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Assalamu ‘alaikumwarahmatullahiwabarakatuh 

Alhamdulillah, ucapan dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Atas 

segala limpahan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi 

kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapa 

tmenyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh 

dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang baik senantiasa penulis 

harapkan. Dan taklupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam atas junjungan kami 

baginda Nabi Muhammad Saw yang telah menyampaikan kepada kami nikmat islam 

dan iman, menuntun manusia kejalan yang lurus, dari jalan gelap gulita menuju alam 

terang benderang,  yaitu jalan yang dikehendakisertasiridhoioleh Allah Swt. 

 Saran dan masukan dari pembaca sangat dibutuhkan untuk penulis, dalam 

penyusunan skripsi ini, tentu saja terdapat halangan dan rintangan dalam 

menyelesaikannya, apalagi penulis melakukan penelitian di tengah penyebaran 

pandemic Covid 19, yang membuat segala aktivitas manusia dibatasi di luar ruangan, 

dan menuntut kita semua untuk tetap di rumahsaja. Penulis sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk melakukan yang tebaik, di tengah kondisi kampus yang 

pengurusannya serba online, tetapi di balik semua permasalahan tersebut, ada dampak 

positif yang penulis dapat petik, yaitu penulis dapat lebih focus dalam mendalami 

objek kajian yang diteliti serta mempelajari disiplin ilmu yang lain sebaga irefrensi 

kedepannya, dan dapat lebih banyak porsi waktu untuk keluarga. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

menyusun skripsi ini terutama kepada Ayahanda tercinta Zainuddin Dg Rurung, 

ibunda terkasih NurIntan, serta suami Tercinta Syardiansyah, S.E., taklupa pula 
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ABSTRAK 

Nama  : NadilahZainudin 
NIM  : 40200116133 
Kelas  : Ak-6 
Semester : IX 
Judul  : Tradisi Adat Katto Bokko di Desa Kassikebo Kelurahan Baju 

Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros (Studi unsur-
unsur kebudayaan Islam) 

 
 Skripsi ini berjudul Tradisi Adat Katto Bokko di Desa Kassi Kebo Kelurahan 
Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian : 1. Bagaimana Eksistensi Tradisi Katto 
Bokko Di Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros? 
2. Bagaimana ProsesiKatto Bokko Di Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten 
Maros? 3. Bagaimana Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Tradisi Katto Bokko 
Di Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros? 
 Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini 
adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan 
peneliti di lokasi penelitian secara langsung kemudian jenis penelitian kualitatif 
adalah dalam bentuk kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dipakai 
dengan cara mencari buku-buku literatur yang dibutuhkan serta dipelajari atau 
mengkaji beberapa data terkait, baik yang berasal dari sumber data utama maupun 
sumber data pendukung. Dan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan 
Antropologi, Sejarah, Agama, Sosiologi serta dengan sumber data primer dan 
sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi lapangan 
secara langsung, wawancara atau interview, catatan lapangan, dan dokumentasi 
dilapangan.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) eksistensi tradisi adat Katto 
Bokko adalah suatu upacara tradisional yang sampai sekarang masih dilakukan oleh 
sebagian besar masyarakat sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Maros Kassi kebo, 
latar belakang lahirnya upacara adat Katto Bokko ini disebabkan karena merupakan 
bentuk rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan hasil panen yang 
berlimpah sejak terjadinya bencana alam. 2) Nilai-nilai yang terkandung dalam 
Prosesi Katto Bokko di  Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten, yaitu Nilai 
Spiritual yang terdiri dari Nilai Ketuhanan, Nilai Sosial Kemasyarakatan, yang terdiri 
dari Nilai Moral Individu, Nilai Moral Sosial, dan Nilai Ekonomi, Nilai seni dan 
budaya dan Nilai Rekreatif. 
 Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi adat katto bokko tersebut 
patut dijaga dan dilestarikan, karena selain mengandung nilai-nilai Islam tentang 
hakikat yang berhubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan 
Tuhannya. Juga merupakan warisan turun-temurun dari kekaraengan. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu Negara Agraris, dimana mayoritas profesi 

masyarakat indonesia bergerak di sektor pertanian khususnya di Desa Kassikebo 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, dimana hasil dari sektor pertanian tersebut 

sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Membahas 

mengenai perkembangan pertanian yang ada di Indonesia, telah mendapatkan 

perhatian serius dari pemerintah. Perhatian pemernintah terhadap upaya pembenahan 

alat pertanian masyarakat ini dapat dilihat dan dapat dijadikan dasar perkembangan 

yakni pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
1
 

Dengan budaya lokal banyak dipahami masyarakat merupakan kebudayaan 

yang tumbuh dan berkembang yang memiliki nilai-nilai local hasil aktivitas 

masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alamiah dan diperoleh melalui proses 

belajar dari waktu ke waktu. Terdapat ratusan suku yang memiliki kekayaan budaya 

berbeda di negara kepulauan ini. Kebudayaan (dalam arti kesenian) adalah ciptaan 

dari segala pikiran dan perilaku manusia yang fungsional, estetis dan indera, sehingga 

ia dapat dinikmati dengan panca inderanya. Budaya di Indonesia sangatlah berbeda-

beda. Di Sulawesi Selatan tepatnya di Kassikebo KecamatanMaros Baru adabudaya 

yang disebut “KattoBokko” yang dilakukan turun temurun dan diyakini sebagai 

pedoman bagi petani untuk memulai Memetik padi, pada saat upacara tradisi tersebut 

dilakukan dan dipimpin oleh seorang Raja dan Pemangku adat yang menandai 

                                                           

1
Warsani Henki, “Kajian Pemanfaatan Lahan Sawah Di Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Sangingi Universitas Pendidikan Indonesia” Repository.Upi.Edu, 2013.h.1. 
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permulaan turun sawah. Ketika pemerintahan dipegang oleh Raja pada zaman 

prasejarah, pemangku adat dipercayakan menjadi pemimpin upacara tersebut. 

Penggunaan istilah budaya dapat dikatakan longgar dan pengertiannya pun 

berganda (ambiguous), yaitu mulai cakupan yang pengertian yang sempit hingga 

cakupan yang sangat luas. Luasnya cakupan itu tidak hanya terjadi dalam 

penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga penggunaannya sebagai 

istilah dalam wacana ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan sosial (social 

sciences).  

Secara etimologis, kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta, buddhayah, 

bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti akal atau budi. Menurut ahli budaya, kata 

budaya merupakan gabungan dari dua kata yaitu budi dan daya. Budi mengandung 

makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan sedangkan daya  

mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan.
2
 

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan suatu 

hasil budaya manusia yang diperoleh melalui proses berfikir sehingga menghasilkan 

suatu karya yang pada akhirnya dimanfaatkan dan dihargai dalam masyarakat. 

Sehingga kebudayaan sering dikatakan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia 

baik yang fisik materil maupun psikologis.
3
 

Budaya lokal merupakan budaya asli atau yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat yang kemudian diwariskan secara turun-temurun.Dalam daerah terjadi 

interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lain, masyarakat dengan

                                                           
2
H. Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan, dari teori hingga Aplikasi (Cet. 1, 

Bandung: Pustaka Setia, 2013),  h.17. 

3
Z. A. Kadir, “ Sistem Sosial Budaya Indonesia” (Makalah yang disajikan dalam mata kuliah 

di Universitas Teknologi Sulawesi Makassar, 2012), t.d 
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lingkungannya membentuk suatu kesatuan yang melegkapi dan membentuk 

kebudayaan. Kebudayaan inilah yang merupakan produk dari interaksi masyarakat 

setelah sekian lama. 

Menurut Mattulada dalam buku “Islamisasi Kerajaan Gowa” dijelaskan 

bahwa sebelum datangnya islam, ada empat unsur adat (Pangngadakkang) yang 

diperpegangi oleh masyarakat Bugis-Makassar yaitu unsur Ada’ (adat kebiasaan), 

Rapang (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), Wari (pelapisan sosia 

atau silsilah keturunan), dan Bicara (pengadilan). Maka unsur pangngadakkang yang 

sebelumnya hanya empat kini menjadi lima unsur dengan Sara’ (syariat Islam) 

sebagai tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan unsur budaya lokal 

tersebut. 
4
 

Tradisi Adat Katto Bokko adalah rangkaian Tradisi atau pesta adat saat panen 

raya masih dipertahankan oleh keturunan Karaeng Marusu dan masyarakat wilayah 

pemerintahan Karaeng Marusu di Kabupaten Maros, Sulsel."Tradisi ini merupakan 

simbol permulaan panen yang masih dipertahankan sampai sekarang.  

Upaya yang dilakukan pemerintah ini sangat membantu dalam 

mensosialisasikan pada masyarakat luas terkait kegiatan yang telah dilakukan secara 

turun-temurun ini. Oleh karena itu, upacara yang dilakukan setiap setahun sekali ini 

tidak hanya melibatkan keturunan keluarga pihak Kerajaan Marusu, tapi juga dari 

pemerintah dan masyarakat setempat.  

Pesta panen adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Maros 

yang biasa dilakukan setelah panen. Panen sendiri artinya pemungutan atau 

                                                           

4
Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII) (Cet. II; Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.45.  
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pemetikan hasil sawah atau ladang, sedangkan tradisi adalah kebiasaan yang telah 

dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat 

dari tiap kampung ke kampung yang lainnya memiliki cara unik untuk 

mengungkapkan rasa syukur atas musim panen dan memohon untuk dilipatgandakan 

pendapatan mereka lewat hasil panen padi untuk tahun yang akan datang. Contohnya 

di desa Kassikebo. Selain sebagai rasa syukur tradisi ini selain memberi manfaat 

terhadap masyarakat Kassikebo juga memberi pengaruh pada bidang sosial, yang 

mana memberikan pengaruh pada adanya ikatan sosial yang terjalin antara 

masyarakat. Dalam bidang ekonomi pesta panen berpengaruh pada pendapatan 

daerahnya. Dalam bidang Agama memberi pengaruh pada kehidupan kerukunan umat 

khususnya masyarakat Kassikebo. 

Sebagaiman yang tercantum dalam firman Allah Swt., dalam Q.S. 

Ibrahim/14:7 yang berbunyi sebagai berikut: 

 ﴾٧لَشَدِيْدٌ ﴿وَإِذْ تأََذَّنَ رَبُّكَمْ لئِنْ ثَكَرْتُمْ لَََزيِْدَنَّكممْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَا بِْ 

Terjemahan: 

 “Dan (ingatlah) ketika Tuhan-Mu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”

5
 

 Melihat adanya yang masih mempertahankan tradisi-tradisi pertanian pada 

masa dimana perkembangan terhadap dunia pertanian semakin membaik. Telah 

membuat hal tersebut semakin menarik sehingga peneliti memiliki keinginan untuk 

mengkaji dan meneliti lebih dalam tradisi. Banyak hal dalam hal ini membuat peneliti 

tertarik untuk mengkaji dan menelitinya. Dalam pandangan peneliti, hal ini

                                                           

5
Departemen agama RI, al-qur'an dan terjemahannya (Cet. I; Bandung: penerbit Cordoba, 

2017), h. 256. 
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dikarenakan tradisi Katto Bokko di Kabupaten Maros Kecamatan Maros Baru 

Kassikebo serta merta dilakukan sebelum menanam oleh para petani yang mendiami 

daerah tersebut. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada hal-hal yang perlu 

diteliti.“Tradisi Katto Bokko di Kassikebo seperti yang dilakukan oleh para 

pendahulu masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.Agar analisis penelitian lebih 

terarah, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan menjadi tiga sub masalah 

yaitu:  

1. Bagaimana Eksistensi Tradisi Katto Bokko Di Kassikebo Kecamatan Maros 

Baru Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana Prosesi Katto Bokko Di Kassikebo Kecamatan Maros Baru 

Kabupaten Maros? 

3. Bagaimana Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Tradisi Katto Bokko Di 

Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 

yang sedang dilakukan.  

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan nilai-nilai 

Islam yang terkandung dalam Tradisi Adat Katto Bokko di Kassikebo Kecamatan 

Maros Baru Kabaputen Maros, baik terkait dengan perencanaan kegiatan sebelum 

pelaksanaan, maupun sesudah pelaksanaan. Fokus terlebih dahulu dibahas eksistensi 

Tradisi Adat Katto Bokko di Kassikebbo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, 
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baik menyangkut studi unsur-unsur Islam, dan prosesi pelaksanaan Tradisi Katto 

Bokko. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

pelaksanaan Tradisi Katto Bokko yang dilakukan sebelum turun ke sawah untuk 

memanen padi atas hasil panen yang telah didapatkan. Proses Katto Bokko terdiri dari 

empat belas tahapan Tahap accini (menetapkan waktu) appasadia (persiapan).Tahap 

appau (abburitta/mengundang).Tahap menurunka benda pusaka.Tahap a’gauk ,Tahap 

ammajiki.Tahap akatto (memanen),.Tahap assikko (mengikat hasil panen) Tahap 

anruppa (penjemputan).Tahap attarima (penerimaan).Tahap bembeng pa’ja 

(menjamu) Tahap assombo Tahap appabattu Tahap akkusiang (pembekalan) Tahap 

accuriang (menggugurkan menjadi gabah) 

Dalam upacara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai arti yang 

cukup sakral sehingga tidak dapat terlupakan brgitu saja. Adanya upacara yang 

dilakukan yaitu upacara tradisional dimana terdapat daya tarik tersendiri sehingga 

terdapat nilai baik buruknya yang terkandung didalamnya. Upacara tradisional ini 

bersifat kepercayaan dan dianggap sakral dan suci. Didalam kegiatan manusia adanya 

sesuatu yang mampu terlaksanakan salah satunya ialah kegiatan yang bersifat 

keaagamaan atau religius.  
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D. Tinjauan Pustaka 

Salah satu aspek terpenting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan pustaka yang 

bertujuan memandu peneliti dalam rangka menentukan sikap ketersediaan sumber. 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dijadikan 

sebagi tinjauan yaitu: 

1. Nurhalimah, “upacara tolak bala agar masyarakat Kassikebo terhindar dari 

bencana dan sebagai ucapan rasa syukur Yang Maha Esa”, Tesis. Penelitian 

ini membahas tentang upacara adat Mappalili diperkirakan dilaksanakan pada 

pemerintahan La mamma Daeng Marewa Manttinroe ri Samangki yaitu 

sekitar abad ke XVIII. Upacara adat Mappalili merupakan adat yang 

dilaksanakan secara turun temurun dan masyarakat Kassikebo mempedomani 

upacara ini sebagai tata aturan waktu dan tata aturan bukum yang berlaku bagi 

masyarakat. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh tradisi Appalili antara 

lain diantaranya adalah dampak sosial, dampak agama, dan dampak ekonomi. 

tradisi Appalili memberikan dampak positif karena melalui tradisi ini terjadi 

interaksi sosial yang baik, membangun solidaritas yang kuat antarmasyarakat, 

gotong royong dan akibat interaksi sosial yang baik dalam hal musyawarah 

Appalili akan memberikan efek pada kehidupan ekonomi masyarakat petaani 

Kassikebo dengan hasil panen yang baik.  

2. Asmonalisa, “Tradisi Mannempu Wette di Desa Baniaga Kecamatan Turikale 

Kabupaten Maros”, skripsi, Fakultas Seni Dan Desain UNM tahun 2010. 

Masyarakat Bugis mempunyai tradisi untuk menjaga keutuhan kesukuannya. 

Orang Bugis lebih suka melakukan tradisi sesama orang Bugis, bahkan salah 

satu tujuannya, agar ikatan kekeluargaan yang memang sudah sangat rapat 
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akansemakin dekat sacara turun-temurun. Mannempu‟ Wette merupakan 

tradisi yang memiliki keunikan tersendiri. Setiap tahun di adakan tradisi 

Mannempu‟ Wette, setelah masyarakat melakukan dan mendapatkan hasil 

panen padi. Tradisi ini dilakukan dengan masyarakat-masyarakat itu sendiri 

baik itu perempuan maupun laki-laki. Mereka masih mempertahankan dan 

melestarikannya. Sangat penting menjaga dan melestarikan seni serta budaya 

daerah. Pemerintah Kaabupaten Maros akan konsisten menjadikan tradisi 

pesta panen Mannempu‟ Wette menjadi program budaya tahunan dalam 

rangka memelihara nilai-nilai seni budaya dan akan dijadikan kebudayaan di 

Kabupaten Maros dalam rangka melestarikan nilai-nilai kearifan lokal serta 

peningkatan kepariwisataan.   

3. Hariati, “Unsur-unsur budaya Islam dalam Tradisi permulaan panen 

(ANGNGALLE ULU ASE) DI Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar”, skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 

Makassar tahun 2017. Tradisi Angngalle ulu ase merupakan tradisi yang 

keberadaannya sudah ada sebelum islam diperkenalkan di masyarakat 

khususnya masyarakat Kelurahan Pappa. Tradisi ini merupakan tradisi yang 

dilakukan sekali dalam satu musim panen, dalam proses Angngalle ulu ase 

terdapat beberapa rangkaian tradisi atau upacara yang harus dilakukan karena 

saling terkait satu sama lain. Proses tersebut dimulai dari  attoa ase atau 

Angngassi ase (menengok padi), a,boya allo baji (mencari waktu atau hari 

baik), mempersiapkan sesajian atau makanan untuk masyarakat yang datang 

membantu dalam proses pelaksanaan tradisi Angngalle ulu ase itu sendiri, 

dalam proses Angngalle ulu ase ini, diadakan sebagai ajang silaturahmi antara 
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sesama keluarga yang sedang melakukan proses kegiatan tradisi Angngalle 

ulu ase ini. Terkadang keluarga yang berjauhan jaraknya apabila mengetahui 

bahwa akan diadakan kegiatan tradisi Angngalle ulu ase maka mereka 

menyempatkan diri untuk datang menghadiri kegiatan tersebut.  

4. Nurniati,” Tinjauan Sosio Kultural Terhadap Upacara Adat Mappalili Pada 

Masyarakat Petani Islam Di Kabupaten Gowa”, skripsi, Fakultas Adab IAIN 

Alauddin Ujung Pandang tahun 1992. Adat Mappalili sangat mempengaruhi 

semangat petani didalam melaksanakan tugasnya sebagai petani dengan 

harapan bahwa dalam pelaksanaan adat Mappalili tersebut ada kekuatan yang 

dilurar dari kemampuan manusia yang dapat membantu dalam hal 

memperoleh panen yang memuaskan, maka dengan itu adat Mappalili yang 

mana pada mulanya dilaksanakan oleh masyarakat petani di Maros pada saat 

masih berbentuk kerajaan dan kini adat Mappalili tersebut terjadi peralihan ke 

daerah Gowa dan sampai sekarang masyarakat petani sangat mempercayai 

bahwa pelaksanaan adat Mappalili tersebut akan dapat membantu manusia 

dari segala kesulitannya utamanya dalam hal pertanian. Pelaksanaan adat 

Mappalili ini, yang dilaksanakan oleh masyarakat petani di Kabupaten Gowa, 

sangat nampak padaa saat menghadapi sampai kepada puncak adat Mappalili 

tersebut, dimana masyarakat tanpa ada unsur-unsur panggilan dari kepala adat 

tetapi masyarakat terlihat dengan hati sanubarinya sendiri terpanggil 

melaksanakan adat Mappalili dengan penuh kesungguhnnya, jadi semakin 

jelaslah bahwa adat Mappalili itu bila sampai saat pelaksanaannya masyarakat 

seakan-akan merupakan suatu bagian dari kehidupannya. 
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5. Abdullah Hamid, “Manusia Bugis Makassar”, tahun 1985. Dalam buku ini 

membahas tentang, gagasan dan ide-ide dan kepercayaan yang diterima setiap 

orang dari hasil perkembangan kebudayaannya. 

6. Drs. A. Rasyid, “Seri Adat Upacara- Upacara Panen Di Sulawesi Selatan” 

tahun 1981. Diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional 

Propinsi Sul-Sel Ujung Pandang. 

Dari penelitian-penelitian diatas, semuanya membahas tentang pesta 

panen.Namun, peneliti memfokuskan pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

Tradisi Adat Katto Bokko di Desa Kassi Kebo Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan 

Maros Baru Kabupaten Maros.Sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengkaji hal 

tersebut. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. TujuanPenelitian 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi Tradisi Katto Bokko di 

Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi Tradisi Katto Bokko di 

Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

Tradisi Katto Bokko di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros  

1. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam penulisan draf ini sebagai berikut:  
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a. Kegunaan Ilmiah:  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sejarah dan 

kebudayaan Islam.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

generasi berikutnya. 

b. Kegunaan Praktis: 

Penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat khususnya di 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros untuk menjaga dan melestarikan budaya 

yang dimiliki untuk dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. 



 

12 

BAB II  

KAJIAN TEORITIS 

A. Pengertian Tradisi, Adat Istiadat dan Budaya  

1. Tradisi 

Tradisi merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna 

khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan.Tradisi lahir disaat 

tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai 

tradisi.Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda 

material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali 

setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif 

terhadap masa lalu.  

Dan jika telah terbentuk, tradisi mengalami perubahan.Perubahan 

kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Sebagian 

masyarakat dapat diikut sertakan pada tradisi tertentu yang kemudian akan 

mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. 
6
 

 Adapun pengertian menurut Bastomi, Tradisi adalah roh dari sebuah 

kebudayaan, dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Jika tradisi 

dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga. Setiap 

sesuatu yang menjadi tradisi seringkali sudah teruji tingkat efektifitas dan 

efisiennya.Efektifitas dan efisiennya selalu mengikuti perjalanan perkembangan 

unsur kebudayaan itu.Serta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tradisi 

ialah kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh 

                                                           

6
Andi saefullah, “Tradisi Sompa, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Wajo di 

Tengah Perubahan Sosial” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Malang, 2007), h.38. 
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masyarakat, penilaian atau tanggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan 

yang paling baik dan benar.
7
 

 Menurut Khazanah Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti 

adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun-temurun dari nenek moyang. Ada 

pula yang meenginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata Traditium, yaitu segala 

sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. 

Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi intinya adalah warisan masa 

lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat 

tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang 

merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.  

 Menurut Hasan Hanafi, tradsi segala warisan masa lampau yang masuk pada 

kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi 

Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai 

tingkatannya.
8
 

 Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian 

tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk 

kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi 

pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat 

bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-

hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Didalam tradisi diatur bagaimana manusia 

berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan 

                                                           

7
Tradisi,Tradisi dapat diartikan sebagai  kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) 

yangmasih dijalankan oleh masyarakat, penilaian atau tanggapan bahwa cara-cara yang telah ada 

merupakan yang paling baik dan benar. 

8
Moh. Nur Hakim. “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam pemikiran 

Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003) 29 
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kelompok manusia lain, bagaimana manusi bertindak terhadap lingkungannya, dan 

bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu 

sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan 

ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Sebagai sistem budaya, Tradisi 

akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari 

sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud 

dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi 

merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau 

landasan terhadap sistem sosial, yang ,meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya 

masyarakat. Sebagai sistem budaya, Tradisi juga merupakan suatu sistem yang 

menyeluruh yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, 

dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan 

tindakan sattu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. 

Simbol meliputi simbol konstitutif (yang terbentuk kepercayaan), simbol kognitif 

(yang terbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal dan sistem ekspresif 

atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.
9
 

2. Adat Istiadat 

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi 

masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi 

masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “Adat” 

disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti 

“Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.
10

                                                           
9
MursakEsten, Kajian Transformasi Budaya. (Bandung: Angkasa, 1999). Hal: 22 

10
Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hal: 21 
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Secara umum adat istiadat merupakan suatu sistem norma atau tata kelakuan 

yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun 

temurun. Dalam lingkungan masyarakat, adat istiadat sangat dijunjung tinggi.Secara 

etimologi kata Adat Istiadat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suatu 

kebiasaan.Selain itu adat istiadat juga sebagai pacuan untuk saling menghargai, dan 

menghormati, baik budaya satu dengan lainnya.
11

 

3. Budaya  

Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan 

khas bagi suatu daerah.Menurut Croydon budaya yaitu kesimpulan pola terpadu yang 

sebagian berada pada dibawa kesadaran.Akan tetapi secara keseluruhan mengatur 

tentang perilaku manusia seperti senar yang dimanipulasi dari kontrol bonekanya. 

Namun secara umum pengertian budaya adalah sebuah cara yang dimiliki 

bersama oleh sekelompok orang yang prosesinya terjadi secara turun temurun. 

Sehingga diwariskan untuk generasi selanjutnya. 

Budaya lokal merupakan budaya asli atau budaya yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat yang kemudian diwariskan secara turun temurun. Dalam 

daerah terjadi interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lain, masyarakat 

dengan lingkungannya membentuk suatu kesatuan yang melengkapi dan membentuk 

kebudayaan. Kebudayaan inilah merupakan produk dari interaksi masyarakat setelah 

sekian lama.Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budaya)

                                                           

11
Novitasari, Richa Dwi, “Lunturnya Adat Istiadat Dan Sosial Budaya Di Era Reformasi 

Berdasarkan Untuk Pancasila”, Skrpsi (Madiun: Fak. Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 

Madiun, 2019), h. 4. 
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 manusia seperti, kepercayaan dan adat istiadat
12

. Secara etimologi, kebudayaan 

berasal dari kata Sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti 

„‟budi”  atau „‟akal‟‟. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang berkaitan 

dengan akal, rasa dan karsa sedangkan kebudayaan adalah hasil dari karsa dan rasa 

itu
13

 

B. Unsur-unsur Kebudayaan Islam 

1. Unsur pokok kebudayaan Islam  

Budaya Islam sebagaimana yang kita pahami berasal dari dua suku kata yakni 

budaya dan Islam. Budaya merupakan kebiasaan yang membentuk pola tingkah laku 

yang diwariskan secara turun-temurun, budaya dapat juga dikatakan sebagai produk 

manusia sedangkan Islam merupakan Agama samawi yang diturunkan oleh Allah swt 

kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad saw sebagai wahyu. Jadi dapat 

juga di katakan bahwa budaya Islam merupakan segala bentuk tingkah laku yang 

sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran terhadap Tuhan.  

Adanya kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai bentuk 

kearifan lokal dengan ajaran dan nilai-nilai yang dibawaa oleh islam menghasilkan 

terciptanya akulturasi budaya. Dalam konteks dewasa ini, sering didengar ajaran 

Islam yang kemudian menyerap tradisi atau kebudayaan lokal ataupun sebaliknya 

budaya lokal yang menyerap nilai-nilai Islam. Pencangkokan ini terjadi karena ada 

nilai-nilai Islam yang dianggap serasi satu sama lain dan meresap jauh dalam tradisi

                                                           
12

Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 5  

13
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet.VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 

h. 181.  
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sehingga di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan sering ditemukan fenomena 

masyarakat yang pada hakikatnya kulit luarnya Islam tetapi ternyata di dalam masih 

percaya terhadap keyakinan atau kepercayaan lokal.  

Unsur merupakan bagian yang saling berkaitan langsung dengan benda 

ataupun sesuatu yang digambarkannya.
14

 Sebelum datangnya Agama Islam, 

masyarakat di Sulawesi Selatan menganut sistem kepercayaan terhadap roh nenek 

moyang, dewa-dewa dan makhluk halus yang mendiami tempat-tempat yangangker. 

Hal ini ditandai dengan adanya pemeliharaan tempaat-tempat keramat yang telah 

dikenal sejak lama oleh masyarakat setempat. Keyakinan lama tersebut masih 

nampak dalam pelaksanaan upacara-upacara terutama yang berkaitan dengan 

pertanian dan daur hidup masyarakatnya.  

Masuknya agama Islam dalam masyarakat tidak secara keseluruhan 

menghapus tradisi atau kepercayaan tersebut. Namun, dalam kehidupan sehari-hari 

mereka masih mempertahankan sisa-sisa kepercayaan pra-Islam tersebut, ada tradisi 

ditambahdan adpula yang dihilangkan. Unsur budaya Islam yang berbaur dalam 

tradisi lokal masyarakat perlahan-lahan menggeser praktik-praktik yang dianggaap 

bertentangan dari ajaran Islam seperti halnya tradisi selamatan dalam Islam dapat 

menggantikan tradisi qurban atau sesajian, kemudian sholat sebagai pengganti 

pemujaan terhadap arwah leluhur dan penyembahan kepada roh nenek moyang, selain 

itu penambahan ayat suci al-Qur‟an, shalawat dalam tradisi menggantikan mantra-

mantra yang diucapkan ketika melakukan upacara ritual.  

a. Potensi perekonomian  

b. Sistem politik 

                                                           
14

Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi III, (Cet IV; Jakarta: Balai Pustka), 

h. 1343 
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c. Tradisi-tradisi yang menyangkut tingkah laku dan sopan santun 

d. Perbendaharaan ilmu pengetahuan dan  kesenian 

Perkembangan-perkembangan dan kemajuan kebudayaan dan kemajuan 

kebudayaan didukung oleh beberapa faktor, seperti faktor geografis, ekonomi 

psikologis, bahasa dan pendidikan. Faktor kehancuran dan kemunduran suatu 

kebudayaan ialah rusaknya moral, pemikiran, keburukan hukum dan perundang-

undangan, kezaliman dan kemiskinan, dan hilangnya pemimpin yang ikhlas serta 

murni. Kebudayaan islam timbul setelah didahului oleh serentetan kebudayaan 

manusia dan akan diiringi pula oleh serentetan kebudayaan setelahnya.  

2. Peran Kebudayaan Islam 

a. Kebudayaan Islam berdiri tegak diatas dasar aqidah tauhid 

Kebudayaan Islam yang pertama-tama mengajarkan ke Esaan Allah, tiada 

sekutu bagi-Nya baik dari segi kemahabijaksanaan-Nya danKemaha Kuasaan-Nya 

atas segala makhluk. Ajaran Islam tentang ketauhidan Allah disegala seni ini 

berdampak besar dan penting bagi pengangkatan harkat dan martabat manusia, 

membebaskan rakyat dunia dari imperialisme dan kolonialisme raja-raja, kaum 

bangsawan, kaum penguasa keagamaan tentunya juga membawa kebahagiaan bagi 

semua kalangan. Aqidah tauhid juga memberi pengaruh perbaikan hubungan antara 

penguasa dengan rakyatnya dengan senantiasa mengarahkan pandangan hanyaa 

tertuju pada Allah SWT, pencipta alam semesta ini. Ajaran Islam telah merevolusi 

kebudayaan-kebudayaan berhala, baik yang ada sebelum maupun sesudahnya. Islam 

seratus persen tidak menyukai dan tidak mentolerir apa saja yang berbau syirik atau 

penyembahan berhala. Islam tidak membenarkan pembuatan patung-patung para



19 
 

 

pembesar, para Raja dan orang-orang tersohor lainnya, tak terkecuali patung para 

Nabi dan Rasul Allah sendiri.  

Kebudayaan Islamiyah adalah terletak pada watak dan sasarannya yang selalu 

mengakar dalam prikemanusiaan, disamping terletak pada wawasannya yang bersifat 

internasional dan universal. Quran sebagai sumber utama dan pedoman Islam, telah 

menyatakan kesamaan dan kesatuan manusia di dalam kebhinekaan keturunan, suku, 

ras dan bangsa. Kalau kebudayaan-kebudayaan sebelum, dan sesudah Islam itu 

mengukur kemajuan dan kemundurannya dengan standar kemanusiaan. Jika tokoh-

tokoh kebudayaan sebelum dan sesudah Islam dianggap oleh masyarakat sebagai 

pendekar-pendekar bangsa, suku, atau ras teretentu. Maka kehadiran ulama-ulama 

Islam semisal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟i, Imam Hambali, dan 

lain sebagainya merupakan pahlawan-pahlawan kemanusiaan pada umumnya.  

Kebudayaan Islam menempatkan prinsip-prinsip sebagai fondasi bagi semua 

sistem dan sub-sub sistemnya. Unsur moral itu menjiwai serta mendasari sistem 

pemerintahan, ilmu pengetahuan, perundang-undangan, etika perang, pergaulan 

damai, sistem perekonomian. Pengutamaan akhlak dalam keseluruhan kebudayaan 

islamiyah sudahlah terang menjadi ciri kelebihan dan ketinggiannya dibandingkan 

kebudayaan lain, baik yang sebelum maupun sesudah kebudayaan Islam. 

Pengutamaan unsur moral ini juga membuat kebudayaan dunia yang mampu 

menjamin kebahagiaan sepanjang masa. 

Kebudayaan Islamiyah mempercayai ilmu pengetahuan yang berdasarkan 

kebenaran, dan bahwa kebudayaan ini berpusat pada aqidah yaang murni. Ia tertuju 

pada akal dan hati manusia sekaligus, sehingga membekas didalam jiwa dan pikiran 

pada waktu yang sama. Hanya kebudayaan Islam lah yang memiliki ciri-ciri ini dan 
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mampu menumbuhkan suatu sistem kenegaraan yang bersendikan prinsip-prinsip 

kebenaran dan keadilan yang diajarkan agama sesuai dengan aqidahnya. Ia tidak 

hanya membangun dan memajukan negara daan pemerintahan lalu meruntuhkana 

kebudayaan, ia tidak hanya membangun dan memajukan kedua-duanya secara 

serentak dan terpadu dengan agama sebagai dasar dari segala dasarnya.  

Dalam ajaran Islam dikenal toleransi keagamaan yang menggunakan serta 

mendapat fondasi kebudayaan. Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan 

tentulah tidak aneh bila dia memandang semua agama sama dan menyamaratakan 

semua penganut agama-agama yang ada. Sebaliknya yang mengagumkan ialah 

adanya manusia-manusia yang menganut agama hak (Agama Islam) dimana 

Aqidahnya merupakan sebaik-baik aqidah .   

Unsur budaya Islam yang berbaur dalam tradisi, tradisi lokal masyarakat 

perlahan lahan menggeser praktik-praktik yang dianggap bertentangan dari ajaran 

Islam seperti halnya tradisi selamatan dalam Islam dapat menggantikan tradisi kurban 

atau sesajian, kemudian sholat sebagai pengganti pemujaan terhadap arwah leluhur 

dan penyembahan kepada nenek moyang melakukan upacara selain itu penambahan 

ayat suci alquran shalawat dalam tradi menggantikan mantra-mantra yang diucapkan 

ketika melakukan upacara ritual. 

C. Hubungan Agama dan Kebudayaan. 

Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat di 

masyarakat.Bahkan banyak yang salah mengartikan bahwa agama dan kebudayaan 

adalah satu kesatuan yang utuh.Dalam kaidah, sebernanya agama dan kebudayaan 

mempunyai kedudukan masing-masing dan tidak dapat disatukan, karena agamalah 

yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada kebudayaan.Nmaun 
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keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat.Geertz 

mengatakan bahwa wahyu membentuk suatu struktur psikologis dalam benak 

manusia yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau 

kelompok individu yang mengarahkan tingkah laku mereka. 

 Kata agama berasal dari bahasa sansekerta  kacau tida berasal dari kata 

(Tidak) dan gama (Kacau), yang bila digabungkan menjadi sesuatu yang tidak kacau. 

Dan agama ini bertujuan untuk memelihara atau mengatur hubungann seseorang atau 

sekelompok orang terhadap  realitas tertinggi yaitu Tuhan, sesama manusia dan alam 

sekitarnya. Kemudian pengertian kebudayagan menurut koentjaraningrat ialah berasal 

dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari Budhi 

(Budi atau Akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal 

manusia. Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata 

latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan.  

 Budaya sebagaimana yang diistilahkan dalam ilmu Antropologi tidak hanya 

menyangkut pengembangan di bidang seni dan keanggunan sosial, akan tetapi 

buadaya lebih diartikan sebagai himpunan pengalaman yang dipelajari.
15

 

 Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu budi 

dan daya. Budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan 

sedangkan daya mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa kebudayaan adalah kumpulan segala usaha dan upaya manusia yang 

dikerjakan dengan mempergunakan hasil dan pikiran, pendapat untuk memperbaiki 

kesempurnaan hidup.  

                                                           
15

Roger M. Keesing, Cltural Anthropology A Contemporaryperpective, terj. Samuel 

Gunawan, Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer (Edisi kedua; Jakarta: Erlangga, 1981), 

h. 72.  
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Al-Qur‟an memandang kebudayaan itu sebagai suatu proses, dan meletakan 

kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas 

kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal hati dan tubuh yang menyatu dalam 

suatu perbuatan. Oleh karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai 

hasil akal, budi, cipta rasa, karsa dan karya manusia.  

 Sebelum lebih jauh membahas integrasi Islam dalam budaya lokal, patut 

diketahui terlebih dahulu apa itu integrasi.Istilah integrasi berasal dari bahasa Inggris 

yaitu integration yang berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan 

bulat
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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau 

memaparkan tentang fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang 

pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori 

  Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Maros baru 

Kabupaten Maros. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian 

tersebut karena mudah dijangkau dan masyarakat di Kecamatan Maros baru masih 

mempertahankan tradisi Katto Bokko ini. 

B. PendekatanPenelitian 

Adapuan pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti ini sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi ilmu yang mengkaji tentang manusia, karena Katto 

Bokko merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama 

sama yang dapat menjalin silaturahmi sesama manusia yang dilakukan secara terus 

menerus.dimana pendekatan Antropologi sangat membantu peneliti dalam mencari 

referensi dengan cara turun langsung kelapangan ataupun dari referensi buku-buku. 

Inilah yang menjadi alasan penulis mengambil pendekatan Antropologi.
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2. Pendekatan Sejarah 

 Pendekatan sejarah adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa 

lalu melalui pembuktian, penafsiran dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari 

prosedur penelitian ilmiah. Tradisi Katto Bokko adalah tradisi panen yang dilakukan 

oleh masyarakat desa Kassikebo yang dilakukan secara turun-temurun yang dipimpin 

oleh seorang karaeng. 

3. Pendekatan Agama  

Pendekatan agama berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan 

peneliti itu sendiri, dimana Agama tidak lain merupakan hak perogratif Tuhan sendiri. 

Realitas dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing-masing 

agama.
16

 Dan dengan menggunakan pendekatan Agama peneliti akan menambah 

referensi dari penelitian dan sebagai suatu bentuk kepercayaan masyarakat dari 

tingkat ortodoksi dan keagamaan. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan 

Agama dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami dan mengkaji 

pemikiran.Dan tidak mengajarkan manusia untuk tidak membeda-bedakan strata 

sosial sesama.Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan Agama 

untukmenelititradisiKattoBokko. 

4. Pendekatan Sosiologi  

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses 

sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.
17

 Suatu landasan kajian sebuah studi 

atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Adapun objek 

sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan

                                                           

16
M.Amin Abdullah, Metodologi Study Agama(Yogyakarta:Kanisius, 2001), h 32. 

17
Tim MGMP, Sosiologi Sumut, Sosiologi (Medan: Kurnia, 1999) H.3. 
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proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Dengan adanya tradisi 

Katto Bokko ini, maka masyarakat yang datang di upacara Katto Bokko ini bisa 

saling mempererat silaturahmi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, 

karena pendekatan ini mengkaji tentang bagaimana kelompok masyarakat bisa saling 

bersosialisasi.  

C. Data dan  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau 

informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adatdanbeberapatokohmasyarakat di 

desaKassikebo. 

2. Data sekunder   

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa jurnal atau data 

pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen 

atau hasil penelitian yang relevan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian.  

D. Metodepengumpulan data 

a. Observasi (Pengamatan) 

Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung melihat dan 

mengadakan penyelidikan terkait dengan tradisi Katto Bokko pada tempat yang 

dijadikan sebagai objek penelitian. 
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b. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka.Penulis 

melakukan wawancara langsung dengan para tokoh masyarakat yang dilakukan 

beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti. 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 

terkait.
18

lapangan digunakan untuk menampung data sebanyak mungkin dari 

informan secara langsung (field research) dengan interaksi dalam bentuk dialog 

secara partisipatoris. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh data yang objektif. 

c. Dokumentasi  

Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal 

yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk menampung data sebanyak mungkin dari 

informan secara langsung (field research) dengan interaksi dalam bentuk dialog 

secara partisipatoris. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh data yang objektif. 

E. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh 

oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui 

metode pengumpulan data yang telah diterapkan. Dalam menganalisis data peneliti 

akan memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat 

                                                           
18

M.Nazir, Metode Penelitian.(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), H.193-194. 
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kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri dan orang lain dalam memahami 

objek yang dikaji. Dalam pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut:  

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.  

2. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.  

3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan 

data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian, 

menarik kesimpulan. 
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BAB IV
 
   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kelurahan Bajubodoa merupakan kelurahan yang berstatus defenitif dan 

tergolong pula sebagai kelurahan swasembada. Artinya desa atau kelurahan yang 

lebih maju dan mampu mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan 

potensi yang ada secara optimal sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. 

Kelurahan Bajubodoa memiliki luas wilayah 3.76 km
2 

dan jumlah penduduk 

sebanyak 8.122 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 2.160,11 jiwa/km
2
 

pada tahun 2019. Kelurahan Baju bodoa memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lau 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pallantikang 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Baji Pamai dan Kelurahan 

Pallantikang 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Turikale 

Kelurahan Baju bodoa memiliki tiga wilayah pembagian administrasi yaitu 

Kassi Kebo , Masembo, dan Betang. Di Kassi Kebo terdapat Istana Balla Lompoa 

yang merupakan salah satu peninggalan dari raja Marusu yang masih berdiri kokoh 

dan terpelihara dengan baik oleh garis keturunan dari raja yang masih ada serta 

pemerintah setempat.  

2. Keadaan Penduduk 

Kelurahan Baju bodoa memiliki jumlah penduduk terbanyak dibanding kelurahan 

atau desa lainnya. Dan setiap tahunnya mengalami pertambahan penduduk, sehingga 
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di tahun 2020 jumlah penduduk di Kelurahan Baju bodoa mencapai 8.208 jiwa 

dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.059 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 4.149 

jiwa.
19

 

1. Keadaan Sosial Budaya  

Penduduk yang mendiami wilaya Kabupaten Maros adalah mayoritas dua dari 

empat suku/bangsa yakni Bugis, Makassar, Tator dan Mandar yang mendiami seluruh 

pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Suku Bugis dan Makassar, tidak 

terkecuaali kabupaten Maros. Oleh karena itu pola aturan sistem sosial bagi penduduk 

Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Maros khusunya ialah berdasarkan 

sistem sosial masyarakat suku Bugis dan Makassar. Di masa kini sistem pelapisan 

sosial yang terdapat pada masyarakat Maros dapat dilihat dari tiga kriteria, yaitu: 

a. Berdasarkan derajat dan keturunan pada masa lampau 

b. Berdasarkan kedudukan atau kekuasaan dan peranannya dalam masyarakat 

c. Berdasarkan karenakedudukan ekonominya. 

Dari tiga kriteria yang dikemukakan di atas, maka paling sedikit tiga pula lapisan 

sosial yang ada pada masyarakat Maros, yakni :  

1) Keturunan Petta/Puang atau Karaeng (Bangsawan) yang masih dilihat baik 

dari sapaan ( sebutan orang terhadapnya ) maupun dari identitas bentuk 

rumahnya : elit formal desa, seperti kepala Kecamatan/Desa, Imam desa dan 

perangkat desa lainnya ; serta elit informal, seperti Anrongguru/Anrengguru, 

Khalifah, dan Panrita. 

                                                           

19
Format Laporan Profil Desa, Sumber Data Asrip Data Kantor Desa Kassi Kebo Tahun 2019,  

h. 1.  
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2) Lapisan Puang/Andi atau Daeng, yang ideal adalah keturunan/hasil 

perkawinan antara lapisan bangsawan dengan tau maradeka (orang baik). 

Tapi dalam kenyataannya banyak diantara orang yang menggunakana atau 

menyebut dengan sapaan pada nama depan Puang/Andi atau Daeng yang 

tidak termasuk dalam kategori ini.  

3) Lapisan orang biasa, termasuk dalam golongan ini biasanya pula berasal dari 

lapisan Ata (budak). Penduduk Kecamatan Maros baru sebagian besar 

merupakan Suku/Etnis Bugis Makassar terdapat juga suku Jawa yang 

merupakan pendatang yang menetap dan mencari penghidupan di 

Kecamatan Maros baru. Tradisi dan budaya nenek moyang yang ada masih 

sangat dihargai dan dilaksanakan oleh masyarakat, diantaranya adat 

menikahkan anak, khatam AlQuran dan perayaan Maulid Nabi Muhammad 

Saw yang diselenggarakan oleh jamaah Khalwatiah Sammang yang disebut 

dengan “Maudu Akbar”, serta adat istiadat seperti upacara upacara adat 

Appalili  dan Katto Bokko. 

B. Eksistensi Tradisi Katto Bokko 

1. Asal mula Tradisi Katto Bokko 

Seperti daerah lain di Sulawesi Selatan Kabupaten Marospun memiliki adat 

Istiadat yang khas yaitu Tradisi Katto Bokko yang masih dipelihara sampai sekarang. 

Produk budaya ini turut melambungkan nama Kabupaten Maros sebagai lumbung 

pangan ini lantaran masyarakatnya memiliki kepekaan yuntuk menjaga dan 

Melestarikan kebudayaan tersebut. Kabupaten Maros dikenal dengan daerah agraris. 

Mayoritas masyarakat Maros bermata pencaharian sebagai petani. Dari mata 

pencaharian tersebut, para petani melakukan kerjasama dalam hal ini gotong royong 
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agar hasil panen masyarakat setempat melimpah. Bahkan masyarakat biasanya 

melakukan panen sebanyak dua kali setahun, sebelum turun ke sawah atau 

memanen.masyarakat setempat biasanya melakukan upacara khusus yaitu upacara 

Adat yang dilakukan turun-temurun diyakini masyarakat setempat sebagai pedoman 

bagi petani untuk memlai musim panen padi. Masyarakat Kassi kebo biasa 

menyebutnya sebagai Katto Bokko. Upacara adat Katto Bokko adalah suatu upacara 

tradisional yang sampai sekaraangmasih dilakukan oleh sebagian besar warga 

masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Maros di Kassi kebo. Katto 

Bokko dalam bahasa Makassar terdiri dari dua kata yaitu Katto dan Bokko. Kata 

Katto sendiri dapat diartikan sebagai memanen (memotong padi) dengan 

menggunakan alat yang disebut Pa‟katto. 

Kemudian Bokko dapat diartikan sebagai ikatan yang besar yang diikat 

sedemikian rupa dengan cara khusus sehingga membentuk gundukan besar. Jadi, jika 

merujuk pada istilah tersebut, adat Katto Bokko merupakan sebuah proses memotong 

padi (memanen) yang hasilnya diikat sehinga membentuk gundukan besar. Namun, 

dalam hal ini adat Ktto Bokko yang dimaksud adalah upacara adat pesta panen yang 

dilkukan pada saat awal memanen padi atau upacara permulaan panen secara besar-

besaran di Kelurahan Bajubodoa khususnya di Kassikebo.
20

 Adat Katto Bokko 

merupakan upacara adat tahunan yang dilaksanakan oleh ppemangku adat 

Kekaraengan Marusu sebagai ungkapan  rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas panen yang diperoleh. Selain itu, upacara adat Katto Bokko sebagai pertanda 

bahwa pada Kassikebo sudah siap dipanen. Karena  masyarakat disekitar Kassikebo 

                                                           

20
Waris Tajuddin(56 Tahun), Karaeng Sioja Raja ke-24, Wawancara, Baju bodoa 13 

Desember 2020 
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tidak berani memanen padinya sebelum upacara adat Katto Bokko dilaksanakan. 

Olehnya itu, upacara adat Katto Bokko ini sangat penting bagi masyarakat untuk tetap 

dilestarikan dan menjadi patokan masyarakat untuk mulai memanen.   

Upacara adat Katto Bokko merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan sejak 

zaman Kerajaan Marusu dilanjutkan oleh pemangku adat Kekaraengan Marusu. 

sejarah mengenai pelaksanaan adat Katto Bokko sangat berkaitan dengan tradisi 

Appalili. Sejak dilaksanakannya Appalili, upacara adat Katto Bokko juga sudah mulai 

dilaksanakan oleh Karaeng Marusu di Kerajaan Marusu. menurut cerita lisan tradisi 

Appalili muncul beberapa abad yang lalu setelah ditemukannya batang Pa‟jeko. 

Dimana batang Pa‟jeko pertama kali ditemukan ketika wilayah Marusu (Maros) 

dilanda banjir. Pada saat itulah rakyat melihat batang pohon yang bentuknya aneh 

terbawa arus sungai, karena penasaran rakyat itupun mengambil batang pohon 

tersebut dan membawanya kepada Karaeng Marusu. karena bentuknya yang unik 

tidak seperti batang Pa‟jeko pada umumnya yaitu tidak memiliki bekas potongan 

yang tersambung, maka Karaeng Marusu (Raja Kerajaan Marusu) menjadikan batang 

Pa‟jeko sebagai Arajang atau benda pusaka kerajaan yang dianggap sangat sakral. 

Selain itu, ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa adat Katto Bokko ini memang 

sudah sangat lama dilaksanakan oleh pihak kerajaan Marusu yakni selama manusia 

mengenal bahan makanan pokok maka selama itu pula upacara adat Katto Bokko 

diadakan. Namun, hanya saja untuk tata caranya seperti itu dan sampai saat ini tidak 

ada yang berani merubah setelah adanya benda pusaka batang Pa‟jeko ini. Jadi jika 

dilihat dari itu, maka tradisi Katto Bokko mulai dilakukan dengan bebrapa tahap sejak 

pemerintahan raja ke VII yaitu I Ali Daeng Muntu Karaenta Barasa dengan nama 

kebesaran Islam “Sultan Muhammad Ali” yang memerintah pada tahun 1641-1698. 
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Seperti yang dijelaskan oleh Andi Abdul Waris Karaeng Sioja :  “ Jadi Katto Bokko 

itu memang lambang kemakmuran, jadi se;ama mengenal bahan makanan pokok 

maka selama itu juga diadakan, hanya saja tata caranya yang seperti itu dan sampai 

sekarang tidak ada yang berani mengubah setelah adanya adanya benda pusaka 

batang Pa‟jeko. Jadi kalau dilihat dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa 

tradisi ini sudah sejak lama dilakukan bahkan Abdul Waris Tadjuddin Karaeng Sioja  

selaku Karaeng Marusu pun tidak mengetahui kapan dan siapa yang pertama kali 

melakukan tradisi tersebut. Beliau hanya melanjutkan tradisi yang diamantkan 

kepadanya yang berasal dari raja-raja atau karaeng Marusu terdahulu. Namun, beliau 

menjelaskan kapan tradisi ini mulai berkembang atau dalam artian tata cara dari 

tradisi ini diatur. Sehingga tradisi yang dilaksanakan saat ini sesuai dengan tata cara 

yang dilakukan pada masa pemerintahan I Ali Daeng Muntu Karaenta Barasa dengan 

nama kebesaran Islam “Sultan Muhammad Ali” yang memerintah pada tahun 1641-

1698. Berdasarkan data informan yaang peneliti dapatkan dilapangan maka 

selanjutnya peneliti melakukan analisis bahwa latar belakang lahirnya Upacara Adat 

Katto Bokko ini disebabkan oleh dua perihal. Pertama, bahwa upacara adat Katto 

Bokko merupakan kelanjutan dari upacara Appalili yang merupakan bentuk rasa 

syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan hasil panen yang berlimpah sejak 

terjadinya bencana alam. Kedua, prosesi Upacara ini mulai diatur pada masa 

pemerintahan I Ali Daeng Muntu Karaenta Barasa dengan nama kebesaran Islam 

“Sultan Muhammad Ali” yang memerintah pada tahun 1641-1698 yang merupakan 

raja ke VII Kerajaan Marusu. sehingga prosesi atau tahap pelaksanaan upacara adat 

Katto Bokko sejak saat itu mulai ditetapkan dan tidak ada yang berani merubahnya. 
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Sebagai alat membajak merupakan Pa‟jeko pemberian Tuhan. Hal inilah yang 

menyebabkan sehingga Pa‟jeko itu diangkat atau dijadikan sebagai alat Arajang. 

Disamping itu asal kedatangan Pa‟jeko itupun tidak sama dengan Pa‟jeko lain yang 

hanya dibuat oleh manusia. Pada saat wilayah Marusu (Maros) dilanda banjir, rakyat 

menemukan sebuah benda yang berbentuk Pa‟jeko yang dihanyutkan air di sungai. 

Bentuknya tidak sama dengan Pa‟jeko yang terdapat pada petani, namun mempunyai 

keistimewaan, yaitu hubungan antara satu bagian dengan bagian lain tidak rakyat 

berkesimpulan bahwa Pa‟jeko tersebut bukanlah buatan manusia, karena 

kekagumannya terhadap bentuk dan asal kedatangan Pa‟jeko yang aneh, maka 

Karaeng Marusu (Raja Kerajaan Marusu) menjadikan Pa‟jeko tersebut sebagai 

Arajang dan akan digunakan membajak Tana Kalompoang setiap tahun. Seperti yang 

dijelaskan Andi Abdul Waris Tadjuddin Karaeng Sioja : “ masyarakat Kassikebo 

menyelenggarakan Appalili dikarenakan dahulu Masyarakat Kassikebo tertimpa 

bencana yang amat dahsyat. Adapun bencananya yaitu pencurian, dan banjir yang 

sangat besar sehingga hasil panen dari sawah masyarakat sangt kurang”.
21

 Dandi 

masyarakat Kassikebo masih dipegang kuat dan masih menjadi tradisi sampai saat ini 

karena dengan Katto Bokko berarti pembicaraan/perjanjian mengenai kontrak,sewa 

dan sejenisnya tentang sawah tidak dapat ditebus sebelum pihak Karaeng Marusu 

melaksanakan upacara Katto Bokko. Dan telah ditemukan batang Pa‟jeko yang 

dimana benda yang dikeramatkan sampai sekarang dan dijadikan sebagai Arajang dan 

digunakan untuk membajak Tana Kalompoang setiap tahun di dalam proses upacara 

adat Katto Bokko. Selain kepada Tuhan, upacara terima kasih juga diperuntukkan 
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Waris Tajuddin(56 Tahun), Karaeng Sioja Raja ke-24, Wawancara, Bajubodoa 13 

Desember 2020 
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bagi roh-roh leluhur yang senantiasa menjaga Arajang. Dimana diperkirakan awalnya 

tradisi ini dilaksanakan pada masa pemerintahan La Mamma Daeng Marewa 

Matinroe ri Samangki. Yaitu sekitar abad ke 18. Dari apa yang disampaikan oleh 

Andi Abdul Waris Tadjuddin Karaeng Sioja mengenai alasan lahirnya Katto Bokko 

di Kassikebo sebagai bentuk tolak bala dari bencana yang melanda daerah tersebut. 

Selanjutnya para pemangku adat beserta masyarakat Kassikebo melakukan acara 

silaturahmi atau duduk bersama dalam Upacara Katto Bokko untuk memutuskan apa 

yang harus dilakukan agar bencana di daerah tersebut tidak lagi melanda masyarakat 

setempat. Dari hasil silaturahmi atau duduk bersama yang diselenggarakan oleh 

Karaeng maMarusu bersama keluarga kerajaan dengan masyarakat Kassikebo, 

lahirlah keputusan untuk melakukan upacara proses sebelum turun kesawah untuk 

memulai memanen sebagai upaya untuk mencegah bencana yang melanda daerah 

tersebut. Hal ini merupakan cara untuk tetap menjaga hubungan baik dan harmonis 

dengan roh-roh leluhur, seperti dalam pencucian benda-benda Kalompoang yaitu 

salah satunya adalah batang Pa‟jeko. Masyarakat Kassikebo pada umumnya masih 

memegang kuat dan masih menjadi tradisi di masyarakat bahwa setelah Karaenga ri 

Marusu melaksanakan upcatra adat Katto Bokko berarti pembicraan/perjanjian 

mengenai kntrak,sewa dan sejenisnya yang bertalian dengan sawah (perdata) tidak 

dapat ditebus kembali sebelum Karaenga Ri Marusu melaksanakan upacara adat 

Katto Bokko dan demikian pula sebaliknya. 

 Kesimpulannya tradisi Katto Bokko tidak hanya sebagai upacara adat yang 

dilakukan setiap tahunnyaa tetapi tradisi Katto Bokko jugaa sebagai tata aturan 

hukum yang berlaku di Kassikebo. Berangkat dari hal tersebut itulah salah satu asal 

muasal tradisi Katto Bokko, meskipun tidak semua orang mengetahui bahwa sejak 
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kapan Katto Bokko ini adatapi orang hanya bisa memprediksikannya. Tapi 

berdasarkan apa yang dikatakan oleh Andi Abdul Waris Karaeng Sioja tradisi Katto 

Bokko diperkirakan dilaksanakan pada masa pemerintahan La Mamma Daeng 

Marewa Matinroe ri Samangki yaitu sekitar abad ke XVIII. Adapun pemerintahan La 

Mamma Daeng Marewa Matinroe ri Samangki memerintah di kerajaan Marusu yaitu 

pada tahun 1723-11779.
22

 

 Hal tersebut juga dipertegas oleh A. Isbullah Karaeng Tajo salah satu warga 

Kassikebo yang biasa berpartisipasi dalam Upacara adat Katto Bokko bahwa tradisi 

Katto Bokko sudah dilaksanakan dari sejak zaman dahulu di Kassikebo dikarenakan 

hasil panen masyarakat Kassikebo pada saat itu tidak terlalu melimpah, melihat 

daerah Kassikebo dikenal sebagai daerah tropis. Dahulu, masyarakat Kassikebo 

hanya sekali dalam setahun melakukan panen dikarenakan belum ada irigasi yang 

bisa mengairi sawah para petai di Kassikebo.  

“dahulu belum ada yang namanya irigasi yang mengairi sawah masyarakat, 

jadi hanya sekali dalam setahun melakukan panen raya. Apalagi dahulu ada bencana 

yang melanda daerah ini. Hal itulah yang menyebabkan lahirnya Upacara adat Katto 

Bokko di Kassikebo dengan itu keluarga kerajaan melakukaan silaturahmi atau duduk 

bersama untuk merumuskan kegiatan kegiatan aapa yang harus dilakukan untuk 

mencegah bencana yang melanda daerah ini. Hasil dari itu yaitu menyelenggarakan 

KattoBokko”.
23

 Dan dengan Katto Bokko berarti ditandainya turunnya alat-alat 

kerajaan menuju sawah kerajaan Turannu membajak areal persawahan yaitu 
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Pa‟jekona Karaenga ri Marusu yang dilaksanakan setiap tahun. Dan Katto Bokko 

dipedimani oleh masyarakat Kassikebo bahwa proses memanen padi tidak boleh 

dilakukan sebelum Karaenga Ri Marusu atau dalam artian di Balla Lompoa 

melakukan Upacara Adat Katto Bokko maka masyarakat Kassikebo tidak boleh 

memanen sebelum dilaksanakannyaa Upacara Katto Bokko. 

Berdasarkan dari informasi yang peneliti dapatkan dilapangan maka 

selanjutnya peneliti melakukan analisis bahwa latar belakang lahirnya Upacara Adat 

Katto Bokko ini disebabkan oleh dua perihal. Pertama, bahwa sebelum 

dilaksanakannya Upacara Katto Bokko ini masyarakat Kassikebo tertimpa musibah 

yang berkepanjangan. Kedua, sebelumnya Masyarakat Kassikebo hanya sekali panen 

dalam setahun kemudian upacara adat ini merupakan wujud untuk menghindari 

gangguan yang biasanya mengurangi hasil produksi atau hasil panen. Dan upacara 

Katto Bokko dijadikan sebagai tata aturan waktu bagi masyarakat Kassikebo. Karena 

masyarakat Kassikebo meyakini bahwa memanen padi di sawah mereka belum bisa 

dilakukan/dilakanakan sebelum diadakannya Upacara adat Katto Bokko di 

Kassikebo. Dan berarti pelaksanaan upacara adat Katto Bokko merupakan 

serangkaian upacara adat khas Karaeng Marusu yang pada intinya adalah turunnya 

alat-alat kerajaan menuju sawah kerajaan yang bergelar Turannu untuk memetik padi 

di sawah dengan memakai benda pusaka Pa‟jekona Karaenga ri Marusu yang 

dilaksanakan secara adat, hal ini dilaksanakan setiap tahun sejak dahulu kala. 

Hal tersebut dipertegas oleh Manda adalah pinati dari upacara adat Katto 

Bokko “Upacara Katto Bokko atas perintah Karaeng sudah sejak dulu selalu 

dilaksanakan secara besar-besaran. Hal ini disengaja agar seluruh rakyat, baik dalam 

wilayah Kerajaan Marusu maupun dari luar wilayah Kerajaan Marusu dapat 
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berkumpul dan bersama-sama merasakan kegembiraan atas keberhasilan panen tahun 

itu, dapat saling bersilaturahmi atau menyegarkan kembali hubungan yang sempat 

putus sejak beberapa lama, juga dapat lebih mengenal keluarga baik itu keluarga 

dekat maupun keluarga jauh.”
24

 

2. Perubahan pelaksanaan 

Upacara adat katto bokko mengalami perubahan dari berbagai aspek, baik dari 

segi peralatan yang digunakan, bentuk pelaksanaan, jumlah peserta dan pengunjung. 

Sehingga penulis akan menguraikan perubahan yang terjadi pada adat katto bokko di 

kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru yakni sebagai berikut:  

a. Peralatan Dalam pelaksanaan adat katto bokko ada beberapa perubahan yang 

terjadi terkhusus dari segi peralatan seperti pegangan lellung yang pada tahun-

tahun sebelumnya pegangan lellung yang digunakan masih dari bambu 

sedangkan pada tahun 2005 pegangan lellungnya sudah digantikan dengan kayu 

ulin. Alasannya agar pegangannya tahan lama karena kayu ulin tidak dimakan 

rayap. Selain peralatannya, terdapat perubahan dari segi orang yang bertugas 

memainkan alatnya. Seperti alat musik kancing yang sekarang sudah jarang 

dimainkan. Karena tidak ada orang yang cakap dalam memainkannya. Alat 

musik ini sebenarnya dimainkan dengan cara dibenturkan hampir sama dengan 

ana‟baccing. Tapi ada syair yang dilantunkan ketika memainkan alat ini. 

Sehingga sejak tahun 1979 alat ini sudah tidak dimainkan. Orang terakhir yang 

memainkannya bernama Karaeng Karra. 

b. Pelaksanaan adat katto bokko pada tahun 1998-2000 dipimpin oleh A. 

Muhammad Djair Tadjuddin Karaeng Siyala yang merupakan Raja Adat Marusu 
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Ke-22 atau sebagai pemangku adat Marusu Ke-4 yang mana peneliti tidak 

banyak menemukan informasi terkait kepemimpinannya. Dan pada tahun 2000- 

2013 yang menjadi raja atau pemangku adat Marusu ke-5 ialah H. Abdillah Hafid 

Karaeng Mambani namun beliau kadang tidak memimpin upacara adat baik 

appalili maupun katto bokko karena kadang beliau tidak sempat sehingga yang 

menggantikan beliau ialah sulewatang atau biasa disebut sebagai wakil raja. Oleh 

karena itu pada tahun 2000-2010 yang memimpin upacara adat katto bokko ialah 

sulewatang atau wakil raja yaitu A. Abd. Waris Tadjuddin Karaeng Sioja yang 

tidak lain merupakan Raja Adat Marusu Ke-24 atau sebagai pemangku adat 

Marusu Ke-6 yang menjabat mulai tahun 2013 sampai sekarang. Meskipun 

demikian, upacara adat katto bokko tetap berjalan dengan baik dan tidak 

mengurangi makna dan kemeriahan dari upacara adat katto bokko. 

c. Jumlah Peserta dan Pengunjung Dalam pelaksanaan adat katto bokko yang 

dilaksanakan setiap tahun oleh pihak kakaraengang Marusu selalu menjadi acara 

yang paling ditunggu-tunggu baik oleh masyarakat disekitar kelurahan Baju 

bodoa maupun dari pihak raja-raja dari luar pulau Sulawesi. Dan dari tahun 

2000-2010 tercatat sudah banyak raja-raja yang berkunjung ke istana Balla 

Lompoa Marusu untuk menyaksikan secara lansung upacara adat ini. 

Perubahan yang signifikan dari adat katto bokko di Kelurahan Baju bodoa 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros pada tahun 2010-2019 yaitu terlibatnya 

pemerintah dalam proses pendanaan agar upacara adat ini bisa lebih meriah dari 

tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun 2000-2013 pihak pemerintah belum ikut 

memberikan bantuan dalam kegiatan ini. Barulah pada tahun 2014 pemerintah turut 

mendanai kegiatan ini meskipun hanya dengan beberapa bantuan, misalnya 
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menyewakan tenda dan membantu dalam penyediaan konsumsi. Sedangkan pada 

tahun 2016 pihak pemerintah kabupaten Maros membentuk panitia untuk mengelola 

kegiatan upacara adat katto bokko menurut keputusan Bupati Maros Nomor: 

071/kpts/556/III/2016 tentang pembentukan panitia pengelolaan kegiatan 

penyelenggaraan festifal budaya katto bokko dan appalili pada Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Maros tahun anggaran 2016. Sehingga sejak tahun 2014-

2019 pemerintah rutin memberikan bantuan. Baik dalam bentuk uang tunai maupun 

dalam bentuk barang. Misalnya saja pada tahun 2019 pemerintah memberikan 

bantuan berupa tenda yang langsung disewakan untuk pelaksanaan upacara ini. Selain 

itu, pada tahun 2019 juga Dinas Komunikasi dan Informatika (kominfo) turut 

mendokumentasikan upacara adat ini. Mereka rela turun langsung ke sawah adat yang 

bergelar turannu untuk mendokumentasikan setiap proses mulai dari tahap akkatto 

atau memanen, assikko atau mengikat padi untuk dijadikan bokko, sampai tahap 

pengarakan bokko ke Balla Lompoa. Oleh karena itu, pada tahun 2019 jumlah 

pengunjung bertambah banyak dari tahun sebelumnya. Karena masyarakat sangat 

antusias melihat banyaknya kamera yang dibawa oleh pihak kominfo kabupaten 

Maros. Salah satu yang menjadi daya tarik yaitu drone yang digunakan pihak 

kominfo. Drone yang kita kenal merupakan alat canggih berupa pesawat kecil yang 

dilengkapi kamera dengan menggunakan remote sebagai pengontrol dan 

mengarahkan arah terbangnya. Mampu membuat anak-anak kecil yang bertugas 

untuk ma‟lele (mengambil padi yang sudah dipanen untuk diikat) tambah semangat 

dalam menjalankan tugasnya. Dan upaya yang dilakukan dari kominfo sangatlah baik 

karena hasil dokumentasinya diupload di chanel youtube resmi dari pemerintah 

daerah Kabupaten Maros. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 ada banyak raja- raja atau 
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pemangku adat yang hadir dan memeriahkan upacara adat katto bokko baik dari 

dalam dan luar kabupaten Maros. Antara lain yaitu dari Kedatuan Suppa, Kerukunan 

Belawa, Lembaga Adat Bonto Bangun dan Kerajaan Tanete dari Selayar, serta 

lembaga adat Jariminassa penerus Kakaraengang Tanralili. Dari kedatuan Suppa 

sendiri dihadiri oleh datu Suppa. Kedatuan Suppa merupakan salah satu Kerajaan 

suku Bugis yang disegani di wilayah Ajatappareng dan di daerah Sulawesi Selatan. 

Setelah kemerdekaan kini kerajaan Suppa‟ merupakan suatu kecamatan yang berada 

di kabupaten Pinrang. 

Sebagaimana penulis telah menjeskan pada esksistensi tradisi kotto bokko ini 

dalam segi prosesi atau tahapannya tidak ada yang berani merubahnya karena sejak 

awal tradisi telah mengandung nilai-nilai Islam. 

3. Pendukung Tradisi Katto Bokko 

Adapun Pendukung paling penting dari terlaksananya upacara adat katto 

bokko adalah keluarga besar pihak kekaraengan yang merupakan pihak 

penyelenggara kegiatan tersebut. Masyarakat kelurahan bajubodoa sangat 

menghormati aturan adat yang berlaku sejak turun-temurun dari pihak karaeng 

Marusu. Mereka sangat patuh terhadap perintah untuk tetap melaksanakan upacara-

upacara adat seperi salah satunya Upacara Katto Bokko. Salah satu pendukung dari 

kegiatan tradisi ini di faktorkan atas dasar rasa percaya dan patuh yang ada pada diri 

masyarakat sejak turun-temurun. Maka dari itu mereka secara sukarela ikut 

melakukannya. Selain itu alasan mereka melakukan ialah tidak lain karena adanya 

semangat dalam diri mereka untuk menyukseskan kegiaan yang diselenggarakan oleh 

pihak kekaraengan Marusu dan juga sikap kerjasama yang mereka jalin sejak awal.  



42 
 

 

Selain mendapat respon positif dari masyarakat pemerintah juga turut serta 

membantu menyukseskan terlaksananya upacara adat ini sehingga upacara ini masih 

dilestarikan sampai sekarang. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis 

mendapat informasi bahwa pemerintah dari dinas kebudayaan dan pariwisata 

kabupaten maros mulai memberikan bantuan pada tahun 2014 berupa sewa tenda dan 

bantuan daana penyelenggaraan. Sampai sekarang bantuan tersebut masih diberikan 

kepada pihak karaeng marusu. hal ini merupakan pelestarian budaya sebagai aset, jati 

diri dan identitas sebuah masyarakat dalam suatu komunitas budaya.
25

 

4. Tujuan dilaksanakan Tradisi Katto Bokko 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Tradisi Katto Bokko yang pertama 

adalah sebagai pelestarian adat, Tradisi Katto Bokko ini merupakan usaha untuk 

melestarikan suatu budaya adat istiadat masyarakat Kassikebo yang perlu diajaga 

sebagai ciri kebudayaan suatu daerah. Tradisi ini diharapkan dapat terus 

dikembangkan menjadi tradisi yang dapat bertahan dalam perkembangan zaman. 

Karena pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman akan diikuti 

dengan perubahan. Yang kedua adalah tetap memenuhi pesan dari leluhur, sebisa 

mungkin sekuat mungkin agar kegitan ini tetap terlaksana meskipun hanya sederhana, 

yang kedua yaitu upaya pelestarian budaya yang dititipkan dalam bentuk amanah, 

untuk menjalin silaturahmi  dan dijadikan sebagai wadah pemersatu, keluarga, 

pegawai dan masyarakat, yang paling inti yaitu merupakan wujud kesyukuran kepada 

sang pencipta atas limpahan rezeky melalui hasil- hasil usaha bercocok tanam dan 

memanen. Pemenuhan bahan pokok. Yang ketiga adalah sebagai hiburan dan seni, 

                                                           
25

Waris Tajuddin, Karaeng Sioja, Wawancara, Bajubodoa 13 Desember 2020. 

 



43 
 

 

Katto Bokko merupakan kegiatan yang mengandung nilai keindahan dalam 

melakukan tari-tarian. Dikarenakan tari-tarian merupakan gerakan yang indah yang 

bergerak sesuai alunan musik, oleh karena itu masyarakat atau penonton tidak merasa 

bosan akan tetapi merasa terhibur  

C. Pelaksanaan Prosesi dari waktu ke waktu  Tradisi Katto Bokko Di Kassikebo 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros 

1. Sebelum Pelaksanaan Katto Bokko 

Adapun tahapan dari pelaksanaan budaya adat ini yaitu sebagai berikut: Tahap 

accini (menetapkan waktu), tahap appasadia (persiapan), tahap aggau (permulaan 

acara), tahap assombo (silaturahmi), tahap appabattu (berziarah), tahap akkusiang 

(pembekalan), tahap akatto (memanen), tahap assikko (mengikat hasil panen), tahap 

abbule (mengarak hasil panen), tahap anruppa (penjemputan), tahap attarima 

(penerimaan), tahap bembeng paja‟(menjamu), tahap accuriang (menggugurkan 

menjadi gabah), tahap ammoli (pembenahan dan penyimpanan). Sebuah tradisi 

mempunyai aturan dalam setiap proses yang akan dilaluinya. Serta tahap-tahap yang 

akan dilakukan sebelum memulai tradisi tersebut. Tidak hanya itu ada beberapa 

perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tradisi tersebut. Begitupun dengan 

orang yang akan menggunakan perlengkapan tersebut. Maka sebelum membahas 

prose pelaksanaan adat katto bokko, maka penulis akan memaparkan beberapa 

perlengkapan yang digunakan pada upacara adat katto bokko serta pihak-pihak yang 

terlibat dalam upacara adat ini. 

a. Perlengkapan Adat Katto Bokko 



44 
 

 

1) Perlengkapan upacara berupa sesajen: Air putih satu gelas, beras ketan, daun 

sirih, pinang, kapur, telur ayam, pisang, lilin, bente atau bertih, gula pasir, 

dupa, padi, daun percik. 

2) Perlengkapan upacara berupa alat-alat atau benda-benda kerajaan: Bandera 

arajang (bendera kebesaran), teddung arajang (payung kebesaran), poke 

(tombak), lae-lae, ana’baccing dan kancing, lellung, ganrang (gendang), pui-

pui (suling), dan gong, bakul, kanjoli (obor), pakkatto atau ani-ani, kappara 

bangkeng (baki dengan kaki), songkok nibiring dan keris. 

b. Penyelenggara dan pihak-pihak yang terlibat dalam Upacara Adat Katto Bokko 

1) Pinati merupakan salah satu pejabat dan perangkat pemerintahan yang 

memegang peranan sebagai pendeta/dukun yang bertugas memelihara benda 

pusaka kerajaan dan memimpin kegiatan-kegiatan ritual, upacara adat dan 

berbagai kegiatan lainnya dalam lingkup kerajaan. Oleh karena itu, dalam 

kakaraengang Marusu berdasarkan tugasnya pinati terbagi atas: Pinati Utama, 

yang bertugas mengatur semua kegiatan-kegiatan ritual dalam kakaraengang 

Marusu, Pinati Ana’baccing, bertugas untuk memainkan alat musik ana’ 

baccing dan kancing. Berjumlah dua orang atau sama dengan satu orang 

setiap alat musik. Namun yang menjadi pinati hanya satu orang, Pinati 

Pa’lae-lae, bertugas untuk mempersiapkan dan memainkan lae-lae pada 

setiap kegiatan di kakaraengang Marusu. Pa’lae-lae sendiri berjumlah dua 

orang. Pinati Pa’ganrang, bertugas mengatur pa‟ganrang atau orang yang 

memainkan gendang, pa’pui-pui atau orang yang meniup suling, dan pa‟gong 

atau orang yang memukul gong. Jadi pinati pa‟ganrang tidak hanya 

memainkan gendang tapi juga mengatur pa‟pui-pui dan pa‟gong untuk 
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senantiasa memainkan alat musiknya di setiap upacara adat dan kegiatan 

pernikahan serta kegiatan yang membutuhkan alunan musik gendang di 

kakaraengang Marusu., Pinati batang pa’jekko, bertugas untuk merawat 

batang pa‟jekko dan melakukan ritual khusus yang berhubungan dengan 

batang pa‟jekko pada upacara adat Appalili dan Katto Bokko., Pa’bembeng 

adalah orang yang melayani atau yang memberikan jamuan kepada orang 

yang statusnya tertinggi dalam upacara adat (penghulu bembeng) misalnya 

Karaeng Marusu, raja dari kerajaan lain, dan para tamu undangan. 

2) Pa’ngaru adalah orang yang mengucapkan sumpah setianya kepada Tuhan, 

Karaeng atau raja, tanah airnya dan bahkan kepada bokko pada upacara adat 

Katto Bokko. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa membawakan tradisi 

angngaru ini. Karena dibutuhkan keahlian khusus yakni memainkan senjata 

khas Sulawesi Selatan yaitu badik. 

3) Karaeng Marusu adalah raja yang menjadi pemangku adat dan bertugas untuk 

melanjutkan dan melestarikan segala warisan budaya yang ditinggalkan oleh 

raja Marusu sebelumnya. Meskipun demikian eksistensi karaeng Marusu 

masih sangat terjaga. Dilihat dari kepatuhan para masyarakat sekitar kepada 

karaeng Marusu. 

4) Keluarga karaeng Marusu yaitu para keturunan raja atau karaeng Marusu, para 

dewan adat, dan semua yang masuk dalam ikatan keluarga karaeng Marusu. 

5) Para instansi pemerintahan seperti seperti Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata keb. Maros beserta jajarannya, kepala dan staf kecamatan Maros 

Baru dan jajarannya, kepala kelurahan Bajubodoa dan jajarannya, serta 



46 
 

 

segenap staf pemerintah provinsi, Kapolres Kabupaten Maros serta media 

Kominfo Kabupaten Maros. 

6) Kelompok tani torannu dan masyarakat petani dan seluruh masyarakat di 

lingkungan Kassikebo kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru. 

7) Para tamu undangan yakni raja-raja adat nusantara baik dari dalam pulau 

maupun di luar pulau Sulawesi, dan tamu undangan lainnya  

2. Prosesi Pelaksanaan Katto Bokko 

Adapun tahapan dari pelaksanaan budaya adat katto bokko yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap accini (menetapkan waktu) ada pegawai khusus yang mempunyai 

pengetahuan yang luar bias untuk melihat waktu-waktu yang baik untuk 

dilakasanakannya tradisi ini yang disbut dengan pappinanrang tahap appasadia 

(persiapan) pegawai yang namanya pa,bengisi yang bertugas menjaga sawah 

yang menjadi objek penanaman melapor bahwa menurut pertimbangannya 

sebaiknya sudah dipersiapkan untuk melakukan upacara katto bokko . menyebar 

informasi ke segenappegawai bahwa upacara akan dilaksanakan. 

b. Tahap appau (abburitta/mengundang) ada tiga bentuk yaitu abburita , pau-pau 

dan undangan tertulis. Abburitta itu hanya kepada kelompok-kelompok dewan 

adat tertentu, appau-pau hanya ditujukan kepada segenap keluarga dekat  dan 

undangan tertulis itu diluar keluarga. 

c. Tahap menurunka benda pusaka yang terkai dengan upacara katto bokko, di 

mana pegawai yang bertugas datang setelah sholat subuh untuk menurunkan dan 

menata alat benda pusaka yang akan dipakai. 

d. Tahap a’gauk ,biasanya sebelum dzuhur ditandai dengan dibunyikannya gendang 

kebesaran supaya terdengar ke masyarakat bahwa upacara akan segera dimulai. 
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e. Tahap ammajiki. Mempersiapkan areal-areal yang nantinya akan di pergunakan 

dan yang dilalui arak-arakan Bokko. 

f. Tahap akatto (memanen), yaitu tahap warga memanen aselapang dengan ani-ani 

atau ketam, alat potong batang padi tradisional. 

g. Tahap assikko (mengikat hasil panen) Setelah dipanen, batang padi dikumpulkan 

menjadi dua kelompok ikatan rumpun besar dan kecil.  Rumpun kecil berjumlah 

12 buah diikatkan secara berpasangan dikedua ujung tangkai kayu, setiap rumpun 

beratnya sekitar 5kg yang dipikul satu orang, rumpun yang berukuran besar 

berjumlah 2 buah dengan berat masing-masing sekitar 100kg.  

h. Tahap anruppa (penjemputan). Setiap rumpun beesar diikat dengan rotan 

kemudian dipanggul bersama-sama dengan sebatang bambu. Semua padi itu lalu 

dibawa ke tepi jalan raya. Disana rumpun-rumpun padi dihias dengan bunga dan 

tanaman berwarna-warni sebelum diarak ke balla lompoa yang berjarak sekitar 1 

km. Selama mengarak padi, warga bergantian menggotong rumpun besar, 

mereka mengarak dengan cara berlari kecil sambil bersorak-sorai menandakan 

kegembiraan. 

i. Tahap attarima (penerimaan) setibanya dihalaman balla lompoa, padi disambut 

dengan prosesi penerimaan yang dipimpin Raja Adat Marusu bersama sejumlah 

pemuka adat dan tamu kehormatan yang hadir, dan padi dinaikkan ke balla 

lompoa. 

j. Tahap bembeng pa’ja (menjamu) menyiapkan menu kepada tamu sebagai  

bentuk ucapan terima kasih kepada segenap keluarga, masyarakat dan tamu yang 

hadir. Setelah seluruh rangkaian prosesi dilaksanakan  perseta arak-arakan dan 

tamu undangan pun menikmati berbagai hidangan yang disajikan. Adapun nasi 
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yang dihidangkan berasal dari beras ase lapang yang dipanen ditahun 

sebelumnya, beras tersebut berwarna putih terang dengan tekstur gurih dan 

beraroma harum. 

k. Tahap assombo (silaturahmi) biasanya diawali dengan pembicaraan yang terkait 

dengan masalah atau hal-hal yang dihadapi oleh petani dan penggarap mulai dari 

saat menanam, pemeliharaan sampai menjelang panen untuk dilakukan evaluasi. 

l. Tahap appabattu yaitu tahapan pembuatan sikapur sirih pada malam hari, leko 

yang di buat dan kapur sirih berbentuk huruf hijaiyah alif, lam, dan hu. 

m. Tahap akkusiang (pembekalan) yaitu tahap mengakhiri kegiatan-kegiatan malam 

untuk mempersiapkan diri kegitan upacara hari esok, yaitu upacara 

mapadendang. 

n. Tahap accuriang (menggugurkan menjadi gabah) 

3. Setelah Pelaksanaan Katto Bokko 

Membuat ase lolo warna merah dan putih yang biasa disebut dengan kaddo eja 

keboka artinya menu makanan yang berwarna merah dan putih dan memiliki makna 

dan simbol masing-masing. upacara ini disebut mapadendang, Upacara ini merupakan 

rangakaian acara diluar Tradisi Katto Bokko yang sebagaimana setelah melakukan 

Tradisi Katto Bokko maka malam Harinya langsung melaksanakan Tradisi yang 

disebut Mappadendang Namun upacara mapadendang tersebut beberapa tahun 

terakhir tidak lagi dilakukan secara besar-besaran akan tetapi dilakukan oleh para 

pegawai.
26

 

                                                           
26

Waris Tajuddin, Karaeng Sioja, Wawancara, Bajubodoa 13 Desember 2020. 
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D. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Prosesi Katto Bokko Di  Kassikebo 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten  

1. Nilai Spiritual 

c. Nilai Ketuhanan adalah nilai yang berhubungan dengan keterkaitan masyarakat 

di Kelurahan Baju bodoa dengan sesuatu yang memiliki kemampuan atau 

kekuatan diluar batas kemampuan manusia. Hal ini terlihat jelas pada perilaku 

masyarakat dan pihak Kakaraengang Marusu yang melakukan pembacaan doa 

untuk mengharapkan berkat dari Tuhan yang Maha Esa. 

d. Nilai kesyukuran Selain itu, adat Katto Bokko merupakan ungkapan rasa syukur 

atas limpahan panen tahun ini dan memanjatkan doa agar tahun berikutnya bisa 

lebih baik. 

2. Nilai sosial kemasyarakatan 

Adapun nilai-nilai moral yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi 

mendatang yang terkandung dalam upacara adat Katto Bokko di kelurahan 

Bajubodoa kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros yaitu: 

a. Nilai Moral Individu Nilai moral individu adalah nilai moral yang dimiliki oleh 

setiap individu yang menyebabkan lahirnya motivasi untuk menjadi orang yang 

lebih baik seperti bertanggung jawab, mandiri, patuh, sabar, dan rela berkorban. 

Proses pelaksanaan upacara adat Katto Bokko mengajarkan masyarakat memiliki 

kesungguhan hati untuk: 1) Bertanggung jawab Melalui pelaksanaan adat Katto 

Bokko, rasa tanggung jawab dapat kita lihat dari para pegawai yang sudah 

diberikan tugas dalam menyukseskan upacara adat Katto Bokko. Mereka akan 

berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah yang sudah diberikan 

oleh Karaeng Marusu. 2) Patuh Wujud kepatuhan dalam adat Katto Bokko dapat 



50 
 

 

dilihat dari pegawai dan masyarakat sekitar kelurahan Bajubodoa yang masih 

patuh dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan sesuai dengan arahan dari 

Karaeng Marusu. Bahkan upacara adat ini dijadikan sebagai pedoman mereka 

dalam memulai panen. Sabar Dalam melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan 

adat Katto Bokko maka diperlukan kesabaran agar tercipta kondisi yang tenang 

sehingga upacara ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa melihat para 

pegawai, karaeng Marusu beserta keluarga dan masyarakat sekitar akan sabar 

dalam menjalankan setiap prosesi upacara adat Katto Bokko. 

b. Nilai Moral Sosial Nilai moral sosial bagi masyarakat di Kelurahan Bajubodoa 

adalah nilai yang memberikan motivasi untuk mencapai kebaikan diri dan 

menerapkannya kepada orang lain. Pelaksanaan adat Katto Bokko mengandung 

nilai gotong royong yang tercermin dalam aktivitas masyarakat di Kelurahan 

Bajubodoa melalui tahap persiapan upacara adat Katto Bokko hingga proses 

memanen padi yang bertujuan agar pekerjaan lebih mudah diselesaikan. Selain 

itu, kerja sama antara masyarakat membuat hubungan silaturahmi di kelurahan 

Bajubodoa terjalin dengan baik. 

3. Nilai Ekonomi  

Adapun nilai Ekonomi dari tradisi Katto Bokko ialah dimana jika Tradisi Katto 

Bokko dilaksanakan maka terjadi juga transksi jual beli baik itu berupa tanah 

persawahan, tanah ladang maupun hewan ternak. Transaksi jual beli ini dilakukan 

oleh masyarakat Kassikebo secara tatap muka pada saat prosesi Katto Bokko 

dimulai dan yang ingin membeli lahan persawahan untuk ditanami padi ataupun 

membeli hewan ternak untuk di kembangbiakkan agar kedepannya bisa 

menghasilkan bagi masyarakat Kassikebo dan Upacara adat Katto Bokko di 
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Kelurahan Bajubodoa yang masih dilestarikan di Kelurahan Bajubodoa bisa 

menjadi daya tarik untuk menghadirkan wisatawan ke Kabupaten Maros 

khususnya di Kelurahan Bajubodoa. Sehingga secara tidak langsung akan 

menambah pendapatan Kabupaten Maros khususnya masyarakat di Kelurahan 

Bajubodoa. 

4. Nilai seni dan budaya 

Adat Katto Bokko juga mengandung nilai seni karena pada penyambutan Bokko di 

istana Balla Lompoa diiringi pula dengan berbagai penampilan dan pertunjukan 

seni seperti tari-tarian, musik gendang, dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu 

pembacaan sumpah setia para pemuda (pa’ngaru) kepada Karaeng Marusu yang 

disebut angngaru. Adat Katto Bokko juga mengandung nilai rekreatif karena 

pada saat perayaan tradisi Katto Bokko atau pesta panen berlangsung maka 

masyarakat yang ada disekitar Kassikebo atau masyarakat diluar Kassikebo 

sangat senang dan ingin segera melihat kemeriahan yang terjadi di Istana Balla 

Lompoa yang terdapat hiburan seperti tari-tarian dan angaru.  

a. Nilai Menumbuhkan Jati Diri Kebangsaan dan Identitas Daerah Upacara adat 

Katto Bokko senantiasa dijaga dan dilestarikan sebagai upaya untuk 

menumbuhkan jati diri kebangsaan dan identitas daerah Kabupaten Maros yang 

berdampak pada penguatan karakter bangsa. Hal ini dapat dilihat pada tamu 

undangan yang menghadiri adat Katto Bokko yang tidak hanya raja-raja dari 

kerajaan di wilayah Sulawesi melainkan dari luar pulau Sulawesi. 
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BAB V
  

 PENUTUP
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok permasalahan dalam sub-sub pembahasan yang telah 

penulis teliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Eksistensi tradisi adat Katto Bokko adalah suatu upacara tradisional yang 

sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian besar warga masyarakat 

sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Maros Kassi kebo, latar 

belakanglahirnya upacara adat Katto Bokko ini disebabkan oleh dua perihal. 

Pertama, bahwa upacara adat Katto Bokko merupakan kelanjutan dari upacara 

Appalili yang merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Swt yang telah 

memberikan hasil panen yang berlimpah sejak terjadinya bencana alam. 

Kedua, prosesi upacara ini mulai diatur pada masa pemerintahan I Ali Daeng 

Muntu Karaenta Barasa dengan nama kebesaranislam “Sultan Muhammad 

Ali” yang memerintah pada tahun 1641 – 1698 yang merupakan raja ke VII 

kerajaan Marusu. Sehingga prosesi atau tahap pelaksanaan upacara adat Katto 

Bokko sejak saat itu mulai ditetapkan dan tidak ada yang berani merubahnya. 

2. Pelaksanaan Prosesi dari waktu ke waktu  Tradisi Katto Bokko Di Kassikebo 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros terdiri dari pra prosesi, prosesi, dan 

pasca prosesi, yaitu antara lain diawali dengan Tahap Accini (menetapkan 

waktu), Tahap Appasadia (persiapan), Tahap Appau (abburitta/mengundang), 

Tahap Menurunka Benda Pusaka, Tahap A’gauk, Tahap Ammajiki, Tahap 

Assombo (silaturahmi), Tahap Appabattu, Tahap Akkusiang (pembekalan), 

Tahap Akatto (memanen), Tahap Assikko (mengikat hasil panen), Tahap 

Abbule (mengarak hasil panen), Tahap Anruppa (penjemputan), Tahap



53 
 

 
 

Attarima (penerimaan), Tahap Bembeng Pa’ja (menjamu), Tahap Accuriang 

(menggugurkan menjadi gabah), Tahap Ammoli (pembenahan dan 

penyimpanan). 

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam Prosesi Katto Bokko di  Kassikebo 

Kecamatan Maros Baru Kabupaten, yaitu 1. Nilai Spiritual yang terdiri dari 

Nilai Ketuhanan, 2. Nilai Sosial Kemasyarakatan, yang terdiri dari Nilai 

Moral Individu, Nilai Moral Sosial, dan Nilai Ekonomi, 3. Nilai seni dan 

budaya. 

B. Implikasi 

1. Melalui skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih keilmuan bagi para 

pendidik untuk dapat mengetahui pelaksanaan prosesi dari waktu ke waktu  

Tradisi Katto Bokko Di Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. 

2. Bagi masyarakat setempat diharapkan agar tetap menjaga tradisi katto bokko 

dengan cara mengajarkan anggota keluarga agar tidak hilang termakan zaman. 

3. Tradisi ini merupakan bagian dari budaya yang seharusnya yang dapat 

dipelihara dan dilestarikan, karena kebesaran suatu bangsa dapat dilihat dari 

suatu budaya. 
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