beras sebagai sumber kehidupan manusia. 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat di simpulkan 

bahwa: 

1. Prosesi Tradisi Kalompoang Kalattuang di Desa Paranglompoa Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa dimulai dari: 

a. Sebelum Pelaksanaan 

1) Sipaccidongang (duduk bersama, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat) 

menentukan hari baik untuk pelaksanaan tradisi Kalompoang Kalattuang. 

2) Menyiapkan alat-alat tradisi seperti: 

a) Alu 

b) Assung 

c) Dato’(laki-laki dan perempuan) 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Menumbukkan Ase (padi) hasil panen dalam Assung menggunakan Alu. 

2) Menyandingkan Dato‟ (laki-laki dan perempuan) di atas ranjang kecil. 

3) Accera’ (pemotongan hewan sapi) 

c. Tahap penutup 

1) Doa bersama  

2) Menikmati sajian yang disediakan masyarakat 

  



2. Makna Simbol yang terkandung di dalam Tradisi Kalompoang Kalattuang di 

Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

Pelaksanaan tradisi Kalompoang Kalattuang ini terdapat berbagai peralatan 

dan pakaian yang digunakan sebagai ciri khas dari tradisi ini yang didalamnya  

terdapat makna disetiap simbolnya: 

a. Alu dan Assung Di pakai acara penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat 

besar sebagai penumbuknya. Acara ini memiliki nilai magis yang disebut 

sebagai pensucian gabah dalam artian masih terikat dengan batangnya dan 

terhubung dengan tanah 

b. Dato’ (laki-laki dan perempuan) 

1) Dato’ (laki-laki) Sebagai lambang kejayaan 

2) Dato’ (perempuan) Sebagai lambang Kemakmuran 

c. Pakaian dan hiasan 

1) Baju Bodo Baju tertua sebagai simbol perlindungan 

sebagai harga diri dan moral. 

2) Lipa Sa’be (sarung sutra) perempuan Sarung ini melambangkan 

keterampilan dan ketekunan. 

3) Sima’ mengandung simbol perlindungan dari niat jahat 

4) Bangkara’ (mahkota dikepala) mempunyai makna sebagai suatu bentuk 

kehidupan yang cerah dan kokoh. 

5) Rante (kalung) bentuk kerjasama,kebersamaan untuk membina dan 

mengembangkan ekonomi masyarakat demi kebahagiaan hidup bersama. 

6) Ponto (gelang) perempuan Makna dari gelang yang halus dan tidak terukir 

adalah sifat halus dari wanita yang memakainya.  



7)  Ponto naga Makna kekuatan yang maha dahsyat dari makhluk tersebut dan 

sebagai lambang pemilik kekayaaan. 

8) Sele’ (Kris) Simbol pengayoman dan perlindungan. 

9) Jasi’ tutu’ (Jas tutup) Pakaian adat makassar saat menghadiri upacara adat. 

disebut jasi‟ tutu karena sesui dengan bentuknya yang tertutup. 

10) Paconro’ Pakaian penutup kepala, berupa lilitan kain khas masyarakat 

Makassar. Warna merah dari patonro merupakan simbol dari semangat dan 

gairah. 

11) Lipa’ Sa’be (sarung sutra) laki-laki Motif Cura’ Labba (kotak-kotak) Lipa’ 

Sa’be sebagi simbol appa sulapa’ (tanah,air,udara dan angin). 

12) Ranjang ca’dia (ranjang keci) Simbol menyatukan masyarakat 

13) (Accera’) Pemotongan hewan bentuk panyabi mae ri kalompoang Sebagai 

tanda kebahagian dan perhomatan kepada leluhur dan membunuh safat-sifat 

hewani yang ada dalam tubuh manusia. 

14) Do‟a bersama dari tradisi Kalompoang Kalattuang ini adalah sebagai bentuk 

rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas rezeki hasil panen yang 

melimpah dan atas hajad yang terkabul dan gar terhindar dari marabahaya 

akan musibah hama padi masyarakat 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam lagi mengenai tradisi Kalompoang Kalattuang khususnya 

bagi masyarakat yang beragama Islam, agar jangan sampai masyarakat dan 

generasi-generasi penerus yang ada di dusun tersebut mengagung-agungkan 



selain Allah swt sebagai pemberi rezeki ketika mengadakan tradisi ini supaya 

masyarakat bisa menjalankannya sesuai syariat Islam. 

2. Bagi tokoh pemerintah setempat hendaknya benar-benar mengayomi semua 

pemeluk agama/umat beragama secara adil. Adil dalam arti memberikan 

kedudukan, bagian atau fasilitas serta perlakuan sesui dengan kenyataaan dan 

kondisi yang ada. 

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagai bahan referensi dalam penulisan tesis 

berikutnya tentang Tradisi dengan Kajian Semiotika Pierce. Saran dan kritik peneliti 

dengan senang hati menerimanya dalam rangka perbaikan tulisan ini. 
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