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ABSTRAK 

Nama   : Jusnaeni 

Nim    : 40200117057 

Judul skripsi              : Tradisi allappassi kana di Bungung Salapang Desa           

Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten   

Jeneponto.       

Permasalahan pokok pada penelitian ini terfokus pada bagaimana wujud 
nilai-nilai islam dalam tradisi allappassi kana pada masyarakat di Desa 
Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. permasalahan pokok 
tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub masalah, yaitu: 1) 
Bagaimanakah Sejarah munculnya tradisi allappassi kana di Bungung Salapang 
Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang  Kabupaten Jeneponto?, 2) 
Bagaimanakah proses Pelaksanaan tradisi  allappassi kana di Bungung Salapang 
Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?, 3) 
Bagaimanakah Nilai-nilai Integrasi tradisi allappassi kana di Bungung Salapang 
Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang   Kabupaten  Jeneponto? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian budaya dan data yang 
diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan 
beberapa pendekatan  yakni pendekatan Sejarah, Agama, Antropologi dan 
Sosiologi Agama. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian 
yaitu pertama melalui metode Observasi peneliti melihat dan mengamati 
langsung objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas masyarakat 
atau tradisi allappassi kana di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang 
Kabupaten Jeneponto. kedua Wawancara, maka peneliti memperoleh informasi 
langsung dari masyarakat di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang, Ketiga 
yaitu Dokumentasi peneliti mengambil data berupa gambar ataupun video 
terkait, tradisi allappassi kana di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang 
Kabupaten Jeneponto. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi allappassi kana adalah 
tradisi melepas sebuah janji atau nazar yang kita ucapkan, jika nazar yang kita 
ucapkan telah terpenuhi maka diwajibkan untuk mendatangi Bungung salapang 
sebagai tempat pelepasan nazar. Tradisi ini diartikan sebagai wujud rasa syukur 
kepada tuhan yang maha Esa, selain itu tradisi ini pula diartikan sebagai 
keselamatan , maksudnya disini ialah dengan cara meminta doa hanya kepada 
Allah Swt agar senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki baik untuk 
orang yang bernazar maupun diri sendiri. Pelaksanaan tradisi allappassi kana 
tidak memiliki waktu –waktu tertentu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebudayaan adalah suatu fenomena yang universal, setiap masyarakat 

bangsa didunia memiliki kebudayaan walaupun bentuk dan coraknya berbeda-

beda dari setiap masyarakat yang satu kemasyarakat lainnya. maka kebudayaan 

secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku bangsa, 

dan ras. baik itu yang berhubungan dengan budaya, tradisi, adat-istiadat,atau  

bahkan yang sifatnya seperti mitos ataupun fakta. maka dari itu jika membahas 

suatu budaya, Indonesia memiliki banyak ragam budaya maupun tradisi di 

segala penjuru dunia, tidak heran jika banyak budaya ataupun tradisi yang 

menjadi fenomenal dan unik diberbagai wilayah dan daerah-daerah  lainnya. 

Tradisi merupakan salah satu bagian dari budaya. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa tradisi merupakan sebagai adat 

kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan ditengah-

tengah masyarakat atau dapat diartikan sebagai penilaian atau tanggapan bahwa 

cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Secara 

terminologi, tradisi berasal dari bahasa inggris, tradition yang artinya 

diteruskan atau kebiasaan. Sedangkan dalam pengertian lain, tradisi adalah 

sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat. 

Dalam hal ini, terdapat sebuah tradisi yang akan diteliti di suatu daerah 

yang ada di  Kabupaten Jeneponto yaitu tradisi yang masyarakat disana masih 

mereka lakukan kebiasan-kebiasaan lama yang telah dipercayai tentang sebuah  

hal yang berhubungan dengan hal-hal gaib, yang sampai sekarang tradisi 

tersebut  membuat orang-orang penasaran akan  kebiasanan masyarakat disana 

dalam melakukan serangkaian tradisi tersebut. tradisi tersebut ialah tradisi 

allappassi kana. 
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Tradisi allappassi kana (Melepas Nazar) dilaksanakan oleh masyarakat 

pada saat mereka pernah mengucap bahwa ia akan kesana jika anaknya sukses 

dalam segala hal maka ia akan berkunjung ke Bungung salapang ( Sembilang 

Sumur) untuk melepaskan nazarnya. Maka dari itu tradisi ini disebut dengan 

tradisi allappassi kana di Bungung Salapang. 

Bungung Salapang merupakan sebuah tempat yang sangat dipercayai 

oleh masyarakat  sebagai  tempat  yang  dikeramatkan sejak dulu  hingga saat 

ini. Lokasinya berada di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang, yang setiap 

masyarakat yang berkunjung ke tempat Bungung  Salapang  masih yakin  

bahwa  tempat yang dikeramatkan tersebut  membawa berkah bagi  

keluarganya. Disisi lain pula, terdapat sesuatu yang dimana air yang ada 

didalam Bungung  Salapang (Sumur Sembilang)  tidak pernah  habis  meskipun  

telah banyak orang  yang   memakainya, hal tersebut sudah  terjadi selama  

ratusan  tahun  yang lalu, selain itu air yang ada di Bungung Salapang oleh 

sebagian masyarakat Jeneponto dipercayai dapat menghilangkan berbagai 

macam penyakit yang  ada dalam  tubuh, bahkan bisa  membuat orang awet  

muda serta ketemu  jodoh. Bungung Salapang  (Sumur Sembilang) selain di 

percaya bahwa tempat  tersebut dikeramatkan  tempat ini juga dijadikan  oleh  

masyarakat disana sebagai tempat wisata dikarenakan banyaknya orang luar 

yang  datang  ketempat  tersebut berkunjung dan melihat suasana yang ada di 

tempat tersebut, Bungung  Salapang (Sumur Sembilang), sangat menarik untuk 

dikunjungi setiap  pengunjung, sehingga mereka para pengunjung juga 

menamai tempat  tersebut  sebagai suatu tempat wisata budaya. 

Meskipun terbilang tempat ini dipercayai sakral yang memang harus 

didatangi  untuk membayar nasarnya. disana maka ketika sudah  berucap  

sebuah janji akan mendatangi tempat tersebut  jika memang  orang  tersebut 

sebelumnya telah menyebutkan untuk mendatangi tempat itu, apabila  

keinginannya  telah terpenuhi  maka mereka  harus datang di tempat Bungung 

Salapang  guna untuk  melepas nasarnya atau sebagai tanda membayar nasar. 

Sebelum berkunjung terlebih dahulu mereka mempersiapkan yang akan mereka 
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bawa seperti makanan baik itu makanan yang sudah matang maupun masih 

mentah. Seperti inilah gambaran sedikit yang mengantarkan pada sebuah 

pemahaman  bahwasanya ada sebuah nilai (Value) yang ingin dicapai sehingga 

sebuah komunitas   mempertahankan eksistensi  dari sebuah  Khazanah  budaya 

maupun tradisi yang telah dianut secara turun  temurun. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 

tentang pemajuan Kebudayaan yaitu yang berkaitan dengan pemeliharaan  

objek  pemajuan kebudayaan yang dilakukan untuk menjaga nilai keluhuran 

dan  kearifan objek pemajuan suatu kebudayaan dengan menggunakan objek 

pemajuan kebudayaan dalam kehidupaan sehari-hari dan menjaga 

keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan,  maka dapat  menghidupkan 

serta menjaga ekosistem kebudayaan  untuk setiap objek pemajuan   

kebudayaan  dan  mewariskan  pemajuan  tersebut  kepada  generasi  

berikutnya.  maka dalam  hal ini suatu kebudayaan dimaknai dengan banyaknya 

masyarakat generasi-generasi yang telah mempercayai budaya yang   

menjadikan suatu benda-benda  ataupun  sebuah tempat-tempat yang telah 

dianggap sakral dan suci tak lepas dari  pandangan  masyarakat, seperti halnya 

yang  ada di  Desa Bontorappo yang  masih melestarikan sebuah  tradisi  yang  

masih ada  hingga saat ini yaitu tradisi allappassi kana di Bungung Salapang  

yang masih  dipercayai  oleh  masyarakat disana bahwa ketika sudah bernasar 

maka wajib hukumnya untuk mendatangi sumur tersebut sebagai tanda 

membayar atau melepas nasar karena masyarakat disana menganggap bahwa 

jika sampai tidak mendatangi tempat itu maka akan ada sesuatu yang akan 

terjadi pada diri seseorang yang telah bernasar sebelumnya.    

B.  Rumusan Masalah  

 Rumusan  masalah  dalam  proposal  ini  adalah  pokok   permasalahan  

yang akan dibahas dan  dipecahkan dalam  suatu  penelitian  maka penyusun 

dapat  merumuskan 3 pokok  permasalahan yaitu  sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah Sejarah munculnya tradisi allappassi kana di Bungung 

Salapang Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang  Kabupaten Jeneponto? 
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2. Bagaimanakah proses Pelaksanaan tradisi  allappassi kana di Bungung 

Salapang Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimanakah Nilai-nilai Integrasi tradisi allappassi kana di Bungung 

Salapang Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang   Kabupaten  Jeneponto? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar Belakang yang telah dipaparkan di atas Pada 

penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada tradisi allappassi kana di 

Bungung Salapang di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten  

Jeneponto. 

2. Deskripsi Fokus 

  Berdasarkan fokus penelitian di atas  mengenai “ tradisi allappassi kana 

di Bungung Salapang Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto,  maka  peneliti memberikan deskripsi terhadap fokus penelitian pada: 

Bagaimana proses akulturasi nilai islam pada budaya lokal pada tradisi 

allappassi Kana di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto mengetahui tentang bagaimana sejarahnya. Dan bagaimana bentuk 

pelaksanaan budaya islam dan budaya lokal pada tradisi allappassi Kana  di 

Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Berikut sedikit 

gambaran tentang tradsi ini. 

Tradisi allappassi kana adalah tradisi yang dilakukan ketika seseorang 

telah  bernazar dan apabila telah terpenuhi nazarnya orang itu akan mendatangi 

kembali Bungung Salapang dengan tujuan  sebagai melepas janjinya, ini 

merupakan sudah jadi kebiasaan lama yang dilakukan oleh nenek  moyang  

terdahulu  kemudian di wariskan ke generasi-generasi baru  agar  tradisi tersebut 

tidak hilang.  

Bungung  Salapang  adalah  sebuah  tempat  yang   dianggap  keramat 

bagi masyarakat di Desa Bonto Rappo Kecamatan Tarowang Kabupaten  

Jeneponto yang  dimana dipercayai oleh  masyarakat  bahwa tempat  tersebut  
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sakral, Selain dianggap keramat tempat ini juga dijadikan sebagai  tempat  

pelunasan  nasar  yang pernah diniatkan sebelumnya, menurut orang yang ada 

disana jika seseorang telah bernasar sebelumnya dengan berniat dalam hati jika  

nasarnya telah  terpenuhi maka orang itu diharuskan  kembali  ke sumur tersebut  

untuk  melepasnya atau membayarnya. 

Pelaksanaan tradisi allappassi kana tidak dilaksanakan  setiap tahun 

tetapi dilaksanakan hanya ketika ada orang yang telah bernasar untuk ketempat 

itu saja,  ketika sudah tercapai nasarnya maka ia harus mendatangi tempat 

tersebut untuk melepas nazanya dengan membawa beberapa makanan seperti 

songkolo, ayam, dan lain-lainnya yang sudah disiapkan sebelum berangkat ke 

Bungung Salapang.Beberapa tentang cara pelaksanaannya pun mulai dari 

mempersiapkan makanan, membaca doa, mandi-mandi di Bungung Salapang 

dan yang terakhir makan-makan, ini merupakan tata cara terlaksananya tradisi 

Allappasi Kana tersebut. 

D.  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses 

penulisan karya ilmiah, oleh karena itu tinjauan pustaka dapat membantu  

penulis dalam proses penulisan. Tinjauan pustaka merupakan hasil-hasil 

penelitian atau literatur yang berkaitan atau  Relevan dengan penulisan karya 

tulis ilmiah, adapun hasil penelitian atau literatur yang dijadikan  sebagai  

tinjauan pustaka yaitu sebagai berikut: 

1. Muh Ihsan, Pesona Tersembunyi di Tanah Gersang “Strategi  

Pengelolaan Ekowisata di Desa Tompobulu”. Dalam pembahasan 

skripsi ini ada beberapa pembahasan  yang   membahas  tentang   

makhluk sosial (manusia).  Maka dari  itu penulis  menjadikan  buku 

ini sebagai  rujukan penelitian. 

2. Deden Sumpena, Islam dan Budaya Lokal: “Kajian terhadap 

Interelisasi Islam dan Budaya Sunda”. Buku Referensi selanjutnya 

penulis mengambil dari buku ini. 
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3. Sri Astuti, “Fungsi dan Kepercayaan masyarakat Bungung Salapang 

di Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto”. 

Kemudian  peneliti  juga menjadikan jurnal ini sebagai bahan acuan 

dalam melakukan penelitian, dikarenakan jurnal ini membahas tentang 

kepercayaan masyarakat terhadap Bungung Salapang (Sumur 

Sembilang). 

E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar 

belakang masalah dan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejarah munculnya tradisi 

allappasi kana di Bungung Salapang Desa Bontorappo Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

b. Untuk  mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan  tradisi 

allappassi  kana di  Bungung  Salapang  Desa Bontorappo Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai integrasi terhadap tradisi 

allappassi kana di Bungung Salapang Desa Bontorappo  Kecamatan 

Tarowang  Kabupaten Jeneponto. 

Adapun kegunaan penelitian ini ialah: 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita di 

bidang ilmu pengetahuan Sejarah Peradaban Islam. 

b. Dapat memberikan manfaat dan sumbangan keilmuan bahwa Indonesia 

merupakan Negara yang akan kaya dengankeanekaragaman budayanya. 

c. Dapat mengajak pemerintah dan masyarakat khususnya di kecamatan 

tarowang kabupaten jeneponto guna untuk menjaga dan melestarikan 
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budaya lokal agar dapat dinikmati, generasi selanjutnya dan memperkaya 

warisan budaya sebagai kearifan lokal. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Tradisi dan Budaya Lokal  

1. Tradisi 

  Tradisi adalah kebiasaan yang lahir secara turun temurun di dalam suatu 

masyarakat, tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk 

memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, seperti contohnya 

membimbing anak menuju kedewasaan pribadi di setiap anggota masyarakat. 

Tradisi sangat penting di dalam masyarakat karena dapat membantu untuk 

membimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. 

  Salah satu pakar Sejarah menekankan bahwa pentingnya tradisi dengan 

mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan 

hidup manusia akan menjadi biadab. Jika tradisi mulai bersifat absolut, maka 

nilainya sebagai pembimbing, melainkan merupakan suatu penghalang 

kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali 

dengan kita menyesuaikan dan merenungkan sesuai dengan zamannya.1 

  Kata Tradisi dalam Bahasa latin yaitu tradition, yang artinya diteruskan 

atau  kebiasaan. tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak dahulu 

dan menjadi bagian dari kehidupan suatu  kelompok  masyarakat, biasanya dari 

suatu Negara, kebudayaan waktu atau agama yang sama.2 

Tradisi merupakan suatu keyakinan yang dikenal dengan istilah 

animisme dan dinamisme. Animisme artinya percaya kepada roh-roh halus atau 

leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam suatu persembahan di tempat yang 

dianggap keramat sedangkan dinamisme artinya ialah suatu istilah dalam 

antropologi untuk menyebut sesuatu pengertian didalam suatu kepercayaan.3 

                                                           
1  Johanes  Mardimin,  Jangan Tangisi Tradisi (Yogyakarta: Kanisisus, 1994), h. 12-13.  
2 M. Maulana, Tradisi  Sedekah, Skripsi (Surabaya;Fakultas Adab dan Humaniora,UIN 

Ampel Surabaya, 2012), h.13. 
3  Abu Ahmadi,  Perbandingan  Agama, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991),  h. 35. 
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Kepercayaan tersebut merupakan agama mereka yang pertama, semua 

yang bergerak dianggap hidup dan dianggap telah mempunyai kekuatan gaib. 

Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa disamping semua roh 

yang ada, maka terdapat pula roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari 

manusia. Agar terhindar dari roh tersebut mereka melaksanakan berbagai 

kegiatan seperti upacara yang disertai dengan mempersiapkan sesuatu berupa 

makanan atau sebuah sesajen untuk dibawa ke tempat tersebut. Tradisi menurut 

para ahli yaitu sebagai berikut; 

1. Norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. tradisi dapat 

dirubah diangkat, ditolak dan dicampur dengan aneka ragam perbuatan 

Menurut C.a Van Peursen, tradisi adalah suatu proses pewarisan atau 

penerusan manusia. 

2. Menurut Soekamto Soerdjono, beliau berpendapat bahwa tradisi 

adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok 

orang atau masyarakat secara berulang-ulang dalam bentuk yang 

sama.4 

3. Hasan Hanafi, Beliau berpendapat bahwa tradisi merupakan segala 

macam sesuatu yang diwariskan di masa lalu kepada kita yang 

digunakan dan masih berlaku sampai sekarang.5 

 Dari beberapa pendapat tentang tradisi diatas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh 

nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, benda maupun 

kebijakan. Akan tetapi tradisi yang telah diwariskan bisa juga berubah maupun 

tetap bertahan tergantung bagaimana tradisi tersebut masih sesuai dan juga 

relevan dengan situasi dan kondisi setiap perubahan zaman. 

 

 

                                                           
4 C.A Van Peursen, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius,1988), h.11. 
5 Ainun  Rofiq, tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam,  Jurnal 

Pendidikan, tahun 2019, h. 96. 
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2. Budaya Lokal 

  Budaya  lokal  berasal dari dua suku kata yaitu budaya dan lokal. Budaya 

merupakan  istilah culture dari bahasa inggris, dalam bahasa belanda diistilahkan 

dengan  kata cultur, dalam bahasa  Latin, berasal dari kata colera. Colera  berarti 

mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani). Dari 

arti ini berkembang arti culture sebagai daya upaya serta tindakan manusia untuk 

mengolah tanah dan merubah alam6. Kata lokal dalam kamus antropologi berarti 

menunjuk pada suatu daerah atau hal-hal yang berasal dari daerah sendiri.7 

Lokal merupakan kata yang dikaitkan dengan kebudayaan dan setiap daerah 

memiliki kebudayaannya tersendiri. Kata lokal bisa digunakan bersamaan 

dengan kata kebudayaan, penduduk, orang dan lainnya. Lokal ialah sesuatu yang 

berasal di daerah asli.  

 Secara konseptual budaya lokal merupakan bagian dari kebudayaan. 

Haryati  Subadio mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) dianggap sama 

dengan cultural identik yang dapat diartikan dengan identitas atau kepribadian 

budaya suatu bangsa. Budaya lokal dapat diartikan sebagai aturan atau jalan 

hidup yang kemudian membentuk pola pikir dan tindakan pada daerah tertentu.8 

  Adapun definisi kebudayaan menurut beberapa ahli yaitu sebagai 

berikut;  

1. Koetjodiningrat  mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan 

belajar.9  

                                                           
6 Wahyuddin G. Sejarah dan  Kebudayaan  Sulawesi Selatan, (Cet, 1;Makasar:Alauddin 

University Press, 2014), h. 5. 

7 Agung Tri Haryanta, Kamus Antropologi  (Surakarya: Aksara Snergi Media, 2013), h. 

170. 
8 Dyastriningrum, Antropologi XI, (Jakarta:Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional 2019), h.7. 
9 Koentjaraningrat, pengantar ilmu antropologi, (Cet, IX, Edisi Revisi; Jakarta: PT 

Rineka Cipta 2009), h.182. 
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2. Menurut Selo Soemardjan merumuskan kebudayaan sebagai hasil 

karya, rasa, dan cipta masyarakat.10 

3. Menurut Boove dan Thull, budaya lokal merupakan sistem yang 

diungkapkan melalui berbagai simbol, kepercayaan, sikap, nilai, 

harapan, dan norma dalam berprilaku.11 Jadi budaya lokal secara 

actual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta 

disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Budaya lokal bukan 

hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil aktivitas tradisional atau 

warisan nenek moyang masyarakat setempat.12 

  Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa budaya 

lokal merupakan keseluruhan sistem baik berupa hasil karya, rasa cipta, 

seseorang sebagai anggota masyarakat. 

Budaya lokal merupakan hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang 

terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari masa ke masa. 

Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi pola pikir, atau hukum adat.13  

budaya lokal memiliki satu daya tarik dan keunikan tersendiri dan menjadi 

sebuah tolok ukur kreatifitas dan produktifitas manusia dalam kehidupannya 

yang tidak pernah bisa lepas dari manusia yang menunjukkan bahwa ini adalah 

sebuah inti dari kehidupan. Budaya merupakan ciri khas dari insan dalam artian 

bahwa manusialah yang berbudaya dan membudaya. Pembagunan budaya 

ditujukan untuk mengingatkan harkat dan martabat manusia, jati diri, dan 

kerpribadian bangsa, dan mempertebal ras harga diri dan kebanggaan nasional 

serta memperkokoh jiwa persatuan dan  kesatuan bangsa sebagai pencerminan 

pembangunan yang berbudaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan.14 

                                                           
10 Elly M Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: kencana, 2009), h. 28 
11 https://jagad.id/definisi-budaya-lokal-dan-contoh/ (Diakses  20  September  2020) 
12 Nawari  Ismail, Konflik Umat Beragama  dan  Budaya  Lokal, (Bandung, Cv. Lubuk 

Agung), h. 43. 
13 Dyastriningrum,  Antropologi XI, (Jakarta: Pusat  Perbukuan, Departemen  

Pendidikan  Nasional, 2019), h.7. 
14 Sumarni, “pesan-pesan  Dakwah dalam  Tradisi Je,ne-Je,ne Sappara di Desa 

Balangloe  Kecamatan Tarowang  Kabupaten  Jeneponto”, Skripsi, 2016, h.10. 

https://jagad.id/definisi-budaya-lokal-dan-contoh/
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 Budaya lokal adalah warisan dari nenek moyang yang diwariskan 

kepada generasi baru untuk tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk 

penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan ini berupa tradisi, adat istiadat 

dan kebiasaan. tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan keinginan 

ritual yang berkembang dan mengakar pada masyarakat menjadi sebuah 

kebudayaan.15  

Menurut Nawari Ismail, budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan 

hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. 

Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam   

masyarakat dan disepakati serta dijadikan sebagai pedoman untuk kepentingan 

bersama. Dengan demikian sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, 

aktivitas dan hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat 

setempat, namun juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam 

masyarakat telah  menjadi ciri khas tersendiri.16  

Berbicara mengenai fungsi budaya lokal, ada 4 fungsi menurut suyanto 

dalam ismail (2011) yaitu: 

a. Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai 

latar belakang seperti status social, suku, agama, ideology, dan politik.  

b. Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai 

norma-norma social yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur 

sikap dan prilaku masyarakat. 

c. Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. 

d. Budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, 

sinoman dan sambutan seperti dengan halnya memiliki sosialekonomis 

bagi anggotanya. 

 

 

                                                           
15 Darmawati, Tradisi  Assunna  pada  Masyarakat  Makassar  di  Kecamatan  

Bontorappo Selatan  Kabupaten  Gowa (Study Unsur-Unsur Budaya Islam) , “Skripsi” 

(Makasar:Fak  Adab  dan Humaniora  2017), h.1. 
16  
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B. Akulturasi, Asimilasi, Difusi dan Integrasi 

1. Akulturasi 

Berry mengatakan bahwa akulturasi adalah sebuah proses yang 

merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai 

hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Pada level 

kelompok akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur social dan institusi. 

Sedangkan pada level individu akulturasi melibatkan perilaku.17  

Menurut berry dalam penelusurannya mencatat dua pemahaman penting 

yang terkait dengan konsep akulturasi.  Pertama,  ialah konsep akulturasi yang 

mencoba memahami berbagai fenomena yang di hasilkan oleh sebuah kelompok 

individu yang telah memiliki budaya berbeda dan kelompok individu memasuki 

budaya baru, sehingga mengakibatkan perubahan pada pola budayanya. Kedua, 

konsep akulturasi yang diawali dengan hubungan antara dua atau lebih sistem 

budayanya. 18 

Untuk itu Berry mencoba memahami masalah akulturasi dengan 

beberapa pendekatan psikologi yang berpangkal kepada konteks budaya yang 

diteliti, yaitu dengan menekankan perlunya mendekati konsep akulturasi dari 

dua sudut pandang akulturasi psikologis. Akulturasi budaya lebih merujuk 

kepada prilaku individu yang berinteraksi dengan budaya tertentu, sementara 

akulturasi psikologi menunjuk pada dinamika interpersonal dala diri yang 

menghasilkan berbagai reaksi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Akulturasi berasal dari bahasa latin acculturate yang berarti tumbuh dan 

berkembang bersama. Secara umum akulturasi ialah perpaduan antara dua dua 

budaya yang telah menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur 

asli dalam budaya tersebut. akulturasi merupakan  suatu proses yang interaktif 

dan berkesinambungan yang kemudian tumbuh dan berkembang melalui 

komunikasi seorang imigran dengan lingkungan sosiobudaya yang baru.19 

                                                           
17  http://repository.uin-suska.ac.id/6776/3/BAB%20II.pdf 
18 Dessetyatun, E-Jurnal Bimbingan dan Konseling (Akulturasi Psikologis Mahasiswa 

Pendatang Terhadap Budaya Yogyakarta), (Yogyakarta:2016) h. 374 
19 Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Antar Budaya, (Bandung: PT 

Remaja Posdakarya, 2005), h.140 
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Menurut koedjadiningrat akulturasi atau proses social yang timbul bila 

suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan 

unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu 

sendiri.20 

Akulturasi budaya merupakan percampuran antara dua unsur budaya atau 

lebih yang sifatnya melengkapi tanpa menghilangkan corak yang lama. Terkait 

prosesnya akulturasi memang sudah ada sejak dulu tetapi proses akulturasi 

dengan sifat khusus baru ada ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa eropa barat 

mulai menyebar ke daerah-daerah lain di muka bumi sejak awal abad ke 15 dan 

mulai mempengaruhi masyarakat-masyarakat suku bangsa di Afrika, Asia, 

Oseania, Amerika Utara dan Amerika Latin.21 

Oleh karena itu, akulturasi merupakan suatu kebudayaan yang diadopsi 

oleh masyarakat lokal dari budaya lain (Asing), mengakibatkan unsur-unsur 

budaya asing dapat diambil dan dihubungkan dengan kebudayaan dengan 

budaya yang telah mapan akan tetapi budaya asing tersebut tidak merevolusi 

budaya asli yang mengakibatkan hilangnya identitas budaya asli. 

2. Asimilasi  

Istilah asimilasi berasal dari kata latin, assmilare yng berarti “menjadi 

sama” kata tersebut dalam bahasa inggris adalah assimilation (sedangkan dalam 

bahasa Indonesia menjadi asimilasi). Dalam bahasa Indonesia sinonim kata 

asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses social yang terjadi 

pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk 

mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan ataupun 

kelompok-kelompok mansuia. Apabila individu melakukan asimilasi dalam 

suatu kelompok, berarti budaya individu kelompok itu melebur.  Dan biasanya 

dalam proses peleburan itu terjadi pertukaran unsur-unsur budaya.22 

                                                           
20 Koetdjaraningrat. Pengantar ilmu antropolog, h.202 
21 Irwansyah, Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam  dalam tradisi  

Mattodddog Boyang di Desa Papalang  Kecamatan  Papalang  Kabupaten  Mamuju, “skripsi”, 

h.12 
22 Poerwanti Hadi Pratiwi, “ asimilasi dan akulturasi : sebuah tinjauan konsep”, Tesis, 

h.2. 
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 Jadi asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses social yang 

ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang 

terdapat antara orang-perorang atauoun kelompok-kelompok manusia dan juga 

usaha-usaha untuk untuk mempertinggi kesatuan, sikap dan proses-proses 

mental dengan bertujuan untuk kepentingan bersama.  

Teori asimilasi menurut Milton M. Gordon (1968) telah mengemukakan 

suatu model asimilasi yang terjadi dalam proses yang multi tingkatan (multi-

stages of assimilation). model asimilasi ini memiliki tujuh tingkatan. 

a. Asimilasi budaya atau perilaku (cultural or behavioral assimilatin).  

Berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan 

diri dengan kelompok mayoritas. 

b. Asimilasi struktural (struktural assmilatin); berkaitan dengan masuknya 

kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, 

dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas. 

c. Asimilasi perkawinan yaitu berkaitan dengan perkawinan antar golongan 

secara besar-besaran. 

d. Asimilasi identifikasi berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara 

ekslusif berdasarkan kelompok mayoritas. 

e. Asimilasi penerimaan sikap menyangkut tentang tidak adanya prasangka 

dari kelompok mayoritas.  

f. Asimilasi penerimaan perilaku yang ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi dari kelompok mayoritas. 

g. Asimilasi kewarganegaraan berkaitan dengan tidak adanya perbenturan 

Atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas. 

Teori asimilasi cultural Gordon, yang dalam banyak hal sering disebut 

akulturasi (acculturation), juga diperdebatkan. Akulturasi merupakan sub proses 

dari asimilasi dan mengindikasikan adanya pergantian ciri-ciri budaya 

masyarakat minoritas dengan ciri-ciri budaya masyarakat asli. Mereka serta 



 
 
 

16 
 

 

membuang ciri-ciri lainnya kemudian mereka juga mungkin menerima sebagian 

ciri budaya mayoritas dan menolak ciri-ciri lainnya.23 

Berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan. Maka asimilasi ini diartikan 

sebagai proses sosial yang timbul bila ada: 

1. Kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. 

2. Individu-individu sebagai anggota kelompok yang saling bergaul secara 

langsung dan intensif dalam waktu yang relative lama. 

3. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-

masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya golongan yang 

dimaksud dalam suatu pross asimilasi adalah suatu golongan mayoritas 

dan beberapa golongan minoritas. Maka dalam hal ini, golongan 

minoritas merubah sifat khasnya dari unsur kebudayaan dan 

menyesuaikan dengan kebudayaan golongan mayoritas sedemikian rupa 

sehingga lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaannya lalu masuk 

kedalam kebudayaan mayoritas.24 

Jadi secara umum asimilasi adalah sebuah proses berbaurnya antara dua 

atau lebih kebudayaan yang berbeda, kemudian membentuk suatu kebudayaan 

baru dengan kebudayaan asli hilang oleh pembaruan budaya yang berbeda, 

pembaruan dua atau lebih kebudayaan tersebut membentuk suatu kebudayaan 

yang baru dan tidak memiliki lagi ciri kebudayaan yang lama.25 

Dalam mempermudah asimilasi maka terdapat beberapa faktor yang 

mendorongnya diantaranya: 

a. Toleransi antar kelompok yang berbeda kebudayaan 

b.   Kesempatan yang seimbang dalam bidang sosial dan ekonomi 

c. Sikap menghargai orang asingdan kebudayaan mereka  

d. Sikap terbuka dari golongan etnik dominan terhadap kelompok etnik 

minoritas. 

                                                           
23 Poerwanti Hadi Pratiwi, “ asimilasi dan akulturasi : sebuah tinjauan konsep”, Tesis, 

h.8. 
24 M. Chaerul Basrum Umanaild, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Cet, II; Namlea: FAM 

Publishing 2016),h.115 
25 Dyastriningrum, Antropologi  XI, h.45 
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e. Persamaan unsur kebudayaan 

f. Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya  

g. Adanya musuh yang sama.26 

3. Difusi  

 difusi merupakan proses inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran-

saluran tertentu kepada anggota sistem sosial. 

 Dalam kamus besar antropologi difusi adalah penyebaran atau 

pembesaran suatu kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Jadi 

di dalam antropologi, difusi merupakan penyebaran kebudayaan ke berbagai 

tempat yang disebabkan karena adanya perpindahan penduduk atau imigran dari 

suatu tempat ke tempat lain. Migrasi penduduk dalam suatu masyarakat akan 

membawa serta kebudayaan miliknya ke tempat yang baru dia diami. 

Kebudayaan yang diperkenalkan terhadap masyarakat pribumi dalam waktu 

cepat atau lambat akan diserap oleh masyarakat setempat.27 

 Penyebaran kebudayaan telah menyebabkan beberapa kebudayaan 

dipenjuru dunia di beberapa tempat di belahan dunia. Namun difusi ini menjadi 

perhatian utama adalah kesamaan budaya itu akan ditelusuri, apakah kesamaan 

itu disebabkan karena proses penyebaran yang sama atau disebabkan karena 

setelah sampai pada suatu tempat kemudian tempat tersebut akan dilanjutkan 

oleh imigran atau orang yang sama, atau oleh penduduk setempat yang sudah 

menerima kebudayaan hasil difusi tadi untuk berimigrasi ke tempat lain dan 

menyebarnya. 

 Dalam unsur-unsur kebudayaan berdasarkan pertemuan antara individu 

dalam suatu kelompok manusia dengan individu kelompok tetangga. Pertemuan-

pertemuan antara kelompok –kelompok semacam itu dapat berlangsung dengan 

berbagai cara berikut: 

1. Hubungan dimana bentuk dan kebudayaan itu masing-masing hamper 

tidak berubah disebut hubungan symbiotic. Misalnya, daerah pedalaman 

                                                           
26 Rini indrawati, Dinamika  Masyarakat dan Kebudayaan Ditinju Dari Ilmu 

Antropologi, (Depok Universitas Guna Darma. 2013), h.27 
27 Santri sahar,  pengantar  antropologi  (Makasar: Universitas Islam Negeri Makasar, 

2015),h.136 
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Negara-negara tersebut berbagai suku bangsa afrika hidup dari brcocok 

tanam di ladang. Mereka mempunyai tetangga, kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari suku-suku negrito hidup dari terburu dan 

mengumpulkan hasil hutan. Hasil terburu dan hasil berhutang itu 

dibarter dengan hasil pertanian. Hubungan semacam ini telah 

berlangsung sejak lama.28 

2. Bentuk hubungan yang di sebabkan karena pedagang, tetapi dengan 

akibat yang lebih jauh daripada yang terjadi pada hubungan symbiotic. 

Unsur-unsur kebudayaan asing dibawa oleh para pedagang masik 

kedalam kebudayaan penerima dengan tidak di sengaja dan tanpa 

paksaan. 

3. Pertemuan antara suatu deret suku-suku bangsa,. Unsur kebudayaan 

yang didifusikan seperti ini dalam ilmu antropologi disebut sebagai 

simulus diffusion. 

Menurut A.L Kroeber, stimulus diffusion adalah suatu unsur budaya yang 

dibawa kedalam suatu kebudayaan lain, dimana unsur itu sebagai pendorong 

terjadinya unsur-unsur kebudayaan yang telah diciptakan sendiri sebagai hal 

yang baru oleh warga dari kebudayaan penerima, walaupun gagasan asli berasal 

dari unsur asing tadi.29 

 Dengan begitu terjadinya difusi, maka suatu penemuan baru yang telah 

diterima masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan kepada masyarakat sampai 

umat manusia pada akhirnya. Seluruh umat manusia dapat menikmati kegunaan 

penemuan baru bagi kemajuan peradaban. 

4. Integrasi  

Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti 

kesempurnaan atau keseluruhan. Inegrasi dalam kamus besar bahasa Indonesia 

adalah proses penyatuan hingga menjadi utuh. Integrasi dimaknai sebagai proses 

                                                           
28 Koentjaraningrat, pengantar ilmu antropologi, h.200 
29 Koentjaningrat,  pengantar ilmu antropologi, h. 202 
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dimana individu berusaha memelihara budaya asal yang dianutnya namun ia 

harus berusaha pula  menyerap budaya lain. 30 

Definisi lain dari integrasi adalah suatu keadaan dimana kelompok-

kelompok etnik mampu beradaptasi dan berisikan komformitas terhadap 

kebudayaan masing-masing. 

Integrasi memiliki dua pengertian yaitu: 

a. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu 

sistem sosial tertentu. 

b. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan suatu unsur-unsur. 

Seorang ahli yang bernama banton menyatkan bahwa integrasi adalah 

suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat 

tetapi tidak memberikan pola makna penting dalam perbedaan ras. 

Menurut pandangan para fungsional struktur, sistem sosial integrasi 

dalam dua landasan yaitu: 

1. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya consensus 

diantara sebagian anggota masyarakat tentang nilai-nilai yang bersifat 

fundamental. 

2. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat dari 

berbagai kesatuan sosial. 

Adapun  beberapa faktor yang dapat mempengaruhi integrasi dalam 

masyarakat yaitu: 

a. Faktor internal yaitu berupa kesadaran makhluk sosial, tuntutan 

kebutuhan dan semangat gotong royong. 

b. Faktor eksternal berupa tuntutan perkembangan zaman, persamaan 

kebudayaan, terbukanya kesempatan, berpartisipasi dalam kehidupan 

bersama. Persamaan visi dan tujuan, sikap toleransi dan adanya 

tantangan dari luar. 

Penganut konflik berpendapat bahwasanya masyarakat terintegrasi atas 

paksaan dank arena adanya saling ketergantungan diantara berbagai kelompok 

                                                           
30 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:  Pusat  

Bahasa, 2008), h.550 
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integrasi sosial yang terbentuk apabila sebagai besar masyarakat memiliki 

kesepakatan tentang batas-batas territorial, nili-nilai, norma dan pranata sosial. 

Maka dari itu kontak kebudayaan dapat pula terjadi disuatu daerah yang 

dikuasai oleh bangsa lain sebagai bangsa asing yang datang membawa budaya di 

daerah tertentu, maka terjadilah kontak budaya antarabudaya asing dengan 

budaya lokal yang disebut dengan integrasi.  

C. Titik Temu Islam dengan Budaya Lokal 

Tradisi merupakan bagian dari hasil kreasi manusia dalam rangka 

mengembangkan potensi yang di milikinya sebagai ciptaan allah SWT. Di muka 

bumi ini, dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah manusia mengatur 

kehidupan berdasarkan aturan dari agamanya demi terwujudnya kehidupan yang 

telah di ridhohinya, menjalin hubungan dengan sesama makhluk berdasarkan 

petunjuk dan tuntunan agama sehingga segala bentuk aktifitasnya baik berupa 

adat istiadat, norma-norma, kebiasaan ataupun tradisi harus sejalan dengan 

syariat islam.  

Tradisi dan agama dalam masyarakat harus sejalan beriringan 

sehingga dalam tradisi tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan tradisi itu 

keluar dari aturan agama bahkan lebih mendekat kepada dosa besar seperti syirik 

kepada allah Swt. Agama telah menuntut manusia dalam menjalankan roda 

kehidupannya yang lebih baik dapat mengubah pesan-pesan dan 

menyempurnakan unsur tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, kehidupan sosial dari masyarakat 

Desa Bonorappo Kecaamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto terutama bagi 

yang masih melestarikan tradisi allappassi kana hidup dengan tentram, saling 

menghargai, suka bergotong royong, dalam menjaga tradisi ini dan mencintai 

budaya leluhurnya. Hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda 

kebudayaannya dan tetap tercipta kedamaian dalam hidup menjadi realitas cita-

cita luhur yang harus di hargai dan tetap diwujudkan untuk tercipta masyarakat 

yang madani. 

Kekayaan budaya dan tradisi lokal yang mempertahankan masyaakat 

bukan berarti menutupi diri dari perkembangan zaman dalam hal ini mengikuti 
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perkembnangan budaya di era modern sekarang, namun, demi mempertahankan 

kearifan budaya lokal dari pengaruh kebudayaan asing yang begitu terbuka 

dengan konsep hidup yang ditawarkan yaitu, dari segi pakaian, makananyang 

membawa pengaruh buruk terhadap kelangsungan budaya lokal serta membawa 

efek hidup hura-hura dan jauh dari konsep hidup yang diajarkan oleh budaya 

lokal dan ajaran agama islam. 

Adapun titik temu nilai islam dan tradisi lokal pada tradisi allappassi 

kana di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto ialah pada 

saat pelaksanaan tradisi allappassi kana, masyarakat senantiasa dan antusias 

mematuhi dan melaksanakan tradisi itu dengan sangat memperhatikan betul dari 

awal sampe akhir  jalannya tradisi itu, disini sangat terlihat bahwa betapa 

kentalnya tradisi islam dan tradisi lokal saling melengkapi satu sama lain. 

Sehingga terlihat sangat sakral untuk dilakukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

lapangan dan penelitian pustaka atau . Penelitian lapangan merupakan sebuah 

strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep 

karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena. 

Penelitian pustaka yaitu penelitian dengan mengambil beberapa literatur dari 

buku-buku dan kajian pustaka sebagai bahan pendukung penelitian. 

  Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk menjelaskan berbagai 

fenomena-fenomen melalui pengumpulan data, selain itu peneliti juga tidak 

hanya mengutamakan tentang besarnya populasi ataupun  sampling, bahka n 

biasanya samplingnya sangat terbatas. jika data yang terkumpul telah jelas maka 

tidak diperlukan lagi mencari sampling lainnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah di Desa Bontorappo 

Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian yang dimana pendekatan ini mengajak seseorang memasuki keadaan  

yang  sebenarnya yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat. 

Pendekatan historis sangat penting dalam mengungkap tradisi allappassi kana di 

Bungung Salapang. 
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2. Pendekatan Antropologi  

Antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan 

kebudayaan. Pendekatan antropologi digunakan untuk mempelajari atau 

menjelaskan mengenai manusia dalam masyarakat suku bangsa, prilaku dan 

kebudayaan. Dalam penelitian ini pendekatan antropologi digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana manusia dalam menyikapi keberagaman fisik, 

masyarakat dan nilai-nilai budayanya, sehingga mampu melihat tradisi 

allappassi kana di Bungung Salapang. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama  

Pendekatan sosiologi ini berupaya memahami akulturasi budaya islam 

dengan budaya lokal pada tradisi Allapassi Kana tersebut, sosiologi adalah ilmu 

yang mempelajari struktur sosial, proses sosial dan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada manusia dalam kehidupan sosialnya serta peranannya dalam suatu 

masyarakat dalam akulturasi budaya islam dengan dengan budaya lokal pada 

tradisi Allappassi Kana di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto yang menjadikan akulturasi tersebut berkembang sampai sekarang. 

4. Pendekatan Agama 

Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dilakukan oleh 

setiap manusia sebagai hamba dengan melakukan berbagai ritual untuk lebih 

mengenal tuhannya. Pendekatan agama digunakan untuk mengetahui seberapa 

religious suatu kelompok masyarakat dalam tradisi allappassi kana di Bungung 

Salapang. 

C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu 

peristiwa subjektif mungkin dan menetapkan informa yang sesuai dengan syarat 
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ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dn alamiah 

dengan fakta yang konkret.  

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha 

peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan 

informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang tradisi Allappassi Kana. 

Adapun data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data primer 

Dalam melakukan penelitian  lapangan penulis menggunakan data primer 

yaitu data atau informa yang diambil secara langsung oleh narasumber atau 

informan dalam hal ini yaitu remaja dan beberapa masyarakat setempat. 

2. Data sekunder 

Dalam melengkapi penelitian menggunakan data primer ini 

membutuhkan data sekunder yang dimana data ini tidak diambil secara langsung 

dan informan akan tetapi melalui dokumen ataupun buku-buku dalam 

melengkapi informa yang di butuhkan oleh peneliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah suatu prosedur yang sistematik yang 

digunakan dalam menggunakan pendekatan penelitian.  

1. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

penelitian langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data primer 

secara langsung dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Kemudian 

data yang diperoleh setelah melakukan observasi kemudian dianalisa. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh imformasi dengan cara Tanya 

jawab antara pewawancara dengn orang yang di wawancarai sambil bertatap 

muka atau tanpa bertatap muka.31 

3.  Dokumentasi  

Selain melalui observasi dan wawancara. Informasi juga dapat diperoleh 

lewat  fakta yang  tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil 

rapat, cendramata, jurnal kegitan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti 

ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.  Peneliti 

perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen  sehingga 

tidak hanya sekedar barang yang tidak bermakna.  

E.   Metode Analisis Data 

 Metode  yang digunakan untuk menganalisis data ialah lapangan atau 

kualitatif, Menganalisis dengan penelitian kualitatif ini pada dasarnya 

mempergunakan pemikiran yang logis, meganalisis dengan logika, 

induksi,deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data merupakan 

suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

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

mensistesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting 

dengan apa yang telah dipelajari, dan memutuskan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang telah didapat kemudian diceritakan oleh orang lain.32 

Oleh karena itu, analaisis data kualitatif ini merupakan suatu proses 

penelitian yang sistematis karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan 

data, pengkategorian, pembandingan, penyatuan, penfsiran data. Meskipun 

                                                           
31  V. Wiratna Sujarweni, Metedologi penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru  Press, 

2014), h.31. 
32 Taufiq Umar  Abdalla, “Analisis Kesiapan  Administrasi”, Makalah,  Fisip UI, Tahun 

2010. 



 
 
 

26 
 

 

demikian, maka peneliti kualitatif dapat menggunakan berbagai tekhnik 

pengembangan yang telah berbeda, yang jelas sesuai dengan kreatifitasnya.33 

a. Analisis sebelum di Lapangan 

Analisis yang dilakukan terhadap data hasil study pendahuluan atau 

data sekunder yang telah digunakan dalam fokus penelitian. Fokus penelitian 

ini sifatnya masih sementara dan berkembang nantinya ketika sudah masuk 

ke penelitian lapangan. 

b. Analisis selama di Lapangan 

Jadi ada berbagai macam model untuk melakukan analisis selama 

berada dilapangan. Dimana seorang peneliti menggunakan model miles dan 

huberman. Maka analisis data menurut miles dan huberman dalam andi 

prastowo memiliki tiga alur kegiatan yang telah terjadi secara bersamaan 

berikut:34 

1. Reduksi Data 

Jadi reduksi kata merupakan suatu proses pemilihan, 

pemusatan perhatian dan penyederhanaan, serta transformasi data 

“kasar” yang telah berlangsung selama pengumpulan data sedang 

berjalan. Reduksi kata ini memilih hal-hal pokok dan lebih 

memfokuskan  pada  hal-hal  penting  memilih data yang sesuai baik 

dari hasil wawancara dengan pengelola dan pengunjung agar peneliti 

mendapatkan sebuah gambaran yang lebih jelas pada saat melakukan 

penelitian. 

2. Penyajian Data 

Jadi penyajian data ini  merupakan sekumpulan informasi 

yang kemungkinan dengan adanya penarikan kesimpulan dan  

pengambilan suatu indakan.  

                                                           
33 Suci Sundusiah, “Analisis  data  Kualitatif,  jurnal,  tahun 2010, h. 4. 
34 Nur Arditta Rahmawati, “Persepsi  masyarakat  terhadap  keberadaan  Museum  Misi 

Muntilan  Sebagai  sebagai  sarjana Pendidikan Karakter”, skripsi, tahun 2017, h. 42. 
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3. Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada kesimpulan ini maka penelitian kualitatif merupakan 

temuan Baru berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang  

belum jelas menjadi jelas setelah diteliti. Jadi selama  penelitian 

berlangsung maka disitu juga penarikan  kesimpulan diverifikasi 

semua makna –makna yang muncul dari data harus diuji dan di 

validitasnya.35 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data. 

Didalam mengelola serta menganalisis data penulis menggunakan 

tiga macam metode, karenanya untuk mencapai apa yang telah di inginkan, 

maka penulis mengolah data yang selanjutnya dapat di interpretasikan dalam 

bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan dalam penulisan 

ini. Metode penulisan yang digunakan dalam pengolaan data tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Induktif, menganalisis data yang bertolak dari hal-hal yang 

bersifat khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan ke hal-hal 

yang sifatnya umum. 

2. Metode Dedeuktif, yakni analisis data yang didasarkan pada hal-hal 

yang sifatnya umum, kemudian mengambil kesimpulan yang sifatnya 

khusus. 

3. Metode Komparatif, yaitu metode analisis data yang memecahkan 

masalah yang membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau 

lebih fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan kerangka peikiran 

tertentu. 

 

 

 

 

                                                           
35 Nur Arditta Rahmawati, “persepsi  masyarakat terhadap  keberadaan  Museum  Misi 

Muntilan  sebagai  sebagai  Sarjana  Pendidikan  Karakter”, skripsi, tahun  2017,  h.43. 
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Karakteristik Desa Bontorappo Kec. Tarowang Kab.  Jeneponto 

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  Kabupaten jeneponto memiliki makna tersendiri 

je,ne berarti air sedangkan ponto adalah gelang, sehingga apabila kata ini 

disambungkan maka jeneponto memiliki makna yaitu air gelang.  

Jeneponto sebenarnya sebuah nama yang dimunculkan pada abad XIX 

ketika Sulawesi Selatan berada para era pemerintahan kolonial, nama Jeneponto 

sebenarnya telah dikelal pada abad ke-17 yakni merujuk pada sebuah toponimi 

berstatus wanua palili (negeri bagian) dari kerajaan Binamu. Di dalam daftar 

palili Binamu sekarang di sebut dengan nama Jeneponto Toa. Dan nama 

Jeneponto pun telah tercatat di dalam Lontara’ sebagai dokumen pribumi 

masyarakat setempat selain hadir dalam tradisi lisan.36 

Pada nama yang berbeda, dikenal pula nama Turatea seperti yang sudah 

terbaca di dalam peta-peta Eropa, yang menunjukkan nama itu memang nama 

awal digunakan sebagai toponomi yang merujuk pada wilayah pesisir selatan 

makasar melingkupi wilayah Bangkala dan Binamu. Sejak masa kolonial 

belanda pada abad XIX Konteks toponimi Jeneponto merujuk pada area yang 

lebih meluas serta merepresentasikan wilayah bangkala dan binamu. Secara 

geografi wilayah kekuasaan bangkala dan binamu memang melingkupi wilayah 

Kabupaten Jeneponto sekarang ini, yakni bangkala melingkupi wilayah Timur 

dan Binamu melingkupi Wilayah Barat Jeneponto. 

Asal usul penamaan Jeneponto  pada zaman dulu berdasarkan sebuah 

kisah bahwa terdapat sepasang suami istri yang telah berkunjung kedaerah 

Kerajaan Binamu yang pada saat itu Kabupaten Jeneponto masih di kuasai oleh  

kerajaan binamu, kemudian secara tidak sengaja gelang sang istri jatuh ke sungai 

sehingga sang istri berteriak pada saat itu “pontoku tu’guruki ri je’ne”  yang 
                                                           

36 Prof. Dr. S. Budhisantoso, Lontara Ampanassai, “departemen pendidikan dan 

kebudayaan, tahun 1992/1993. h. 4 
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artinya gelangku jatuh ke dalam air, sehingga orang-orang sekarang 

menyebutnya Jeneponto yang telah di duga bahwa sungai tempat terjatuhnya 

gelang tersebut berada di sungai yang terdapat di Wilayah Tarusang.  Maka pada 

saat itulah daerah ini dikenal dengan nama Jeneponto, walaupun itu sumber dari 

penamaan Jeneponto tidak diketahui secara pasti. Namun cerita ini telah 

berkembang dalam pengetahuan masyarakat Jeneponto dan mereka 

menjadikannya sebagai pijakan terkait dengan asal mula penamaan Jeneponto. 

Terkait degan hal tersebut, peneliti mendeskripsikan sejarah atau asal 

mula penamaan kata “ Jeneponto” dan daerah ini telah menjadi salah satu 

kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu, adapun lokasi penelitian 

terletak di Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. 

Secara umum letak geografis kabupaten Jeneponto berbatasan dengan 

kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupate Bantaeng di sebelah 

Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan laut Flores di sebelah Selatan. 

Dengan luas wilayah Kabupaten Jeneponto ialah 749,79  km2 dan terdiri dari 11 

kecamatan ada 342.700 jiwa (85.676 keluarga) yang tinggal di kabupaten ini  

salah satunya adalah Kecamatan Tarowang. Kecamatan tarowang memiliki 8 

desa yaitu Allu Tarowang,  Baling Beru, Balangloe, Bontorappo, Bontoujung, 

Pao,Tarowang, Tino. Maka dari itu di Desa Bontorappo inilah lokasi yang 

digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. 

37 

                                    Kecamatan tarowang 

                                                           
37 . http://portalgeospasial.blogspot.com/2015/09/peta-batas-desa-dan-kelurahan-

kecamatan.html?m= 
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Desa Bontorappo terletak di wilayah pemerintahan kecamatan Tarowang 

kabupaten Jeneponto. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki jarak 

yang jauh dari ibu kota kabupaten Jeneponto (Bontosunggu). jarak dari ibu kota 

kabupaten 21 km. jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh ke 

Kota Kabupaten sekitar 30 menit. 

 

                                              Desa Bontorappo  

 

Luas wilayah desa Bontorappo 4,81 km dengan batas sebagai berikut 

a. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bontoraya 

b.  sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Togo-togo 

c. Sebelah Utaraberbatasan dengan Kecamatan Tarowang, Desa 

Likusarang,  

d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tarowang Desa Pao.    

Desa Bontorappo terdiri atas bebrapa Dusun yaitu: 

1. Dusun Bontorappo 

2. Dusun Sarroangin 

3. Dusun Punagaya 

Kondisi/keadaan tofografis desa Bontorappo beriklim tropis dengan 

curah hujan yang tinggi setiap tahunnya, keadaan iklim di desa ini didominasi 

dengan kelerengan yang berbukit berdasarkan hasil pendataan, area perkebunan 

memiliki luas dengan 203 Ha sedangkan untuk area persawahan seluas 530 Ha, 

lahan non pertanian sebanyak 70 Ha dengan keseluruhan luas wilayah 5111 Ha. 

Wilayah ini sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman jagung dan 

padi, sedangkan tanaman dalam jangka menengah/pendek namun lahan hanya 
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dapat di olah 1 kali dalam setahun karena hanya mengandalkan sawah dari 

hujan, karena debit air yang berasal dari saluran irigasi jalur dari kelara debit 

airnya yang kurang maksimal mengairi lahan persawahan yang ada di Desa 

Bontorappo. Sebagaimana lahan sawah yang mampu diairi salura irigasi dari 

kecamatan kelara 400 Ha. Ketika musim hujan tiba maka air yang berasal dari 

saluran irigasi dari Kecamatan Kelara sangat maksimal dan bisa mengairi 

sawah sebanyak 500 Ha. saluran ini diolah oleh lembaga oleh gabungan para 

perkumpulan petani pemakai air (GP3A) dan di Desa Bontorappo terdapat yang 

namanya anak kali/sungai yang dijadikan bendungan penahan ketika musim 

hujan masyarakat menggunakan airnya untuk mengairi lahan sawah dan apabila 

musim kemarau telah tiba maka masyarakat menggunakan airnya untuk 

tanaman holtikultura. 

Wilayah Desa Bontorappo ini memiliki tanah yang dikategorikan dalam 

jenis tanah yang meditran dan latasol kemerah-merahan, sehingga jenis tanah 

seperti ini sangat cocok untuk pengembangan komoditas pertanian seperti 

tanaman jagung, padi, kacang-kacangan dan lain-lainnya.  

Desa bontorappo memiliki type iklim C, yaitu type iklim yang memiliki 

bulan basah 5-5 bulan dan bulan kemarau/kering 2-4 bulan. Type iklim seperti 

ini memiliki ketinggian 553 meter dari permukaan laut, selain itu desa ini 

memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Maka dari itu 

terdapat 15 sumber mata air yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih 

masyarakat sedangkan perpipahan yang selama ini dimanfaatkan yakni 2 sumur 

bor namun debit airnya belum bisa menjagkau semua warga sehingga 

masyarakat memanfaatkan air bersih/perpipahan yang berasal dari kecamatan 

Batang yakni kelurahan Togo-togo, namun memasuki akhir tahun 2015 sumur 

bor tersebut mengalami kerusakan mesin utama sehingga tidak memenuhi juga 

kebutuhan air bersih oleh masyarakat Desa Bontorappo. 

2. Adminitrasi Desa Bontorappo  

Pusat pemerintahan Desa Bontorappo terletak di kampong dusun 

bontorappo dan secara adminitrasi desa bontorappo terbagi atas tiga dusun yaitu; 

1. Dusun Bontorappo terdiri dari 3RK 
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2. Dusun Sarroanging terdiri dari 2 RK 

3. Dusun Punagayya terdiri dari 2RK 

Dan setiap dusun di pimpin oleh seorang kepala dusun yang dibantu oleh 

ketua RK. Sistem pemerintahan di Desa ini yaitu, kepala esa sebagai 

penyelenggara kepada masyarakat desa pada dasarnya yang bertanggungjawab 

kepada msyarakat Desa dengan prosedur pertanggungjawaban yang disampaikan 

kepada Bupati melalui Camat.  

3. Kondisi  Penduduk 

Berdasarkan data sekunder dari kantor Desa Bontorappo mempunyai 

jumlah penduduk 1.696 jiwa, yang dimana terdiri dari 549 kepala keluarga. 

Penduduk ini tersebar dalam 3 dusun sesuai dengan table berikut: 

Tabel I 

Data kependudukan berdasarkan jenis kelamin di Desa Bontorappo  

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto tahun 2018 

No.                       Jenis kelamin    

   Jumlah   Laki-laki  Perempuan  

 847 849 1.696 

          Sumber data sensus masyarakat desa Bontorappo Tahun 2018 

Pada tabel diatas jumlah penduduk desa Bontorappo yaitu 1.696 dengan 

perincian dusun Bontorappo 441 jiwa, dusun Sarroangin 615 jiwa, dusun 

punagaya 640 jiwa 

a. Perumahan Penduduk 

Berdasarkan perumahan penduduk di Desa Bontorappo pada umumnya 

terdiri atas tiga jenis rumah yaitu rumah panggung permanen, dan semi 

permanen jumlah keseluruhan rumah 433 dan sebanyak 116 KK masih berstatus 

menumpang. 

Dari 433 rumah di Desa Bontorappo sebagian kecil rumah di Desa 

Bontorappo juga bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk dihuni tetapi juga 

digunakan sebagai tempat penampungan hasil pertanian bontorappo terdapat 1 

unit kantor desa, 5 unit masjid/musallah, 2 unit sekolah dasar, 3 unit posyandu, 
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dan 1 unit paud. Keseluruhan sarana tersebut masih berfungsi dan digunakan 

oleh masyarakat sampai sekarang. 

b.  Tingkat Kemiskinan       

Masyarakat  Desa Bontorappo masih banyak yang  tergolong miskin. 

Dari hasil pendapatan ternyata persentase masyarakat sangat miskin mencapai 

26,2%. Untuk melihat secara spesifik dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabe II 

Data kependudukan berdasarkan tingkat kesejahteraan kepala Rumah 

tangga di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2018. 

Sumber Data: Data Sensus Masyarakat Desa Bontorappo tahun 2018  

4. Keadaan sosial ekonomi 

Berikut data sosial ekonomi yang terdapat pada tabel berikut: 

Tabel III 

Data Kependidikan KRT Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 

Dusun   Pendidikan  

S2 S1 Diplo

ma 

SLTA SLTP SD Tidak 

Tamat 

Sd 

Tidak 

Pernah 

Sekolah  

Jum

lah  

Bontorappo   0 13 2 44 24 48 4 26 161 

Sarroanging 0 27 1 69 31 36 14 10 188 

Dusun  Jumlah KRT sesuai tingkat kesejahteraan Total  

 Kaya  Sedang  Mskin  Sangat 

miskin 

Bontorappo  9 36 82 35 162 

Sarronging  6 50 83 48 187 

Punagaya  7 43 89 61 200 

Jumlah/total  22 129 254 144 549 
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Punagayya  2 13 4 36 20 87 4 34 200 

Jumlah  2 53 7 149 75 71 22 70 549 

Sumber Data: Data sensus masyarakat Desa Bontorappo pada tahun 2018 

Pada isi tabel diatas menggambarkan tentang tingkat pendidikan 

masyarakat  Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto 

secara umum dimana jumlah tamat SLTA hanya sekitar 149 orang, S1 sekitar 53 

orang, S2 hanya 2 orang, dan hanya lulusan SD sekitar 149 orang S2 hanya 2 

orang dan hanya lulusan SD sekitar 175 orang.  

Menurut dari hasil penjajakan bahwa rendahnya Pendidikan disebabkan 

oleh karena dua hal yaitu kesadaran orang tua tentang pendidikan msih rendah 

dan kemampuan menyekolahkan anak tergolong masih sangat rendah. Namun 

demikian masyarakat Bontorappo pada level kesadaran menyekolahkan anak 

sudah mulai meningkat sebelumnya.  

B. Sejarah Munculnya tradisi allappassi kana di Bungung Salapang Desa 

Bontorappo Kecamatan Tarowang  Kabupaten Jeneponto 

Setelah penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Daeng Kulle selaku sesepu atau 

ketua adat di Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

Terkait dengan tradisi allappassi kana  tidak diketahui secara pasti tahun muncul 

tradisi ini, tetapi tradisi allappassi kana adalah tradisi yang dilaksanakan secara 

turun temurun oleh  nenek moyang dahulu sampai sekarang  bahkan sudah 

menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Desa Bontorappo untuk 

melaksanakannya, bagi yang bernazar. Tradisi allappassi kana adalah tradisi 

apabila seseorang  sebelumnya telah bernazar maka diharuskan untuk 

mendatangi  tempat  Bungung Salapang Sebagai tempat pelunasan nasar.  

Dari berbagai sumber cerita yang saya dapatkan tentang tradisi 

allappassi kana, tradisi ini berkembang di Daerah Bontorappo maka dapat 

dipastikan bahwa sejarah munculnya tradisi ini yang diperkirakan oleh ketua 

adat setempat Daeng Kulle mengatakan  bahwa setelah diangkat Karaeng Bonto 

menjadi Kepala Desa di Bontorappo maka tradisi ini mulai dikembangkan oleh 

beliau  pada tahun 1087 M, maka saat itu juga Karaeng Bonto memutuskan 
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untuk membangun gubuk kecil di Bungung Salapang   untuk dijadikan sebagai 

tempat peristirahatan untuk masyarakat yang datang sekaligus dipakai untuk 

jalankan tradisi allappassi kana. Yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki 

gubuk, masyarakat yang berdatangan hanya menggunakan daun-daun untuk 

dipakai sebagai alas.  Maka timbul ide Kepala Desa Karaeng Bonto untuk 

membangun gubuk kecil sehingga masyarakat yang berdatangan merasa 

nyaman. 

Tradisi allappasi kana sangat diwajibkan kepada masyarakat yang 

memang sebelumnya pernah bernazar seperti yang dikatakan oleh bapak daeng  

kulle: 

 punna le’ba mantongi anjo na niakkan lalang atingna annazara lamae 

ri tampa Bungung Salapang untuk annalappassi anjo kananna, napunna 

injo kannanna ta’lappasa’mi harus pi nabattui anne tampaka 

Artinya: 

Jika memang sebelumnya pernah berniat dalam hati mengucap nazar 

maka wajib apabila nazarnya sudah dipenuhi datang untuk ke tempat 

Bungung Salapang untuk melepas nazarnya. 

Ketika usai megatakan yang di atas maka beliau menjelaskan pula 

bagaimana cara seseorang bernazar dengan baik dan benar menurut aturannya, 

agar tidak di anggap melenceng dari ajaran islam. Beliau megatakan bahwa: 

Punna anniakko lalang atingnu kamanne alle pau napunna 

nakamaseanga karaeng allah ta’ala naku cenggere baj-baji ja, mae a ri 

tampa Bungung Salapang untuk allappassi kanangku, naku anggerang 

kanre-kanreang siagang sakribattangku ngaseng iaka ammakku, tettaku 

siagang sakribattangku ngaseng. 

     Artinya: 

Apabila tuhan  mengabulkan doa saya dengan tubuh yang sehat saya 

akan kembali ketempat ini untuk melepas janji saya yang sebelumnya 

saya telah ucapkan dengan membawa  makanan, datang bersama  

anggota keluarga, baik itu mama, bapak adik, kakak  saudara dan yang 

lain.38 

Menurut perkataan diatas maka bisa saya simpulkan bahwa apabila 

sedang bernazar maka diwajibkan datang ketempat tersebut, mengucap janji 

tidak sembarangan dalam berucap harus mengatas namakan Allah Swt.  terkait 

                                                           
38 Daeng  Kulle, (68 tahun), pemangku  adat,  hasil  wawancara Desa Bontorappo 

Kecamatan  Tarowang  Kabupaten  Jeneponto  
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dengan bagaimana kita mengucap janji, apakah ada tempat tertentu seperti 

datang ketempat itu lalu bernazar?  

setelah saya melakukan penelusuran dengan berbagai informasi yang 

saya dapatkan maka nazar bisa saja diucapkan dimana saja  disembarang tempat  

karena tidak ada aturan yang menentukan tentang waktu  kita akan bernazar, 

dirumah atau bahkan berjauhan dengan tempat tersebut maka  tidak apa-apa. 

adapun beberapa proses pelaksanaannya di tempat Bungung Salapang  ada 

beberapa proses atau langkah yang dilakukan untuk menjalankan tradisi ini 

mulai dari allappaasi kana kemudian Mabaca-Baca dan terakhir Mandi-Mandi 

di Bungung Salapang yang dipercayai oleh masyarakat  bahwa airnya telah 

memiliki  macam khasiat yang berbeda, masyarakat  jika ke sumur itu biasanya 

hanya  membasuh muka dan bahkan ada yang mandi. khasiat air Bungung 

Salapang dimana bagian pinggir memiliki khasiat dingin dibagian tengah hangat 

dan bagian pinggir sebelah kanan sangat dingin, sangat menarik untuk 

dikunjungi.  

Selain dari tradisi allappasi kana yang sangat sakral untuk dilaksanakan 

maka terdapat pula sebuah tempat yang bernama  Bungung Salapang yang yang 

dijadikan sebagai tempat dalam melaksanakan tradisi allappassi kana.  

Pada tahun 1015 M, ditandai dengan pertama kalinya muncul Bungung 

Salapang, rumornya sumur ini pada zaman dulu dipakai mandi oleh para anak 

bidadari-bidadari sebanyak sembilang sesuai dengan jumlah sumur yang ada di 

Desa Bontorappo tersebut. para bidadari ini mandi di Bungung Salapang, tempat 

duduknya di Bantaeng  kemudian di Gowa tempat mereka merias diri. Bungung 

Salapang adalah salah satu dari serangkaian jalannya tradisi yang akan 

dilaksanakan yang dipercaya airnya memiliki sumber penyembuhan bagi orang 

yang sakit. sedikit gambaran kemunculan Bungung salapang. Kata narasumber 

yang bernama bapak  Sulaeman:  

Sannaki tau loena salah pikkiran angkanayya inne tampaka anu nipake 

sebagai tampa appakania kemusrykan, tapi nipikkiriki inne tradisia anjo 

nenek moyangta pakaniaki tala kulleki ampelaki atau kuluppai inne 

tradisia nasaba punna nikuluppai sikammaji nilamungi masalayya 

ribatang kalea saba,na anne tradisi sannaki ni pitappa’ rikamponga 

riolo na riolona memang. Memang tampa allappasina kanne ritampaka 
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tapi pala-pala doangna tetap ji karaeng allah ta’ala ni pappalakki 

siagang nisomba cuman anjo inne tampaka nipake anjari perantara ji 

teai pappala-palakian mae ri tampaka inne tapi tetap nisomba karaeng 

allah ta’ala ta tonji. 

     Artinya  

Banyak yang salah tangkap perihal tradisi ini mungkin dikarenakan 

tempat yang dipakai menjalankan tradisinya sedikit melenceng sehingga 

sebagian kecil  masyarakat pendapatnya lain, tetapi tradisi ini adalah 

tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang tidak bisa kita 

lepas begitu saja, kepercayaan ini tidak akan pernah hilang selamnya 

akan dilaksanakan bagi yang berjanji, tradisi ini tidak boleh dihilangkan 

begitu saja Karena dampaknya akan ada bagi kita. Banyak yang salah 

mengartikan bahwa kita menjalankan tradisi ini dengan meminta-minta 

pada makhluk gaib, kepada pepohonan segala macamnya tetapi mereka 

belum tau saja meskipun kita menjalankan tradisi ini tetap minta dan 

berdoanya tetap kepada tuhan semata tidak ada tuhan selain allah (ESA) 

tempat ini hanya perantara dalam menjalankan tradisi ini atau 

terlaksananya tradisi ini.39 

 Kesimpulan dari kata narasumber diatas bahwa tempat yang dipakai 

dalam menjalankan tradisi allappassi kana ini adalah tempat yang diwariskan 

oleh nenek moyang, yang kita harus jalankan apabila telah pernah berucap 

sebuah janji.  Masyarakat yang berpendapat perihal menyekutukan tuhan atau di 

anggap bertentangan dengan  agama, kata Narasumber Daeng Kulle hanya 

menyembah tuhan tidak sama sekali meminta-minta disekitaran tempat tersebut 

entahkah dari benda-benda, bebatuan dan lainnya. mereka tetap meminta Doa 

kepada-Nya. Adapun Doa-Doa yang dikirimkan yaitu hanya surah Al-Fatiha, 

An-Nas, Al-Iklhas, dan Al-Falaq.  

Narasumber kita yang bernama Sulaiman mempertegas kembali cara-cara 

bernazar dengan benar, bahwa seseorang tidak diperbolehkan sembarangan 

dalam mengucap nazar, karena ditakutkan melenceng dari tradisi ini: 

Punna nu niakkan mi ilalang atingnu nanukana mo punna 

nakamaseangja karaeng allah ta’ala niniakkangi arengna karaengta 

rolo tangiai niniakkangi lamaeki allappassi kana karena anne tampaka 

tapi niniakkangi arengna karaeng allah ta’ala nisa,bu lampa anjari  

janji nukanayya, napunna salai tanre nitarimai pappalaknu nasaba 

maraengi nukana. 

 

                                                           
39  Sulaiman  ( 48 tahun) tukang bersih-bersih, hasil wawancara Desa Bontorappo 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. 
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Artinya: 

Jika sudah berniat dalam hati maka harus berhati-hati dalam berucap janji 

bisa saja yang diucapkan agak melenceng jangan sampai itu terjadi jadi 

aketika anda sudah ingin berniat dalam hati maka sebutlah nama tuhan 

lebih dulu seperti saya ketika tuhan menghendaki saya maka saya akan 

datang ketempat ini. Jadi kesimpulannya tempat Bungung salapang 

adalah hanya perantara untuk meminta kepada tuhan untuk melepas janji 

atau nasar seseorang. 40 

C. Proses Pelaksanaan tradisi  allappassi kana di Bungung Salapang 

Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto 

  Pelaksanaan tradisi allappassi kana  dilakukan hanya kepada orang yang    

pernah mengucap janji terkait dengan waktu dan pelaksanaannya  tidak memiliki 

penentuan, tradisi ini dilakukan mulai dari jam 09.00 sampai selesai. tradisi 

allappassi kana memiliki beberapa ketentuan yang perlu dipersiapkan selama 

proses tradisi berlangsung, langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 

1.  Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap awal dari pelaksanaan tradisi 

allappassi kana. Dalam tahap ini, segala keperluan harus lengkap dan telah 

memenuhi syarat awal dari tradisi ini. menyiapkan beberapa jenis makanan 

untuk di bawa ketempat Bungung Salapang, seperti Songkolo, Ayam, dan 

lainnya tetapi masyarakat biasanya lebih mengutamakan membawa Songkolo 

dengan Ayam. 

a. Songkolo  

 

Gambar 1.1 songkolo sumber peneliti 

                                                           
40 Hasil wawancara  
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Ketika akan menjalankan tradisi maka disiapkan terlebih dulu makanan. 

tentang penentuan waktu mereka akan datang pada waktu yang mereka anggap 

baik. hal ini dilakukan agar waktu yang mereka pilih mampu mendatangkan  

kebaikan bagi mereka. seperti yang dikatakan oleh bapak Daeng Jarre’ bahwa:  

punna erokki battu allappassi iinne tradisi allappassi kana sambarangji 

allo nipake tanreja katantuanna kana allo sikinjoa nimae allappassi, 

punna mampu maki manna allo apa battu maki tenaja katantuan allo 

kabattuanna.  

Artinya: 

jika ingin datang melepas janji/nazar allappassi kana maka datang saja 

ketempat tersebut,  sebab tidak ada ketentuan hari yang ditentukan. jika 

sudah tercapai nazar maka segera datang untuk melepas nazar, dan 

apabila telah mampu melaksanakan maka diperkenankan untuk datang 

ketempat tersebut. juga 41 

Dari uraian narasumber diatas persoalan penentuan waktu tidak begitu 

dipermasalahkan apabila telah mampu untuk melepas nasar maka datang 

membayar sesuai apa yang di janjikan.   

b. Ayam Goreng  

 

Gambar 1.2 ayam goreng sumber peneliti 

                                                           
41 Daeng  Jarre, (40 tahun), penjaga,  hasil  wawancara  Desa Bontorappo Kecamatan  

Tarowang  Kabupaten  Jeneponto.  
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Ayam sebagai pelengkap dari songkolo adalah salah satu bagian dari di 

jalankannya tradisi allappassi kana. Narasumber kita yang bernama ibu Eda 

mengatakan: 

tena todo nasipa nganre-nganrea punna kurangi lauknya 

napasanganna injo songkoloka jangan mantongpa.  

Artinya: 

    Kurang rasanya jika makan-makan tanpa lauk, akan lebih nikmat jka 

disandingkan songkolo dengan ayam.42 

 

 

2. Ma’baca-baca (Berdoa) 

Tahap kedua yang dilakukan yaitu ma’baca-baca atau membaca doa yang 

akan di pandu oleh pemangku ada, seperti yang dikatakan oleh Narasumber 

Daeng Kulle yaitu: 

Punna lekbaki injo persiapanga nimangei isse ri tahapan maka ruayya 

iami antu tahap ma;baca-baca tikamma naki pala-pala doangganggi tu 

tau riolota siagang appalaki mae rikaraeng allah ta’ala sekamma na 

patarungunganki dale, umuru malakbu siagang kacenggerang naki 

pappala doing mo bare tekamma nasare terus jaki nikmatna.  

 

Artinya: 

 setelah melakukan tahap pertama maka masuk pada tahap kedua yaitu 

membaca doa, mendoakan roh nenek moyang terdahulu dan meminta 

umur panjang, kesehatan dan rezeki sebagaimana Tuhan yang telah 

memberi kita nikmat.43 

 Pada tahapan ini dilkukan serangkaian dari tradisi allappassi kana yang 

dimana pemangku adat itu sendiri Daeng Kulle yang memimpin doa dengan  

meminta pertolongan kepada Allah Swt dan mengucap syukur karena telah 

terpenuhi apa yang telah di inginkan oleh masyarakat yang bernazar dengan 

datang ke tempat  Bungung Salapang dalam rangka melepas nazarnya.   

                                                           
42 Ibu Eda, (35 tahun), penjual di sekitar tempat Bungung Salapang, hasil  wawancara 

Desa Bontorappo Kecamatan  Tarowang  Kabupaten  Jeneponto  
43 Daeng  Kulle, (68 tahun), pemangku  adat,  hasil  wawancara Desa Bontorappo 

Kecamatan  Tarowang  Kabupaten  Jeneponto. 
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Gambar 2.1 ma’baca-baca Sumber Peneliti 

Gambar berikut adalah salah  satu seorang yang menjalankan tradisi 

allappassi kana Narasumber yang bernama Daeng Kulle mengatakan: 

Inne minne tau salah se’rena battu ritampa ka inne Bungung Salapang 

anggaukangi inne minne tradisia tujuannami antu untuk nalappassi ia 

kana lekbaka najanjian. Jari anne nakke tugasku ambaca-bacai atau 

ampala-pala doanganggi mae ri karaengta allah ta’ala injo kana 

lekbaka napau nakke minne penerusna ambantui patarrusuki doana mae 

ri alla ta’ala. 

Artinya: 

Inilah salah satu contoh masyarakat yang datang di tempat Bungung 

Salapang melakukan tradisi ini dengan tujuan untuk allappassi kana 

yang pernah dijanjikan sebelumnya. Jadi tugas saya sebagai pemangku 

adat disini jalannya tradisi ini membantu masyarakat untuk mendoakan 

menyampaikan apa yang telah dinazarkan  melalui doa-doa.44 

 Dari uraian diatas bahwa tugas Daeng Kulle disini mendoakan atau 

menyampaikan nazar orang-orang yang datang  lewat doa-doa. Pada serangkaian 

dari proses tradisi ini terdapat pula benda-benda yang dipakai untuk 

dilaksanakan  tradisi ini. bapak Daeng Kulle mengatakan: 

Jari wajibki ammake inne benda ia punna sebelum addoaki iyami antu 

Dupa tanre na assa punna tanre ki anne Dupa siagang colok kayua, ka 

kaminjo nagaukan tu riolona naki pake todo kinja sanggenna kami-

kaminne secara turun temurun. 

 

                                                           
44 Daeng  Kulle, (68 tahun), pemangku  adat,  hasil  wawancara Desa Bontorappo 

Kecamatan  Tarowang  Kabupaten  Jeneponto  
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Artinya: 

diwajibkan dalam jalannya tradisi ini memakai Kemenyang sma seperti 

yang dilakukan nenek moyang terdahulu jadi kita hanya meneruskan dan 

mengikuti sesuai apa yang dilakukan oleh orang terdahulu hal ini sudah 

dilakukan secara turun-temurun.45 

 Dapat disimpulkan bahwa dalam tahap membaca doa adapun alat atau 

benda yang dipakai dalam melaksanakan tradisi allappassi kana berikut 

gambarnya: 

a. Dupa (Kemenyang) 

 

Gambar 3.1 Dupa Sumber Peneliti 

Dupa ini adalah salah satu benda yang sering ada setiap tradisi, seperti 

halnya pada tradisi Allappassi Kana. Kemenyang  ini digunakan sebagai simbol 

wewangiang yang biasa ditimbulkan dari asap Kemenyang. Orang yang berdoa 

atau yang mendoakan menggunakan asap dari Kemenyang selain sebagai simbol 

wangi-wangian, mereka juga mengharapkan bahwa doa yang dipanjatkan dapat 

mencakup semua bagian atau orang yang ada didalam ruangan. 

 

 

 

 

                                                           
45 Daeng  Kulle, (68 tahun), pemangku  adat,  hasil  wawancara Desa Bontorappo 

Kecamatan  Tarowang  Kabupaten  Jeneponto  
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b. Minyak  

 

Gambar 3.3 Minyak Sumber Peneliti 

Minyak ini digunkan ketika doa selesai dibacakan maka orang yang 

bernazar memakai minyak ini dengan cara mencelupkan jarinya  kemudian 

meletakkan pada bagian kedua dahi dan bagian leher guna sebagai tanda 

syukurnya.   

3. Mandi-mandi 

Pada tahap ketiga setelah dilaksanakan tahap persiapan dengan membaca 

doa maka dilakukan mandi-mandi di Bungung Salapang (sumur sembilang) ini 

adalah salah satu serangkaian jalannya tradisi allappassi kana dengan mandi 

sebagai simbol bahwa telah terlepas dari nazar yang kita ucap, membersihkan 

anggota tubuh dengan cara memandikan diri selain mandi-mandi. Narasymber 

yang bernama ibu Ernawati mengatakan bahwa: 

Nupanrio-rio mi anne je;ne battue ri aka-aka ka nikanayya Bungung 

Salapang sannaki jai na manfaatna, nasaba anne je;neka tangia je’ne 

sambarang salapang Bungung tapi kasia’na assisala-salai je’ne 

biasayya ri abungung-bungung maraenga. 

Artinya: 

Dengan mandi di sumur ini airnya berasal dari akar-akar kayu Bungung 

Salapang (sumur sembilang) sangat banyak manfaatnya, sebab airnya 

memiliki khasiatn berbeda dengan air biasa dari sumur-sumur lainnya.46 

 

                                                           
46 Ernawati, (35 tahun), masyarakat, hasil  wawancara Desa Bontorappo Kecamatan  

Tarowang  Kabupaten  Jeneponto. 
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Selain ibu Ernawati narasumbr kita yang bernama Sulaiman mengatakan 

pula: 

Punna mae mako kanne ri bungunga nanu ta’galamo je’ne tanreka 

singkamma-kammanna nuniatkan mo ilalang atingnu nanu baca 

bismillahirahmanirahim nanu bacamo surah al-fatiha siagang 

panggumpu surah al-iklas, an-nas siagang al-falaq sebagai tanda rasa 

sukkurunu mae ri karaeng allah ta’ala. 

Artinya:  

Jika sudah mendatangi sumur tersebut maka niatkan dalam hati sambil 

membacakan Bismillahirahmanirrahim kemudian membaca Surah Al-

Fatiha, Surah An-Nas, Al-Iklas Dan Al-Falaq sebagai tanda rasa 

syukur.47 

Dari kesimpulan kedua narasumber diatas bahwa sumur tersebut 

mempunyai ciri kas tersendiri dengan masing-masing sumur yang berukuran 

kecil telah memiliki khasiat yang berbeda, untuk menghilangkan rasa penasaran 

tentang airnya, sayapun mencoba air dari Sembilang Sumur itu, dan saya 

merasakan bahwa pada sumur bagian sebelah kiri memiliki khasiat pekat, pada 

bagian tengah memiliki khasiat lebih manis dan pada bagian kanan pojok 

memiliki khasiat keasam-asaman.  

 

Gambar 4.1, Bungung Salapang Sumber Peneliti 

 Salah satu gambar dari Sumur Sembilang yang menjadi tempat proses 

dilaksanakannya tradisi allappassi kana dengan cara mandi.. 

                                                           
47 Sulaiman  ( 48 tahun) tukang bersih-bersih, hasil wawancara Desa Bontorappo 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. 
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Gambar 4.2, orang yang melaksanakan Tradisi Allappassi Kana 

Pada saat saya sedang melakukan penelitian terdapat seseorang 

melakukan tradisi allappassi kana dengan memandikan dirinya di Sumur 

Sembilang, saya pun menggali sedikit informasi dari ibu tersebut. ketika 

bertanya kepada ibu yang bernama Hayati atas janji apa yang diucapkan maka 

ibu mengatakan bahwa: 

Anakku sallo mi garring naku ajjanji mae ri kareng allah ta’ala punna 

ce’gereji nai nana kamaseanga karaeng allah ta’ala maeka allappassi 

kanangku ri bungung salapang.  

Artinya:  

Anak saya sudah lama sakit sehingga saya bernazar ketika anak saya 

suatu saat sembuh terus allah menolong dan mengabulkan doa saya maka 

saya ke Bungung Salapang untuk melepas nazar saya ini.48 

saya bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa percayanya masyarakat 

terhadap tradisi ini, terutama pada ibu yang sedang bernazar dengan rasa percaya 

setelah nasarnya ia telah terpenuhi maka ibu ini segera ke tempat Bungung 

Salapang untuk menjalankan serangkaian proses tradisi dari allappassi kana.  

4.   Makan-makan 

 Tahap akhir yaitu tahap makan-makan proses dilaksanakannya tradisi 

allappassi kana di Bungung Salapang dalam hal setelah orang yang datang usai 

melaksanakan ketiga proses diatas maka tak lupa mereka makan-makan sebagai 

penutup dari terlaksananya tradisi tersebut. 

                                                           
48 Hayati  ( 40 tahun), pengunjung, hasil wawancara Desa Bontorappo Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto. 
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Gambar 4.3 Makan-makan Sumber Penelitian 

D. Nilai-nilai Integrasi tradisi allappassi kana di Bungung Salapang Desa 

Bontorappo Kecamatan Tarowang   Kabupaten  Jeneponto 

Setelah mengikuti segala rangkaian tradisi allappassi kana, mulai dari 

tahap persiapan, proses tradisi dan setelah tradisi allappassi kana, peneliti 

memetik adanya suatu nilai budaya islam yang terdapat dalam tradisi ini. Jadi 

nilai islam yang dimaksud disini sebagai pedoman untuk menentukan bahwa 

baik buruknya perilaku tersebut lalu perlu untuk ditampakkan yang sesuai 

dengan ajaran islam, dan bukan prilaku lain yang sifatnya telah menyimpang 

dari agama. 

Perwujudan dari nilai-nilai budaya islam dapat dilihat dari berbagai 

tradisi yang ada di dalam masyarakat, dan salah satu tradisi yang ada di dalam 

masyarakat Desa Bontorappo yaitu tradisi allappassi kana yang masih 

dipertahankan sampai saat ini. Tradisi yang bersifat ritual ini bertujuan untuk 

meminta keselamatan, kesehatan, rezeki dan lainnya kepada Allah Swt, dan di 

dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nlai budaya yang terkandung sangat positif 

dan dapat dijadikan sebagai rujukan atas baik-buruknya suatu pekerjaan tersebut. 

jadi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi allappassi kana dapat 

dilihat dari beberapa serangkaian nilai yaitu: 

1. Nilai Religi 

Hakikatnya Tradisi ini adalah memohon keselamatan kepada allah SWT. 

Tradisi allappassi kana merupakan tradisi Melepas Nasar yang tak lain 

merupakan ungkapan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain 
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dari ungkapan rasa syukur, tradisi allappassi kana ini dipenuhi dengan kegiatan 

Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat mencapai keselamatan hidup. 

Do’a-do’a yang dipanjatkan pun memakai bahasa Daerah dan ayat-ayat 

Alqur’an. Dengan harapan besar agar masyarakat dapat menjalankan tradisi 

allappassi kana ini dengan lancar. Hal ini menggambarkan budi pekerti bagi 

masyarakat Desa Bontorappo dalam menjalankan salah satu tradisinya yang 

masih di laksanakan hingga saat ini sebagai wujud pengabdian dan ketaatan 

tersebut ditunjukkan oleh masyarakat dalam tradisi allappassi kana melalui 

pembacaan Doa-doa. 

2. Nilai Gotong Royong  

Proses tradisi allappassi kana tidak dapat berjalan lancar jika masyarakat 

hanya bekerja sendiri-sendiri. Mereka seharusnya dapat bertanggungjawab, 

bermusyawarah, menjaga kerukunan dan gotong royong, serta melestarikan 

alam. Dengan demikian, tumbuhlah solidaritas diantara mereka sehingga tidak 

akan menemukan suatu masalah yang pada saat mempersiapkan acara tradisi 

allappassi kana sebagai salah satu upaya penghormatan kita kepada leluhur. 

 Rasa sosial, kesatuan, dan persatuan sangat diperlukan agar tradisi 

Allappassi Kana tetap langgeng. Berbagagai dari generasi mulai dari kakek, 

nenek, ayah, ibu hingga ke anak-anak turut bekerja keras demi kelangsungan 

tradisi yang telah mereka miliki. 

3. Nilai Ekonomi  

Tradisi allappassi kana memiliki nilai ekonomi dikarenakan 

pelaksanaannya yang menjadi aset pariwisata bagi Desa Bontorappo tidak hanya 

pemerintah saja yang merasakan dampak finansial positif, tetapi juga masyarakat 

itu sendiri. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi ini telah 

mengandung Nilai ekonomi. Nilai ini dipercaya dijadikan sebagai mata 

pencaharian hidup bagi masyarakat sekitar agar mereka mendapatkan rezeki 

yang berlimpah. Jadi masyarakat disekitar itu mereka menjadi pedagang 

makanan dan minuman. Dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat demi untuk 

memenuhi kebutuhan dan meningkatnya pendapatan mereka. 
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4. Nilai Sejarah 

Tradisi allappassi kana tidak lepas dari nilai sejarah karena dalam 

perjalanan kesenian tersebut berlangsung secara turun temurun dari generasi-

generasi selanjutnya. Tradisi allappassi kana dalam pikiran Masyarakat di Desa 

Bontorappo telah dianggap sangat bernilai, berharga, dan penting dalam hidup 

mereka. Nilai budaya telah menuntut sikap dan memberi arahan hidup 

masyarakat layaknya leluhur mereka. Menghormati tradisi yang ada agar mereka 

mendapat keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam hal ini bertujuan 

agar pada generasi muda bangsa Indonesia tidak lupa akan jati dirinya. 

5. Nilai Solidaritas  

Dalam melaksanakan tradisi allappassi kana, pola pelaksanaannya 

dilakukan di tempat yang bernama Bungung Salapang. Tradisi ini 

mencerminkan bahwasanya adanya nilai solidaritas di dalamnya yang dimana 

tempat diadakannya tradisi allappassi kana sebagai tempat berkumpulnya 

anggota keluarga, kerabat, tetangga khususnya bagi orang yang bernazar. Semua 

itu telh menjadi faktor pendorong terjalinnya tali silaturahmi dan tali 

persaudaraan. 

Nilai solidaritas juga tampak ketika selesainya acara makan bersama di 

tempat tersebut, yang dimana adanya pemberian makanan kepada orang yang 

ada di tempat tersebut atau memanggilnya untuk makan bersama siapaun itu 

yang ada di tempat tersebut. ha ini telah menjadi salah satu tradisi yang masih 

berlaku hingga sekarang. Pemberian makanan ini sebagai bentuk ucapan terima 

kasih terhadap pemilik acara atas bantuan yang dilakukan para kerabat, tetangga 

dalam melaksanakan tradisi allappassi kana, selain itu menjadi wujud 

terciptanya rasa solidaritas di dalam suatu masyarakat. 

Dan adapula pedupaan sebagai salah satu perangkat dalam tradisi 

allappassi kana telah menceminkan sikap solidaritas. Pedupaan sebagai simbol 

pemersatu antara peserta tradisi baik  pelaku ataupun pemangku adat. Wangi 

pedupaan ini tercium selama proses pembacaan doa, yang dimana setiap 

komponen dalam tradisi ini mengikuti langkah atau proses dari tradisi allappassi 

kana dengan penuh khitmat. Selain itu dengan adanya wangi pedupaan ini telah 
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dipercaya bahwa doa-doa yang telah dipanjatkan kepada Allah Swt, diharapkan 

mencakup seluruh bagian atau orang yang hadir dalam tradisi tersebut yang 

mencium bau wangi pedupaan itu. 

Selain nilai-nilai budaya islam yang terdapat dalam tradisi allappassi 

kana, juga terdapat unsur-unsur budaya islam sebagai simbol dari aktivitas-

aktivitas tradisi yang sederhana menyiratkan berbagai makna di dalamnya. 

Adapun unsur-unsur budaya islam dalam tradisi allappassi kana adalah: 

a. Dalam penentuan waktu pelaksanaan tradisi allappassi kana 

menggunakan waktu yang baik. 

b. Menurut dari hasil wawancara dari beberap informan, tradisi 

allappassi kana merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

yang kemudian sudah terintegrasi dengan nilai-nilai islam sehingga 

menghasilkan budaya islam, seperti adanya pembacaan doa 

kemudian menyebutkan nama Allah Swt. 

c. Tradisi allappassi kana dilakukan hanya sebatas Doa memohon 

keselamatan, kesehatan dan juga rezeki kepada allah Swt ketika 

berada di tempat tersebut. setiap doa-doa yang dilantunkan hanya 

semata-mata memohon kepada Allah Swt tidak kepada yang lain. 

d. Ketika hendak memasuki kawasan tersebut. maka diwajibkan 

membaca Basmalah ketika masuk dan memberi salam sebagai rasa 

hormat kepada para leluhur bahwasanya kita ada ditempat itu. 

e. Adanya pembacaan doa ketika proses allappassi kana berlangsung. 

Doa ini dibacakan oleh salah satu pemangku adat di tempat itu yang 

bernama Daeng Kulle, selain itu, para pelaku tradisi mendengar dan 

membaca doa pula dalam hati. 

f. Pelaksanaan tradisi allappassi kana ini juga dapat mempererat tali 

silaturahmi kepada sanak keluarga, tetangga dan khususnya orang-

orang yang bernazar, dan terdapat sikap saling tolong menolong yang 

tercermin dari tradisi ini, dimana tradisi ini tidak akan bisa terlaksana 

jika hanya satu orang yang terlibat.  
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6. Nilai Musyawarah  

Musyawarah merupakan sebuah nilai yang sangat penting dan masih 

dipertahankan  masyarakat  Desa Bontorappo dalam mentukan sebuah 

keputusan. Dalam menyelenggarakan tradisi allappassi kana , masyarakat 

biasanya melakukan musyawarah terhadap keluarga masing-masing untuk 

menentukan sebuah waktu baik dalam melaksanakan tradisi allappassi kana di 

tempat Bungung Salapang. Pemilihan waktu diadakannya tradisi ini sangatlah 

hati-hati, bagi masyarakat yang telah bernazar waktu pelaksanaan tradisi ini 

biasanya dilakukan pagi sekitar jam 9-10 atau bahkan ada juga diwaktu jam 4-5 

sore hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari skripsi ini ialah: 

1. Tradisi allappassi kana merupakan tradisi yang dilakukan ketika 

seseorang melakukan perjanjian sebelumnya terhadap tuhan lalu 

membayar janji tersebut dengan mendatangi sumur yang dinamakan 

Bungung Salapang (Sumur Sembilang) yang dipercaya sangat keramat 

ketika sebuah janji yang  kita minta telah terpenuhi maka diwajibkan 

untuk datang ditempat ini untuk membayarnya. Tradisi ini juga diartikan 

sebagai suatu doa kesalamatan diri seseorang. Dengan maksud meminta 

doa kepada allah Swt untuk senantiasa diberi keselamatan, kesehatan dan 

lainnnya. Baik untuk kita maupun nenek moyang kita terdhulu, tradisi 

Allappasi Kana ini sudah ada sejak sebelum islam datang dan telah 

diwariskan secara turun temurun dari generasi-generasi, setelah islam 

datang tradisi allappassi kana telah diimplementasikan dengan nilai-nilai 

islam. 

2. Pelaksanaan tradisi allappassi kana tidak memiliki waktu-waktu tertentu, 

seperti sebulan atau setahun sekali, tradisi ini dilakukan kapan saj, 

apabila orang yang telah bernazar telah sanggup untuk membayarnya 

sesuai dengan kesediaan dan kesiapan tradisi allappassi kana maka 

segera mereka mempersiapkan apa saja yang akan dibawa ke tempat 

Bungung Salapang berupa makanan. Dan untuk melaksanakan tradisi  

allappassi kana ada beberapa yang perlu disiapkan di dalamnya mulai 

dari segi  makanan, menentukan waktu baik, setelah semuanya siap, 

maka proses tradisi allappassi kana mulai dilakukan dengan membaca 

doa, sehabis baca doa maka dilakukan pula serangkaian mandi di 

Bungung Salapang  dan setelah itu maka dilakukan makan bersama. 

3. Wujud nilai-nilai budaya islam yang tercermin dalam tradisi allappassi 

kana yaitu selain sebagai bentuk permohonan diberi keselamatan, umur 
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yang panjang dan rezeki yang banyak oleh Allah Swt, tetapi juga 

memiliki nilai-nilai budaya islam dalam tradisi ini dapat tercermin dari 

adanya nilai gotong royong, nilai ekonomi, nilai religi dan nilai sejarah, 

nilai solidaritas yang terkandung dalam prosesi pelaksanaan tradisi 

allappassi kana. 

Adapun unsur-unsur budaya islam dalam tradisi allappassi kana 

yaitu: 

a. Penentuan waktu tradisi allappassi kana. 

b. Tradisi allappassi kana merupakan tradisi yang ada sebelum islam, yang 

dilakukan oleh nenek moyang dan di wariskan secara turun-temurun 

hingga sekarang. Setelah islam datang, tradisi ini kemudian 

diintegrasikan dengan nilai-nilai islam sehingga menghasilkan budaya 

islam seperti adanya pembacaan doa kepada Allah Swt. 

c. Tradisi allappassi kana dilakukan hanya sebatas doa memohon 

keselamatan kepada Allah Swt, ketika datang ke tempat Bungung 

Salapang guna melepas Nazar. doa dilantunkan hanya semata-mata 

memohon kepada Allah Swt tidak kepada yang lain. 

d. Ketika hendak memasuki kawasan tersebut, maka tidak lupa membaca 

Basmalah terlebih dulu, kemudian memberi salam dengan mengucapkan 

dalam hati Assalamualaikum wr.wb. guna sebagai menghormati para 

leluhur dengan keberadaan kita di tempat tersebut. 

e. Adanya pembacaan doa ketika proses allappassi kana berlangsung. Doa 

dibacakan oleh salah satu pemangku adat bernama Daeng Kulle, selain 

itu, para pelaku tradisi mendengar dan membaca doa pula dalam hati. 

f. Pelaksanaan tradisi allappassi kana ini juga dapat mempererat tali 

silaturahmi kepada sanak keluarga, tetangga dan khususnya orang-orang 

yang bernazar, dan terdapat sikap saling tolong menolong yang tercermin 

dari tradisi ini, dimana tradisi ini tidak akan bisa terlaksana jika hanya 

satu orang yang terlibat. 
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B. Saran  

Masyarakat merupakan komponen penting dalam melestarikan sebuah 

budaya atau tradisi yang telah ada, seperti halnya dengan tradisi allappassi 

kana. Saya berharap kepada masyarakat maupun pemerintah setempat 

senantiasa menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang menjadi icon daerah 

kita dan mampu memperkaya kearifan lokal Indonesia pada khususnya orang-

orang yang ada di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto. Selain itu, dapat diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan 

pengetahuan tentang aqidah agar masyarakat tidak terdorong pada sikap 

menyimpang yang dapat menyesatkan bagi kaum yang melakukan Nazar. 

Tradisi allappassi kana adalah sebuah tradisi yang dilakukan semata-

mata meminta keselamatan kepada Allah Swt, dikalangan orang yang bernazar 

agar tetap terjaga nilai-nilai islaminya. Dalam penelitian ini, maka penulis juga 

sangat berharap dengan tulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan terkait 

dengan budaya islam yang ada di daerah. 

Semoga dalam tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga 

mahasiswa UIN Alauddin Makasar Fakultas Adab dan Humaniora sebagai 

rujukan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiyah berikutnya terkait dengan 

tradisi allappassi kana saran dan kritik diharapkan penulis dalam perbaikan 

tulisan ini. Terima Kasih 
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