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KATA PENGANTAR 

ُْنبِِ حِ يِِالشَّ حْوه ِِالشَّ عْنِِاّللّه  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur yang tiada hentinya penulis 

ucapkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pesta Adat 

Balla Tujua di Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng”.Yang 

mana dalam penyusunan skripsi ini membahas mengenai pesta adat pada 

masyarakat Onto. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

gelar sarjana pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan 

Humaniora Universitas Islam Negeri Makassar. Tak dapat dipungkiri bahwa 

penulis begitu berusaha dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak lupa pula kita kirimkan salam  serta shalawat  kepada  Nabi  

junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Saw. dan serta keluarga dan para 

sahabatnya, ialah Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam 

yang terang menerang sampai sekarang ini. 

Adapun penunjang dari keberhasilan skripsi ini tentunya bukan hanya dari 

kerja keras penulis saja akan tetapi tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan 

dari banyak pihak, baik yang secara maupun yang tidak lamgsung. Semoga semua 

orang-orang yan rela terlibat dalam penyusunan skripsi ini senantiasa diberikan 

keberkahan oleh Allah Swt, Aamiin. 

 Skripsi ini merupakan salah satu karya ilmiah yang diperlukan untuk 

melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sebagai wahana untuk 

melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir. Penulis menyadari dalam 

penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan, namun
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dengan adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga 

hambatan yang ada dapat dilalui dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini 

tentunya tidak terlepas dari doa-doa yang selama ini telah di panjatkan untuk 

penulis, serta jasa-jasa yang tak terhingga, terutama terimakasih kepada kedua 

orang tua tercinta penulis, ayahanda Muhammad Ansar dan ibunda Nursyamsi 

yang telah menjadi penyemangat bagi penulis yang tak pernah hentinya 

memberikan dukungan yang sangat besar dan berarti bagi penulis baik itu dari 

segi materi maupun dari segi pendidikan yang tak pernah kenal lelah untuk 

mengorbankan semua kepentingan pribadinya demi kepentingan penulis, 

terimakasih karena telah mendidik bahkan sampai saat ini dan terimakasih karena 

telah mengajarkan banyak hal dan sampai saat ini penulis masih belajar banyak 

hal dari kalian. Serta saudara tercinta Sriwahyuni, S.Pd,. Asriani Ansar S.E., 

Imam Ashari Ansar, Irwan Ansar dan Anugerah Rifai Ansar, telah banyak 

membantu dan mendoakan saya dalam penulisan skripsi serta memberi saya 

motivasi selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini, kepada beliau 

senantiasa memanjatkan doa semoga Allah Swt. mengasihi, mengampuni dosanya 

serta melimpahkan rezekinya. Amin.  

 Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai 

pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh 

karena itu penulis patut menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Hamdan Juhanis, M.  A,  Ph.D. Rektor UIN Alauddin Makassar. 

Prof. Mardan, M. Ag.,Wakil Rektor 1 (satu) Bidang Akademik dan 

pengembangan Lembaga, Dr. Wahyuddin, M. Hum. Wakil Rektor II (dua) 

Bidang Administrasi Umum dan keuangan, Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. 

Wakil Rektor III (tiga) Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama UIN 

Alauddin Makassar. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Wakil Rektor 
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IV (empat) Bidang Kerjasama dan pengembangan Lembaga UIN Alauddin 

Makassar. Kepemimpin serta kebijakan yang telah diberikan kepada kami 

dan fasilitas demi kelancaran dalam proses penyelesaian studi kami. 

2. Dr.H. Barsihannor, M. Ag. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin Makassar, Prof Dr. H. Muhammad Yusuf, S. Ag. M.Pd I Wakil 

Dekan I (satu) Bidang Akademik, Dr. Irvan Muliyadi, S. Ag. S.,S., M.A 

Wakil Dekan II (dua) Bidang Administrasi, Dr. Nurkhalis A. Gaffar, 

M.Hum Wakil Dekan III (tiga) Bidang Kemahasiswaan. Atas fasilitas 

yang diberikan kepada kami selama proses perkuliahan hingga 

penyelesaian studi.  

3. Chaerul Mundzir Mukhtar Luthfi, M. Hum., Ketua jurusan dan 

Muhammad Arif, S.Hum. M.Hum Sekertaris jurusan Sejarah peradaban  

Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, ketulusan 

dan keikhlasan dalam memberikan motivasi, arahan, dan bantuan dalam 

pelayanan studi kami.  

4. Dr.Susmihara, M. Pd., sebagai pembimbing I dan Mastanning, M.Hum., 

sebagai pembimbing II. Penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang 

sebanyak-banyaknya atas bimbingan selama penulisan skripsi ini disela-

sela waktunya yang sibuk namun masih menyempatkan diri untuk 

membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Dr. Rahmawati, MA.Ph.D., sebagai penguji I dan Dr. Lidya Megawati, 

M.Hum., sebagai penguji II yang telah senantiasa memberikan masukan 

dan saran bagi penulis agar dalam memperbaiki dan menyelesaikan skripsi 

ini.  
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ABSTRAK 
 

Nama : Mardiana Ansar 
NIM : 40200118034 
 Judul :Pesta Adat Balla Tujua di Desa Onto Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten    Bantaeng (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)  

 
Penelitian ini mengkaji tentang Pesta adat Balla Tujua di Desa Onto 

Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan tujuan; 1. Untuk mengetahui 

latar sejarah pesta adat Balla Tujua di Desa Onto, 2. Untuk mengetahui Proses 

pelaksanaan pesta adat Balla Tujua di Desa Onto, 3. Untuk mengetahui Unsur-

unsur budaya Islam yang terdapat dalam pesta adat Balla Tujua di Desa Onto.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, 

penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai data utama/ primer dan data 

pustaka sebagai data sekunder. Adapun pendekatan penelitian menggunakan 

pendekatan Historis, Sosisologi Agama, Antropologi, dengan pengumpulan data 

Observasi, wawancara, Dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sejarah melalui pesta adat Balla 

Tujua di Desa Onto, dilakukan oleh nenek moyang yang kemudian dilakukan 

secara turun temurun oleh keturunannya sampai saat ini. Tradisi ini sudah ada 

sebelum Islam datang. Adapun Prosesi pesta adat Balla Tujua di Desa Onto yaitu 

menyembelih hewan kemudian malamnya pertunjukan tari pakarena yang 

dilakukan di rumah pemangku adat, setelah itu dilanjut pencucian benda pusaka. 

Pagi harinya dilanjut prosesi adat sampulongrua (adat dua belas), dalam prosesi 

adat dua belas dilakukan dua belas orang yang berjejer duduk untuk menerima 

makanan dari masyarakat. Prosesi terakhir yaitu berayun, dalam proses ayunan 

dilakukan  ketika seseorang ingin melepas tinja‟ atau nazar dan orang yang ingin 

mengajukan permintaan. Adapun unsur-unsur budaya Islam dalam Pesta Adat 

Balla Tujua di Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng diantaranya 

Sedekah, Berwudhu, Membaca do‟a, Musyawarah, Kebersamaan, Berpakaian 

rapi, Memberi manfaat kepada orang lain, bernazar, gotong royong dan 

silaturahmi.  

Implikasi penelitian ini adalah penulis berharap masyarakat setempat 

mempertahankan pesta adat Balla Tujua di Desa Onto sebagai salah satu warisan 

budaya dari nenek moyang yang telah menjadi tradisi lokal. Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber maupun rujukan bagi penelitian 

kedepannya. Penulis juga berharap pemerintah Kabupaten Bantaeng memberi 

dukungan terhadap kegiatan ini agar Pesta Adat Balla Tujua lebih dikenal luas 

bukan hanya diketahui oleh masyarakat Bantaeng tetapi juga diketahui oleh 

masyarakat diluarnya. Untuk penulis berikutnya, penulis merekomendasi untuk 

meneliti tentang rumah adat Balla Tujua yang berada di Gamacayya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia aِِِِdalah negara yang bersejarah. Banyak sekali peristiwa atau 

tragedi yang terjadi di bumi Indonesia.
1
 Indonesia memiliki berbagai macam suku, 

adat, kebudayaan, serta tempat bersejarah. Tempat bersejarah misalnya, seringkali 

ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya di Bantaeng. 

 Salah satu kerajaan tertua yang berada di Sulawesi Selatan adalah 

kerajaan Bantaeng. Bagi masyarakat Bantaeng menyebut daerah ini dengan 

sebutan Butta toa yang artinya tanah tua atau negeri tua. Butta toa adalah bahasa 

daerah Makassar yang terdiri dari dua kata yaitu Butta yang berarti tanah dan toa 

berarti tua. Penamaan tersebut tidak terlepas dari aspek kesejarahannya, karena 

Bantaeng dipercaya telah ada sejak abad ke XII yang lebih awal dari kerajaan 

lainnnya. Daerah Bantaeng sudah dikenal pada masa Kerajaan Singosari dan 

Kerajaan Majapahit.  

 Dalam sumber tertua kitab Negara kertagama,
2
kitab tersebut ditemukan 

kata Bantayan yang diartikan sebagai Bantaeng. Kitab itu menyebutkan bahwa 

daerah yang ditaklukan kerajaan Majapahit di Sulawesi Selatan diantaranya 

Bantayan (Bantaeng). Adapun beberapa patah kalimat yang menyebut tentang 

negeri-negeri di Sulawesi Selatan yang menjadi daerah taklukan Kerajaan 

Majapahit, sebagai berikut:  

Pulau Gurun, yang juga biasa disebut Lombok Merah dengan daerah 
makmur Sasak diperintah seluruhnya. Bantayan di wilayah Bantayan 
beserta kota Luwuk sampai Udamakatraya dan pulau lain-lainnya tunduk. 
Tersebut pula pulau-pulau Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian 

                                                           

1
Wahyuddin, Sejarah Lokal (Cet I;Watmpone-Sulawesi Selatan:Syahadah 2016)  h.2. 

2
Menulis tentang keberadaan Bantaeng, kitab ini dari kerajaan Majapahit di pulau Jawa 

yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gaja 

Mada pada tahun 1364. 
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serta Salayar, Sumba atau pulau Maluku, Wanin, Seran, Timor, dan 
beberapa lagi pulau-pulau lain.

1
 

 

Maksud dari kutipan diatas adalah seluruh daerah Sulawesi menjadi daerah 

ke VI Kerajaan Majapahit, yaitu Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), 

Udamakatraya (Talaud), (Makassar), Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir 

(P. Kunyit), Selaya (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya.  

Bahkan dalam Atlas Sejarah yang disusun oleh Dr.Muhammad Yamin, 

tertulis bahwa pada tahun 1254, Bantaeng pernah disebut-sebut sebagai salah satu 

wilayah di timur Nusantara yang menjadi sasaran perluasan hubungan 

pemerintahan dan perdagangan Kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja 

Kertanegara di Jawa Timur (1254-1292).
2
 

Selain itu, Kerajaan Bantayan sendiri hampir seusia dengan Kerajaan 

Singosari di pulau Jawa di mana keduanya muncul pada abad XIII. Kerajaan 

Singosari berdiri di daerah Malang, Jawa Timur Sekitar abad XIII (1222-1293). 

Disebut bahwa Bantayan di Jazirah Selatan Sulawesi Selatan, sebagai daerah 

Singosari di bawah Raja Kertanegara abad XIII (1254-1292).
3
 

Bantaeng awalnya bernama “Bantayan” yang kemudian diubah menjadi 

“Bhontain” dan akhirnya berubah nama menjadi “Bantaeng”. Berdasarkan surat 

keputusan DPRD-GR Kabupaten Bantaeng Nomor 1/KPTS/DPRD-GR/1962. 

Bantaeng memiliki arti yaitu tempat penyembelihan hewan dan sapi/kerbau pada 

masa lampau untuk menyambut dan memanjakan para utusan Kerajaan Singosari 

dan Kerajaan Majapahit ketika mereka memperluas wilayah kekuasaannya ke 

                                                           
1
Slamet Mulyana, Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya, (Jakarta: Bhratara Karya 

Aksara,1979), h.280.  

2
 Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah 1510-1700, (Makassar: 

Bhakti Baru, 1982), h. 8.  

3
M. Irfan Mahmud, dkk, (Ed) Akhmar. Andi M., Bantaeng: Masa Prasejarah Ke Masa 

Islam, (Makassar: Masagena Press Bekerjasama Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Bantaeng, 2007),h. 99.  
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bagian timur Nusantara sekitar XII dan abad XIII. Berdasarkan bukti autentik ini, 

maka hari lahir Bantaeng ditetapkan pada 7 Desember 1254. Tahun 1254 diambil 

dari masa pemerintahan Kertanegara, Raja Singosari. 
4
 

Sebelum Bantaeng terbentuk suatu kerajaan, Bantaeng terbagi atas tujuh 

kelompok wilayah pemukiman yaitu, Onto, Bissampole, Sinoa, Gantarang, 

Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi yang masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kare‟(karaeng/bangsawan). Ketujuh wilayah ini terletak di kaki gunung 

Lompobattang sebelah timur, baratdan selatan. Dikenal dengan sebutan tau tujua 

karena berjumlah tujuh. 
5
 

Ketujuh wilayah pemukiman kuno ini memiliki peranan penting dalam 

pembentukan kerajaan Bantaeng. Hal ini dapat dilihat dari mitos awal mula 

terbentuknya Bantaeng. Menurut mitos disebutkan bahwa lahirnya Bantaeng 

berpusat pada kemunculan sosok manusia gaib setengah dewa yang dikenal 

dengan sebutan Tumanurung atau dewa yang turun dari langit. Dalam mitos 

tersebut diceritakan bahwa Tumanurung turun disalah satu tempat dari tujuh 

pemukiman kuno Bantaeng yaitu Onto. 
6
 

Dikutip dalam Jurnal La Sakka, kedatangan Tumanurung pertama kalinya 

digambarkan sebagai berikut “Konon ceritanya bahwa pada malam jumat saat itu 

kepala kaum Onto
7
memperdengarkan suara yang mengatakan Tau Majannanga ri 

Onto (penghuni tetap Onto) panggillah semua tau tujua berkumpul di tempat ini, 

karena kami akan memberi amanat kepada mereka. Sesudah itu lenyaplah cahaya 

                                                           

4
Pemerintah Sulawesi Selatan, “Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bantaeng”. 

https://sulselprov.go.id/pages/des (diakses 10 Maret 2022). 

5
Muhammad Fajrin Osman,“„Toponimi Pemukiman Kuno Bantaeng”. skripsi (Makassar: 

Fak. Ilmu Budaya, 2018), h. 3.  

6
Muhammad Fajrin Osman, “Toponimi Pemukiman Kuno Bantaeng”,  h. 3.   

7
Kepala kaum Onto adalah seseorang yang memerintah di wilayah Onto, yang sekarang 

disebut dengan kepala Kelurahan.  

https://sulselprov.go.id/pages/des
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tadi. Kepala kaum Onto melaksanakan amanat Manurung dan tau tujua pun 

menerima dengan baik. Setelah tau tujua datang berkumpul di Onto, maka 

Manurung kembali memperlihatkan dirinya dan dan berkata; “sudahkah engkau 

berkumpul semua?”tau tujua menyembah dan berkata “kami sudah berkumpul”. 

Kemudian Manurungpun memperdengarkan suaranya lalu berkata “sekarang akan 

kuberi masing-masing gelar/nama, dengarlah”. Oleh karena kami turun di Onto, 

maka kepala kaum Onto kami beri nama Rampang (pelindung) dan yang lain 

kami beri nama Kare, dan Manurung lenyaplah”.
8
 

Keterangan diatas walaupun bersifat dongeng atau cerita rakyat dan 

pelakunya dimitoskan atau digambarkan sedemikian rupa tetapi unsur 

historiografinya dalam subyek (pelaku) sejarah tetap ada. Di dalam cerita tersebut 

Tumanurung memberikan suatu gelar kepada setiap kelompok tau tujua(tujuh 

orang)
9
yang di maksud adalah Kare

10
wilayah pemukiman kuno yang sudah 

disebutkan sebelumnya.  

Adapun nama-nama atau gelar yang diberikan Tumanurung kepada 

ketujuh kepala keluargatersebut diantaranya ; 

1. Kepala kaum Onto bergelar Rampang Onto 

2. Kepala kaum Bissampole bergelar kare Bissampole 

3. Kepala kaum Sinoa bergelar kare Sinoa 

4. Kepala kaum Gantarangkeke bergelar kare Gantarang  

5. Kepala kaum Mamampang bergelar kare Mamampang  

6. Kepala kaum Katapang bergelar kare Katapang 

                                                           

8
La Sakka, “Historiografi Islam di Kerajaan Bantaeng”.Al-Qalam Vol. 20 No. 1 Juni2014 

h. 67-68. http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/175 (diakses 28 Maret 2022).  

9
La Sakka, “Historiografi Islam di Kerajaan Bantaeng”. Al-Qalam , h. 68.  

10
Kare adalah sebutan gelar kepada pemimpin wilayah yang ada di Bantaeng.  

http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/175
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7. Kepala kaum Lawi-Lawi bergelar kare Lawi-Lawi 
11

 

Pengamatan awal di dalam kawasan ini terdapat tujuh buah rumah, enam 

diantaranya berukuran besar dan menghadap ke Utara sedangkan yang satunya 

berukuran kecil menghadap Selatan. Bangunan tersebut berupa rumah panggung 

yang terbuat dari anyaman bambu. Pengamatan peneliti juga hanya ada saturumah 

yang masih utuh dari anyaman bambu yaitu rumah yang berukuran 

kecil,sedangkan enam rumah lainnya sudah menjadi rumah penduduk masyarakat 

setempat, yang menghuni rumah dari keturunan terdahulu.  

Sejarah Desa Onto menjadi pusat pemerintahan pertama di Bantaeng. 

Karena Onto saat itu wilayah yang terluas, maka tidak heran jika Onto memiliki 

keberagaman budaya yang dari dulu hingga saat ini masih dipertahankan, salah 

satu tradisi yang masih dikenal adalah pesta  Balla tujua. Pesta adat ini dilakukan 

setiap tahun sekali yang dilaksanakan pada bulan rajab. Pelaksanaannya dilakukan 

di wilayah Balla tujua. Pesta Adat ini dilakukan untuk mengenang para leluhur 

terdahulu atau nenek moyang. Dalam pelaksanaannya pun sangat meriah, karena 

dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah hingga beberapa masyarakat luar yang 

ingin menyaksikan pesta adat ini.  

Pesta Adat inilah membuat penulis sangat tertarik karena ingin mengetahui 

secara mendalam tentang pelaksanaan tradisi ini. Peneliti menganggap tradisi ini 

penting untuk dikaji. Dengan judul “ Pesta Adat Balla Tujua di Desa Onto 

Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng”. 

                                                           

11
 Darmawati, “Lapris Dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI di Bantaeng”. skripsi 

(IAIN Ujungpandang, Fak. Adab, 1997), h. 12.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan pokok masalah yaitu 

“Pesta Adat Balla Tujua di Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng  

(Unsur-unsur Budaya Islam)”. Pokok permasalahan tersebut dijabarkan beberapa 

rumusan masalah  sebagai berikut : 

1. Bagaimana sejarah Pesta Adat Balla Tujua di Desa Onto?.  

2. Bagaimana Proses pelaksanaan Pesta Adat Balla Tujua di Desa Onto?. 

3. Bagaimana Unsur-unsur budaya Islam yang terdapat dalam Pesta Adat 

Balla Tujua di Desa Onto?.  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul dari penelitian ini adalah Pesta Adat Balla Tujua di Desa Onto 

Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Maka penelitian ini terfokus kepada 

bagaimanasejarahnya diadakan Pesta Adat Balla Tujua kemudian prosesi 

pelaksanaannya dan apa saja unsur budaya Islam yang terdapat dalam pelaksanaan 

Pesta Adat tersebut.  

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus pada penelitian penulis adalah pesta adat Balla Tujua. 

Pesta adat Balla Tujua adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengenang 

para leluhur. Berdasarkan sejarahnya Balla Tujua simbol dari tujuh pemimpin 

yang saat itu memimpin tujuh wilayah yang ada di kabupaten Bantaeng.  

Pelaksanaan tradisi Balla Tujua dilakukan di Desa Onto, tradisi ini 

diadakan setiap tahun sekali pada bulan rajab. Adapun yang menjalankan pesta 

adat ini ialah pemangku adat dan beberapa garis keturunan dari kare terdahulu.  

Pesta adat Balla Tujua mempunyai beberapa tahapan yaitu pemotongan 

kerbau, tari pakarena, pencucian benda pusaka, adat 12 dan ayunan. Tahapan ini 
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penulis ingin menguraikan apa saja unsur-unsur budaya Islam yang terdapat 

dalam pesta adat balla tujua.  

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan-tulisan yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian 

tentang masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam 

menemukan data sebagai bahan perbandingan agar supaya data yang dikaji itu 

lebih jelas.  

Adapun tulisan-tulisan yang senada dengan tulisan ini antara lain : 

1. Muhammad Fajrin Osman skripsi dengan judul Topinimi Pemukiman 

Kuno Bantaeng tahun 2018.Skripsi ini secara garis besar membahas 

tentang wilayah-wilayah yang telah ada sebelum Bantaeng berdiri sebagai 

kerajaan besar sekitar tahun 1254 M, dan termasuk dalam keompok 

kerajaan Makassar. Ada empat topinimi kuno yang skripsi ini bahas yaitu 

Sinoa,Gantarangkeke, Onto dan Tamarunang. Setiap topinimi memiliki 

latar belakang penamaannya. Topinimi Sinoa berasal dari kata sino yang 

ditambahkan „a‟ yang merujuk pada nama tempat yang artinya tempat 

sunyi. Topinimi Gantarangkeke berasal dari dua kata alam bahasa 

Makassar gantarang artinya benda tajam dan keke yang artinya gali. 

Topinimi Onto berasal dari bahasa Makassar setempat yakni bonto artinya 

bukit/dataran tinggi, penamaan ini dikarenakan letak pusat topinimi berada 

diatas daratan tinggi yang sekarang menjadi salah satu kawasan adat yang 

ada di Kabupaten Bantaeng. Sedangkan topinimi Tamarunang dalam 

bahasa Makassar nama Tamarunang berasal dari dua kata yaitu tanga 

berarti tidak dan runang berarti jatuh. Dalam penamaan ini diberikan 
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karena berhubungan dengan adanya sebuah mata air di wilayah tersebut 

yang tidak pernah kering walaupun saat musim kemarau.
12

 

2. Jurnal dengan judul Historiografi Islam di Kerajaan Bantaeng di tulis oleh 

La Sakka tahun 2014. Artikel ini membahas tentang kepercayaan orang 

bugis Makassar pada umumnya dan masyarakat Bantaeng pada khususnya 

sebelum menganut Islam, saat itu telah menganut lebih dulu kepercayaan 

kepada Tuhan yang Maha Esa (monotheisme). Namun tidak berarti bahwa 

masyarakat Bugis Makassar tidak mempercayai adanya dewa-dewa di 

samping ada pula kekuatan-kekuatan yang ada pada benda dan roh-roh 

nenek moyang. Islamisasi di Bantaeng tidak terlepas dari peranan kerajaan 

Gowa yang menjadi sekutunya pada saat itu tidak lama berselang dengan 

penerimaan Sultan Alauddin dari Datuk ri Bandang pada tanggal 22 

September 1605, kemudian pada tanggal 9 November 1607 kerajaan Gowa 

mendeklarasikan melalui suatu dekrit Sultan Alauddin untuk menjadikan 

Islam sebagai agama resmi kerajaan dan masyarakat.
13

 

3. Nutfi Athmi skripsi dengan judul Tari Pakarena di Kelurahan Onto 

Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tahun 2017. Yang membahas 

tentang tarian yaitu tari Pakarena Turaya sebagai persembahan untuk 

tumanurung yang masyarakat Onto percayai membawa kesejahteraan bagi 

mereka. Tari ini dilakukan pada pesta adat Onto di Kecamatan Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng. 
14

 

                                                           

12
Muhammad Fajrin Osman,“Topinimi Pemukiman Kuno Bantaeng” skripsi tahun 2018, 

Universitas Hasanuddin Makassar.  

13
La Sakka, Historiografi Islam di Kerajaan Bantaeng  tahun 2014. 

14
Nutfi Athmi, “Tari Pakarna di Keluarahan Onto Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan”  

tahun 2017, Universitas Negeri Makassar.  



9 
 

 
 

4. Syamsul Alam Bahri skripsi dengan judul Makna Sosial Balla Tujua ri 

Onto di Kabupaten Bantaeng tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang 

peninggalan kerajaan pada masa lampau yang dikenal dengan balla tujua 

ri onto yang di mana pusat aktivitas masyarakat Bantaeng pada zaman 

dahulu yang di yakini berada di kawasan Onto. Keyakinan masyarakat 

Onto terkait balla tujua memiliki makna sosial budaya dan animisme yang 

masih terjaga, dapat dilihat dari perspektif masyarakat dan pemerintahan 

Onto yang mempercayai serta melestarikan adat dan budaya leluhur.
15

 

5. M.Sato skripsi dengan judul Unsur Primitif Pada Kepercayaan 

Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng tahun 1991. Yang membahas 

tentang kepercayaan masyarakat Bantaeng masa lalu diantaranya yaitu 

Karaeng Ta‟lilikia. Mereka percaya sesuatu makhluk yang diistilahkan 

dengan Dewata yang bertempat tinggal dialam gaib, disamping itu mereka 

juga percaya bahwa adanya zat yang maha kuasa, adanya sesuatu yang 

dapat mendatangkan mala petaka dan manfaat kepada mereka. Hal ini 

dapat mereka sebutkan bahwa Karaeng Ta‟lilikia yaitu karaeng yang 

menguasai jagat raya. Kemudian Saukan To Manurung ri Onto adalah 

seseorang yang turun langit dan tidak tahu asalnya darimana. Namun 

masyarakat Onto dan ketujuh kare percaya bahwa kedatangannya 

membawa kehidupan yang tentram dan damai. Dan Karaeng Loe ri 

Gantarang, adalah seorang yang dianggap mempunyai kelebihan 

dibanding dengan orang-orang yang ada pada jamannya,orang 

memberinya suatu istilah keanehan, sakti dan keramat. 
16

 

                                                           

15
Syamsul Alam Bahri,  “Makna Sosial Balla Tujua ri Onto di Kabupaten Bantaeng” 

skripsi tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Makassar.   

16
M.Sato, “Unsur Primitif Pada Kepercayaan Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng” 

skripsi  tahun 1991, IAIN Alauddin Ujungpandang.  
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6. Rosman skripsi dengan judul Peranan Adat Sampulongrua (Adat Dua 

Belas Dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Bantaeng tahun 

1994. Yang membahas tentang peranan adat sampulongrua di masyarakat 

Onto pada masa lalu. Adat sampulongrua merupakan suatu kegiatan serta 

upaya dalam menggerakkan, memimpin terhadap sesuatu berdasarkan 

suatu kebiasaan yang menjadi tatanan hidup yang diembang oleh dua belas 

orang baik di bidang pemerintahan, sosial budaya, dan bidang hukum di 

dalam kehidupan masyarakat tersebut. 
17

 

7. Hajar Aswad skripsi dengan judul Unsur-unsur Budaya Islam Dalam 

Tradisi Tammu Taunna Gaukang Karaeng Galesong tahun 2013. Yang 

membahas tentang keberadaan unsur budaya Islam dalam tradisi Tammu 

Taunna Gaukang Karaeng Galesong serta pengaruh tradisi Tammu Taunna 

Gaukang Karaeng Galesong terhadap masyarakat Kecamatan Galesong.
18

 

8. Sitti Fatimah Dwi Putri skripsi dengan judul Unsur-unsur Budaya Islam 

Dalam Upacara Maccera Manurung Di Mata Kali Kecamatan Maiwa 

Kabupaten Enrekang tahun 2013. Yang membahas tentang upacara 

Maccera Manurung yang merupakan upacara pencucian benda pusaka 

peninggalan La Pariba, sekaligus ungkapan rasa syukur masyarakat 

Matakali atas limpahan rezeki dari Allah swt yang diterima selama 

setahun. Baik itu rezeki berupa kesehatan maupun hasil panen yang 

melimpah ruah. 
19

 

                                                           

17
Rosman, “Peranan Adat Sampulongrua (Adat Dua Belas Dalam Kehidupan Masyarakat 

Pedesaan di Daerah Bantaeng” skripsi tahun 1994, IAIN Alauddin Ujungpandang.  

18
Hajar Aswad, “Unsur-Unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Tammu Taunna Gaukang 

Karaeng Galesong”. Skripsi tahun 2013, UIN Alauddin Makassar.  

19
Sitti Fatimah Dwi Putri, “Unsur-Unsur Budaya Islam Dalam Upacara Maccera 

Manurung Di Mata Kali Kecamatan Naiwa Kabupaten Enrekang”. Skripsi tahun 2013 UIN 

Alauddin Makassar.  
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9. Abdul Rachmat skripsi dengan judul Unsur-unsur Islam Dalam Adat 

Attaumate Di Sanrobone Kabupaten Takalar tahun 2015. Yang membahas 

tentang pelaksanaan adat ketika seseorang telah meninggal, adat 

Attaumate merupakan ritual yang paling banyak diwarnai oleh ajaran 

Islam, akan tetapi unsur-unsur kepercayaan asli masih tetap ada, karena 

kesemuanya itu mereka golongkan sebagai bagian dari adak (adat 

kebiasaan). Adat disini bukan sekedar kebiasaan, akan tetapi memiliki 

pengertian lebih luas seluas dengan syarat-syarat kehidupan manusia. 
20

 

10. Hariati skripsi dengan judul Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi 

Permulaan Panen (Angngalle Ulu Ase) Di Kelurahan Pappa Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Takalar tahun 2017. Yang membahas tentang 

tradisi permulaan ketika musim panen di masyarakat kelurahan Pappa. 
21

 

11. Rosmita skripsi dengan judul Tari Pa‟bitte Passapu Seni Budaya 

Masyarakat Kajang (Studi Unsur-unsur Budaya Islam) tahun 2019. Yang 

membahas tentang tari pabitte passapu seni budaya Islam masyarakat 

Kajang. Masyarakat Ammatoa satu kelompok masyakarat yang masih 

menyukai adat istiadat dan aliran kepercayaan yang menjadi tradisi secara 

turun temurung, yang bertumpuh pada suatu pesan yang biasa dikenal 

dengan istilah Pasang ri Kajang. 
22

 

12. Andi Nasrullah, skripsi dengan judul Tradisi Upacara Mappogau Hanua 

Karampuang Di Kabupaten Sinjai (Studi Kebudayaan Islam) tahun 2016. 

                                                           

20
Abdul Rachmat, “Unsur-unsur Islam Dalam Adat Attaumate Di Sanrobone Kabupaten 

Takalar”. Skripsi tahun 2015 UIN Alauddin Makassar.  

21
Hariati, “Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Permulaan Panen (Angngalle Ulu 

Ase) Di Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar”. Skripsi tahun 2017 UIN 

Alauddin Makassar.  

22
Rosmita, “Tari Pa‟bitte Passappu Seni Budaya Masyarakat Kajang (Studi Unsur-unsur 

Budaya Islam). skripsi tahun 2019 UIN Alauddin Makassar.  
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Yang membahas tentang suatu upacara adat yang terbesar yang 

dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat pendukung kebudayaan di 

Karampuang. Upacara tersebut berlangsung sangat meriah, diikuti oleh 

ribuan orang dan dipusatkan dalam kawasan adat. 
23

 

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis tinjau, belum menemukan 

yang membahas tentang Pesta Adat Balla Tujua . Hanya menemukan objek yang 

sama namun berbeda dalam kajian. 

Objek yang sama yaitu menyinggung tentang Onto, yaitu mengkaji tentang 

pemukiman kuno yang ada di Kabupaten Bantaeng diantaranya Onto. Kemudian 

mengkaji tentang kepercayaan masyarakat Bantaeng sebelum datangnya agama 

Islam seperti kepercayaan animisme yang di percaya oleh masyarakat Onto saat 

itu, selanjutnya ada yang mengkaji tentang tari pakarena yang dilakukan pada saat 

pelaksanaan pesta adat Onto, dan terakhir mengkaji tentang sejarah adat 12 yang 

sangat dihormati oleh masyarakat Onto pada masa lalu.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa kajian di atas 

memiliki kajian yang berbeda dan kajian penulis teliti belum ada yang 

mengkajinya.  

E. Tujuan dan Kegunaan 

Dalam setiap penelitian tentu ada tujuan yang akan dicapai oleh peneliti. 

Adapun tujuan dari peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa latar sejarah diadakannya pesta adat 

Balla Tujua di Desa Onto. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pelaksanaan pesta adat Balla 

Tujua. 

                                                           

23
Andi Nasrullah, “Tradisi Upacara Adat Mappogau Hanua Karampuang Di kabupaten 

Sinjai (Studi Kebudayaan Islam). skripsi tahun 2016 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur budaya Islam yang 

terdapat dalam pesta adat Balla Tujua di Desa Onto.  

Selain dari tujuan dari pemecahan masalah, peneliti juga memiliki 

kegunaan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Kegunaan ilimah; peneliti berharap dari penelitian ini dapat menambah 

wawasan atau ilmu kepada masyarakat mengenai pesta adat Balla Tujua 

yang ada di Kabupaten Bantaeng.  

2. Kegunaan praktis; peneliti sangat berharap kepada masyarakat khususnya di 

Kabupaten Bantaeng sadar bahwa pentingnya melestarikan budaya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Budaya 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai “buah atau 

hasil pikiran /akal budi.
1
Dari hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) 

manusia seperti kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Budaya juga diartikan 

sebagai segala yang tanamkan individu oleh individu lain ialah berupa budi atau 

nila-nilai yang dikehendaki oleh individu yang mengajarkannya sehingga budi 

atau nilai-nilai yang diharapkan akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh atau 

diharapkan untuk menjadi kebiasaan yang tercermin pada tingkahlakunnya sehari-

hari. 
2
 

Budaya merupakan pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara 

hidup orang banyak/pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari 

generasi kegenarasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara 

hidup tentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Budaya didefinisikan 

sebagai cara hidup orang yang dipindahkan dari generasi ke generasi melalui 

proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok 

dengan lingkungannya. 
3
 

 

 

                                                           

1
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V.  

2
Ahmad Zain Sartono, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (2017) h.3.  

3
Sumarto, “Budaya Pemahaman dan Penerapannya Aspek sistem Religi Bahasa 

Pengetahuan Sosial Kesenian dan Teknologi”. Literasiologi. Vol. 1 No.22 Juli- Desember 

2019,h.146-147.https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/49 

(diakses 28 Maret 2022).   

https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/49
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B. Pengertian Budaya Lokal dan Budaya Islam 

1. Budaya Lokal  

Budaya Lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu 

daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari 

waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau 

hukum adat.  

Lokal berarti setempat
1
. Jadi lokal bisa diartikan tidak mengacu kepada 

wilayah geografis, khususnya kabupaten atau kota dan juga tidak mempunyai gars 

perbatasan yang tegas dengan wilayah budaya lainnya. Kata budaya lokal juga 

dapat diartikan sebagai budaya penduduk asli yang dipandang sebagai warisan 

budaya.Jadi budaya lokal adalah  hasil budidaya masyarakat lokal disuatu 

masyarakat tertentu yang memiliki nilai-nilai yang terbentuk secara alami dari 

masa kemasa. 

Budaya lokal merupakan kebiasaan di suatu daerah yang lahir secara 

alamiah, kemudian berkembang dan kebudayaan ini akan sulit diubah karena 

sudah mengakar dalam diri masyarakat.
2
 

Menurut Nawari Ismail, yang dimaksud 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 serta disepakati dan dijadikan sebagai pedoman bersama. 

Dengan demikian sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan 

hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, 

                                                           

1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 281.  

2
 Nur Mitasari “Tradisi Talo-Talo di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 

Selayar (studi unsur-unsur budaya Islam)” skripsi (UIN Alauddin Makassar, Fak.Adab dan 

Humaniora, 2020) h. 20.  
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namun juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat 

serta menjadi ciri khas dan atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu.
3
 

Berbicara mengenai fungsi budaya lokal, setidaknya ada 4 fungsi menurut 

Suryanto dalam Ismail yaitu :  

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

latar belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi, dan politik.  

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

norma-norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur 

sikap dan perilaku masyarakat. 

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

d. Budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, 

sinoman dan sambatan.
4
 

2. Budaya Islam  

Budaya dan Islam adalah keduanya tidak dapat dipisahkan, keduanya 

saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Banyak pandangan yang 

menyatakan bahwa agama bagian dari kebudayaan, tetapi tidak sedikit yang 

menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Agama dan kebudayaan 

adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan. Demikian 

pula kebudayaan, agar manusia dapat hidup dilingkungannya.
5
 

Secara umum konsep Islam berangkat dua pola hubungan yaitu 

hubungan secara vertikal yakni dengan Allah Swt dan hubungan dengan sesama 

                                                           

3
 Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Bandung: Lubuk Agung, 

2011), h. 43.  

4
Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal  h. 13. 

5
 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam 

Bingkai Strukturalisme Transedental (Cet, II; Bandung: Mizan, 2001), h. 201.  
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manusia. 
6
   Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari 

kata “salima” yang berarti selamat. Dari kata “salima” maka terbentuk kata 

“aslama” yang memiliki arti menyerah, tunduk, patuh, dan taat. Dari kata aslama 

maka terbentuklah kata Islam. Orang yang melakukan “aslama” atau masuk 

Islam dinamakan muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya taat, 

menyerah diri, dan patuh kepada Allah Swt, dengan melakukan aslama maka 

orang terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dan Islam dari segi istilah 

adalah mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu dari Allah Swt, bukan 

berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad Saw. Atau 

dengan kata lain, agama yang diturunkan kepada manusia sebagai rahmat bagi 

alam semesta.
7 

Oleh karena itu, Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi 

kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. 

Dalam pandangan ilmiah, antara keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam 

pandangan Islam sendiri tidak mungkin dipisahkan. Antara yang kedua dan yang 

pertama membentuk integrasi. Demikian eratnya jalinan integrasinya, sehingga 

sering sukar mendudukan suatu perkara, apakah agama atau kebudayaan. 

Misalnya nikah, talak, rujuk, dan waris. Dipandang dari kacamata kebudayaan, 

perkara-perkara itu masuk kebudayaan. Tetapi ketentuan-ketentuannya berasal 

dari Tuhan. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia menaati perintah 

dan larangan-Nya. Namun hubungan manusia dengan manusia, ia masuk kategori 

kebudayaan. 
8
 

                                                           

6
 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam ; Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Cet, II; Jakarta: 

Bulan Bintang, 1989), h. 106.  

7
Nur Mitasari, “Tradisi Talo-Talo di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 

Selayar (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)”. skripsi (UIN Alauddin Makassar, Adab dan 

Humaniora, 2020),  h. 18.  

8
  Sidi Gazalba,  Masyarakat Islam; Pengantar Sosiologi dan Sosiografi,  h. 110.  
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C. Pengertian Akulturasi dan Asimilasi 

1. Pengertian Akulturasi  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) menyebutkan bahwa, Akulturasi 

adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling 

mempengaruhi.
9
Akulturasi menurut Kim merupakan bentuk enkulturasi (proses 

belajar dan pengintern alisasian budaya dan nilai yang dianut oleh warga asli) 

kedua. Kim mendefenisikan akulturasi sebagai suatu proses yang dilakukan 

imigran untuk menyelesuaikan diri dengan dan memperoleh budaya pribumi, yang 

akhirnya mengarah kepada asimilasi.
10

  

Akulturasi akan terjadi apabila terdapat dua kebudayaan atau lebih yang 

berbeda sama sekali (asing dan asli) berpadu sehingga proses-proses ataupun 

penebaran unsur-unsur kebudayaan asing secara lambat laun diolah sedemikian 

rupa ke dalam kebudayaan asli dengan tidak menghilangkan identitas maupun 

keasliannya.
11

 

Istilah akulturasi atau kulturisasi mempunyai berbagai arti menurut para 

sarjana antropologi. Namun, mereka sepakat bahwa itu merupakan proses sosial 

yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dihadapkan 

dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Sehingga dapat diterima dan diolah dalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan asli. Akulturasi 

                                                           

9
Departemen Pendidikan Nsional Kamus Besar Bahasa Indonesia  Edisi Ketiga, h. 24 

10
Khomsahrial Romli, “Akulturasi dan Asimilasi dalam konteks interaksi antar 

etnik”.Ijtimaiyya, Vol. 8, No.1, Februari 2015. h. 2.  

11
Kodiran, “Akulturasi Sebagai MekanismePerubahan Kebudayaan”.Humaniora, No. 8 

Juni-Agustus 1998. h. 87.  
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akan mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah bahasa, 

ilmu pengetahuan dan teknologi  serta kesenian.
12

 

2. Asimilasi  

Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan 

diri dengan mayoritas. Danadjaya berpendapat bahwa proses pembaruan suatu 

budaya biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu 

asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Asimilasi tuntas satu arah 

yaitu seseorang atau kelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok 

dominan dan menjadi bagian dari kelompok itu. Asimilasi tuntas dua arah dapat 

berlangsung manakala dua atau lebih kelompok etnik saling memberi dan 

menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik.
13

 

Asimilasi sebagai proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan 

manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul 

langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan golongan 

tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-

masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya 

golongan-golongan yang tersangkut dalam suatu proses asimilasi adalah suatu 

golongan minoritas itulah yang mengubah sifat khas dari unsur- unsur 

kebudayaan, dan dari golongan minoritas sehingga lambat laun kehilangan 

kepribadian kebudayaannya, dan masuk kedalam kebudayaan mayoritas.
14

 

                                                           

12
Jurna Petri Roszi dan Mutia, “Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan 

Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial”. Keislaman dan Kemasyarakatan,Vol. 3 No.02, 

Desember 2018. h. 178. http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/download/667/pdf. 

(diakses 28 Maret 2022).  

13
Khomsahrial Romli, Akulturasi dan Asimilasi DalamKonteks Interaksi antar etnik, h. 3. 

14
Titian Widayati, “ Asimilasi Sosial-Budaya Komunitas Keturunan Arab di Kelurahan 

Condet Balembang Jakarta Timur”. Skripsi (Jakarta, Ilmu Sosial dan Politik, 2010).  h. 2. 

http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/download/667/pdf
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Asimilasi dan akulturasi memang merupakan dua konsep yang sering 

muncul dalam wacana relasi antaretnik. Kedua konsep tersebut selalu terkait 

antara satu dengan yang lainnya. Kim mengatakan bahwa asimilasi merupakan 

derajat tertinggi akulturasi. Di tengah keterkaitan antar asimilasi dan akulturasi 

tersebut, dalam batas-batas tertentu keduanya memiliki aspek perbedaan.
15

 

Asimilasi dan Akulturasi memiliki konsep yang berbeda. Akulturasi lebih 

kepada penggabungan antara kebudayaan baru dengan kebudayaan lama yang 

membentuk sebuah kebudayan. Sedangkan Asimilasi mengarah kepada suatu 

perubahan kebudayaan baru namun tidak menghilangkan budaya aslinya. 

D. Tradisi 

Tradisi adalah adat atau budaya yang berkembang dalam masyarakat. 

Dengan pengertian itu dapat dipahami bahwa tradisi merupakan kegiatan manusia 

yang dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.  

Budaya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena semua aspek dalam 

kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai wujud dari kebudayaan.Setiap 

tempat mempunyai budaya dan tradisi yang merupakan warisan leluhur dari nenek 

moyang mereka yang secara turun temurun masih dijaga.
16

 

Tradisi dalam bahasa Latin “tradition”yang berarti diteruskan atau 

kebiasaan sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari 

suatu kehidupan di suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, 

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari dari 

                                                           

15
Khomsahrial Romli, Akulturasi dan Asimilasi dalam konteks interaksi antar etnik, h. 4. 

16
Muhammad Sugiarto, “Tradisi Pesta Adat Gantarangkeke bagi Masyarakat Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng”. Social Landscape Journal,  h. 1. https://eprints.unm.ac.id 

(diakses 28 Maret 2022).  

https://eprints.unm.ac.id/
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tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara 

tertulis mapun lisan, karena tanpa adanya hal itu maka suatu tradisi akan punah.
17

 

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni 

kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural 

yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang 

berkaitan. 
18

 

Daerah memiliki berbagai macam ragam tradisi, salah satu keunikan yang 

menarik dari setiap tradisi yang ada yakni upacara adat. Upacara adat merupakan 

salah satu bentuk identitas budaya lokal suatu masyarakat. Upacara adat sebagai 

manifestasi ritual adat yang sangat penting bagi masyarakat yang dilaksanakan 

dalam periode tertentu. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa upacara adat 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat 

dalam suatu komunitas sebagai bentuk kebangkitan dalam diri masyarakat. 

Upacara adat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat tradisional yang 

dilakukan secara turun temurun yang memiliki makna dan tujuan di dalamnya.
19

 

Masyarakat Onto contohnya, memiliki ragam tradisi salah satunya Pesta 

Adat tujua dan selalu di awali dengan di lakukannya pesta pemotongan seekor 

kerbau. Menandakan Balla Tujua. Sering disebut oleh masyarakat setempat 

dengan “Akkawaru” Prosesnya pun dilakukan dengan pencucian benda pusaka 

yang sangat di sakralkan oleh masyarakat Onto, melakukan tari-tarian, melakukan 

                                                           

17
 Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar (Cet. III; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2017), h. 16.  

18
 Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif 

Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)”Religious: 

Studi Agama-agama dan Lintas Budaya  2, 1 September 2017  h. 75. http://digilib.uinsgd.ac.id 

(diakses 28 Maret 2022).  

19
Herdiyanti dan Jamilah Cholilah, “Pergeseran modal sosial dalam pelaksanaan upacara 

Adat  Mandi Belimau di dusun Limbung desa Jada Bahrin kecamatan Merawang”Society, Vol. V 

No.2, Desember 2017. h. 2. https://media.neliti.com (diakes 28 Maret 2022).  

http://digilib.uinsgd.ac.id/
https://media.neliti.com/
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adat 12 atau disebut adat sampulongrua serta terakhir bermain ayunan. Pesta Adat 

dilakukan setiap tahun sekali pada bulan rajab di kampung Onto, di pusatkan 

dalam kawasan balla bahwa budaya balla tujua di Onto masih terjaga 

kelestariannya. 
20

 

 

 

 

 

 

                                                           

20
Syamsul Alam Bahri, “Makna Sosial Balla Tujua ri Onto di Kabupaten Bantaeng”.  

skripsi (Universitas Makassar, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2021). h. 28-29. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripsi. Pengumpulan 

data dilakukan dengan penelitian lapangan sebagai sumber primer dan data 

pustaka sebagai data pendukung.  

B. Lokasi Penelitian 

Daerah kabupaten Bantaeng bagian dari wilayah Sulawesi Selatan, yang 

terletak di sebelah timur dari ibukota Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas 

wilayah yaitu:  

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Gowa 

2. Sebelah timur dengan Kabupaten Bulukumba 

3. Sebelah selatan dengan laut Flores 

4. Sebelah barat dengan Kabupaten Jeneponto
1
 

Kabupaten Bantaeng terdapat salah satu pemukiman yang terkenal 

sejarahnya yang mempunyai budaya yang masih kental hingga saat ini. Yaitu 

terkenal dengan sebutan “Balla tujua ri Onto”. Adapun budaya yang masih ada 

hingga saat ini, salah satunya pesta Adat yang dilakukan setiap 10 rajab. 

Pemukiman ini terletak di perkampungan tua Onto dilereng gunung 

LompoBattang di Kelurahan Onto kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng 

sekitar 12km sebelah utara ibu kota Bantaeng.  

                                                           

1
M.Sato, “Unsur Primitif Pada Kepercayaan Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng”. 

skripsi  (IAIN Alauddin Ujungpandang, Fak. Adab, 1991), h.10. 
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C. Pendekatan Penelitian  

1. Pendekatan Historis  

Pendekatan historis digunakan untuk menemukan sumber-sumber tentang 

informasi terkait latar sejarah  Pesta Adat  Balla Tujua yang diadakan oleh 

masyakarakat Onto serta memperoleh fakta dan menarik kesimpulan dari 

informasi yang didapat. 

2. Pendekatan Sosiologi Agama 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyakarat 

dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia satu dengan yang lainnya.
2
 Jika 

digabungkan sosiologi agama adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat 

yang berhubungan tentang agama. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya dengan sistem agama yang 

terkait pelaksanaan Pesta Adat Balla Tujua di Onto.  

3. Pendekatan Antropologi  

Antopologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia.
3
 

Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hubungan masyarakat 

disuatu wilayah baik dari segi kepercayaan pada masa lalu maupun adat istiadat 

yang berkaitan dengan Pesta Adat Balla Tujua di masyarakat Onto.  

D. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian (fied research) atau penelitian 

lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

                                                           
2
Dedi Mahyadi, “Pendekatan Antropologi dan Sosiologi Dalam Studi Islam”. h. 208 

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/428(28 Maret 2022).  

 
3
Dedi Mahyadi, “Pendekatan Antropologi dan Sosiologi Dalam Studi Islam”. h. 207.  

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/428
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1. Data primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu 

maupun perorangan.
4
Data ini diperoleh secara langsung dari narasumber atau 

infoman yang terlibat langsung dalam pesta adat balla tujua di Onto yang penulis 

dapat melalui wawancara langsung.  

2. Data sekunder 

Data sekunder  adalah data yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, dan 

data pendukung yang tidak di ambil dari informan akan tetapi melalui dokumen 

atau hasil penelitian yang relevan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Data sekunder ini lebih mengarah pada tinjuan pustaka atau 

arsip yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian yang ditulis atau diteliti 

oleh penulis.
5
 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala/peristiwa dengan bantuan 

alat/instrument untuk merekam atau mencatatnya guna tujuan ilmiah dan tujuan 

lainnya. Dengan demikian peneliti (obsever) menggunakan seluruh pancaindera 

untuk mengumpulkan data melalui interkasi  langsung dengan orang yang 

diamati. Penulis harus menyaksikan langsung semua peristiwa yang sedang 

diamati.
6
 

                                                           

4
Amirudin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 30 

5
Khaidir, “Tradisi Maccera Tappareng Di Danau Tempe Kelurahan Limpomajang 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng” skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora 

UIN Alauddin, 2020) h. 23.  

6
Amir Syamsudin, “Perkembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (informal) Untuk 

Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini.”Pendidikan Anak, Vol. III, edisi I, Juni 

2014. h. 404 . 
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Oleh karena itu penulis melakukan observasi dengan tujuan dapat 

menyaksikan langsung tentang objek yang di kaji. Dengan metode ini dapat 

memudahkan penulis memahami mengenai pesta adat balla tujua dalam 

masyarakat terutama di Onto tempat atau lokasi penelitian yang diteliti dengan 

secara langsung.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dan Tanya jawab yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan 

dengan topik yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data. Teknik ini paling digunakan untuk memperoleh informan dari 

responden/infroman (subyek yang akan dimintakan informasinya). Teknik 

wawancara disamping memerlukan waktu yang cukup lama, juga membutuhkan 

cara dan pelaksanaan tersendiri.
7
 

Penulis menggunakan metode wawancara dalam penelitiannya dengan 

Tanya jawab secara langsung kepada informan yang dituju dengan tujuan dapat 

memperoleh data secara langsung kepada narasumber. Metode ini digunakan 

dengan maksud dapat menggali lagi informasi yang sebelumnya tidak didapatkan 

dari observasi sehingga dengan mewawancarai narasumber dapat memberi 

informasi tambahan dengan penjelasan yang lebih lengkap tentang apa yang teliti.  

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa foto atau gambar yang 

mengambil secara langsung ditempat lokasi penelitian. Foto dicetak untuk 

didokumentasikan sebagai penguat data pada observasi, oleh karena itu foto 

                                                           

7
Nina Siti Salmaniah Siregar, Metode dan Teknik Wawancara(2002) h.1.  
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memberikan gambaran yang lebih konkret terhadap objek penelitian.
8
 Penulis 

menggunakan metode ini tujuannya agar mengumpulkan bukti-bukti yang 

mendukung tentang apa yang diteliti. Teknik inipun juga salah satu pelengkap 

sumber yang didapat melalui metode observasi dan wawancara yang sudah 

dilakukan sebelumnya. 

4. Perekaman atau audio 

Rekaman dalam bentuk tape recorder ataupun lainnya dapat dibuat dalam 

kegiatan wawancara.
9

Metode ini digunakan pada saat wawancara sedang 

berlangsung dengan informan, dengan cara penulis merekam semua isi dari 

wawancara yang dilakukan dengan menggunakan alat perekam atau handphone. 

Dengan tujuan agar jika penulisada melewatkan suatu pertanyaan atau lupa  

penulis dapat mendengarkannya kembali.  

5. Catatan lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang ditulis secara rinci, cermat, luas, 

dan mendalam dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti.
10

 

Penulis mendeskripsikan tentang objek, tempat, kejadian, aktivitas dan 

percakapan. Dalam hal ini membantu penulis dalam mengemukakan ide-ide 

dalam berupa catatan-catatan. Dapat disimpulkan bahwa catatan lapangan adalah 

catatan yang ditulis berdasarkan apa yang dilihat, dialami, didengar dan dipikirkan 

dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian.  

                                                           

8
Mohamad Mustari, dan M. Taufiq Rahman Pengantar Metode Penelitian (Cet 

I;Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2012),  h. 52.  

9
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F. Metode Analisis Data 

Metode inilah salah satu langkah yang ditempuh oleh penulis untuk 

menganalisis hasil temuan data yang telah diperoleh. Dalam pengolahan data 

digunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Induktif yaitu menganalisa unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode Deduktif yaitu menganalisa data dari unsur yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.  

3. Metode Komparatif yaitu menganalisa data dengan membandingkan data yang 

satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan. 
11
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V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian  (Cet:I : Yogyakarta: Pustakabaru  Press, 

2014), h. 11.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis  

Kabupaten Bantaeng terletak di Sulawesi Selatan berjarak kurang lebih 

120 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan kota Makassar.  Secara goegrafis 

Kabupaten Bantaeng terletak pada kordinat 521‟ 13‟‟ samapai 535‟ 26‟‟ Lintang 

selatan 11951‟ 42‟‟ sampai 12005‟ 27‟‟ Bujur tiur terbentang oleh laut flores 

gunung lompo battang 100 meter diatas permukaan laut dan panjang pantai 21,5 

km. Kabupaten Bantaeng berbatasan langsung dengan pegunungan lompo battang 

Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, Kabupaten Bulukumba 

di sebelah timur, Laut Flores di sebelah Selatann dan Kabupaten Jenepnto di 

sebelah Barat.  

Kabupaten Bantaeng memiliki luas wilayah 395,85 km
2
 terdiri dari 8 

kecamatan dan 67 kelurahan/desa dengan 3 kecamatan yang terdapat di tepi pantai 

dan 5 kecamatan lainnya yang bukan pantai.  
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Peta Kabupaten Bantaeng 

 

Sumber: Peta Tematik Indo 

Keterangan:  

 

 

 

 

 

 

Tabe 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di 

Kabupaten Bantaeng 

Kecamatan Luas Wilayah JumlahPenduduk 

Bissappu 32,84 km
2
 35.771 

Uluere 67,29 km
2
 11.511 

Sinoa 43,00 km
2
 13.391 

Bantaeng 28,85 km
2
 40.540 

Uluere 

Sinoa 

Eremerasa 

Gantarangkeke 

Tompobulu Bissappu 

Bantaeng 
Pa‟jukukang 
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Eremerasa 45,01 km
2
 21.447 

Tompobulu 76,99 km
2
 25.356 

Pa‟jukukang 48,90 km
2
 34.072 

Gantarangkeke 52,95 km
2
 19.027 

Jumlah 395,83km
2
 187.626 

Sumber: Badan Pusat StatistikKabupatenBantaeng 

 

Peta Kelurahan Onto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotaku 

2. Iklim 

Daerah Kabupaten Bantaeng diapit oleh 2 situasi yang berbeda, karena itu 

menyebabkan adanya perbedaan iklim, yaitu pada bagian Utara (daerah-daerah 

pegunungan) umumnya beriklim dingin, sedang daerah-daerah bagian selatan 

beriklim sedang karena pengaruh angin laut. Stuasi ini membuat bahwa daerah 

Bantaeng mempunyai dua iklim yaitu pada masa musim hujan beriklim dingin 

dan jika musim kemarau beriklim sedang, kedua iklim tersebut yang saling 

berganti masing-masing membawa hujan, pada musim Barat daerah yang 
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mendapat hujan pada umumnya daerah  bagian Barat pada sekitar bulan 

November sampai bulan Maret. Pada musim timur daerah yang mendapat hujan 

yaitu daerah bagian timur, yang terjadi pada sekitar bulan April sampai dengan 

bulan Oktober termasuk musim kemarau karena curah hujan kurang sekali.
1
 

Suhu udara tertinggi di Kabupaten Bantaeng sebesar 22, 7°C terjadi pada 

bulan Oktober dengan kelembaban udara sebesar 50%, tekanan udara sebesar 

882,6 mb, dan penyinaran matahari sebesar 23,0%. Sedangkan, suhu terendah 

terjadi pada bulan Juli dan Agustus yaitu sebesar 19,8°C dengan kelembaban 

udara sebesar 72% dan 66%, tekanan udara sebesar 883,1 mb dan 882,5 mb, dan 

penyinaran matahari sebesar 21, 0% dan 23,1 %. Hari hujan paling banyak terjadi 

pada bulan Januari yaitu 26 hari dengan curah hujan 541 mm.
2
 

3. Agama dan Kepercayaan  

Sebelum agama Islam masuk di Sulawesi Selatan khususnya di daerah 

Kabupaten Bantaeng mayoritas masyarakat menganut kepercayaan Animisme dan 

Dinamisme yakni paham yang mempercayai bahwa benda-benda itu mempunyai 

kekuatan gaib, seperti pohon-pohon, gunung dan batu-batu keramat. Disamping 

itu juga mempercayai bahwa semua benda tersebut mempunyai roh dan kekuatan 

gaib sebagai akibat dari tempat bersemayangnya roh-roh nenek moyang yang 

telah meninggal. Kepercayaan ini mendorong mereka untuk memberikan sesajen 

terhadap benda-benda yang dianggap keramat yang diistilahkan dengan attoana 

karaeng loe.  

                                                           

1
 M.Sato, “Unsur Primtif Pada Kepercayaan Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng” 

skripsi (Fakultas Adab, IAIN Alauddin UjungPandang) h. 13    

2
 Arifin “  Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2020 Bantaeng Regency in Figures” 

(Dicetak oleh BPS Kabupaten Bantaeng), h. 5 
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Setelah agama Islam masuk didaerah Kabupaten Bantaeng, sekitar tahun 

1607 Maka kepercayaan tadi mengalami regenerasi dan semakin terdesak. Hal ini 

membuktikan bahwa agama Islam khususnya di Bantaeng telah berhasil merubah 

bentuk kepercayaan secara beransur-ansur dan ajaran Dinamisme dan Animisme 

kepada ajaran yang mengesakan Allah Swt. 
3
 Dan saat ini, agama Islam menjadi 

Mayoritas di masyarakat Kabupaten Bantaeng.  

4. Keadaan Masyarakat  

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bantaeng pada 

umumnya berbahasa daerah Makassar dan sedikit sekali diantaranya yang 

berbahasa Bugis, tetapi apabila mereka bergaul diluar lingkungan yang berbahasa 

Makassar maka merekapun dapat berdialek dan mengikuti bahasa selain bahasa 

daerah tersebut. Dan jika dilihat dari bahasa mereka maka masyarakat Bantaeng 

termasuk salah satu suku Bugis Makassar yang terletak persis di persimpangan 

antara suku Bugis dengan Makassar. Masyarakat Desa Onto pada umumnya 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah, beberapa masyarakat pendidikannya 

sampai kejenjang Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu, masyarakatnya masih 

menjunjung tinggi kepercayaan leluhur mereka.  

5. Pekerjaan  

Rata-rata pekerjaan di Kabupaten Bantaeng pada umumnya adalah  Petani, 

yang memiliki daratan tinggi yang lebih luas. Dan tidak hanya itu, masyarakat 

Kabupten Bantaeng juga bekerja sebagai pegawai negeri, peternak, guru, Abdi 

Negara dan lain sebagainya. Namun  banyak masyarakat mempunyai pekerjaan 

                                                           

3
 M.Sato, “Unsur Primtif Pada Kepercayaan Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng” 

skripsi (Fakultas Adab, IAIN Alauddin UjungPandang) h. 22.  
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sampingan, tidak hanya sebagai guru melainkan sebagai Petani ataupun pekerjaan 

lainnya. 

B. Sejarah Pesta Adat Balla Tujua 

Asal usul pesta adat Balla Tujua  hingga saat ini masih belum diketahui 

secara pasti, sebab dari beberapa sumber yang penulis dapatkan tidak ada yang 

mengetahui secara jelas kapan dilakukan pesta adat ini. Yang diketahui hanya 

tradisi ini dilakukan sejak turun temurun. Namun jika dilihat dari sejarah jauh 

sebelum masuknya agama Islam penduduk Onto telah menganut beragam 

kepercayaan yang mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwarisi oleh nenek 

moyang mereka. Nilai-nilai luhur yang dimaksud tampak dalam pemujaan 

terhadap dewa yang meyakini memelihara alam semesta serta dalam bentuk 

pemujaan lainnya.  

Dalam hal ini kepercayaan yang dianut adalah kepercayaan Animisme dan 

Dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak 

nampak oleh panca indra, yang memiliki kekuatan dalam mengatur kehidupan 

manusia yakni roh-roh nenek moyang yang telah lama meninggal.
4
 Dikutip dari 

buku Orang Onto, Drajat berpendapat bahwa dalam animisme terdapat suatu 

susunan keagamaan dengan suatu rangkaian upacara-upacara dan bentuk-bentuk 

sesembahan yang melukiskan adanya makhluk-makhluk halus, roh-roh dan jiwa-

jiwa yang mempunyai keinginan dan mempunyai kehendak. 
5
 

Sementara itu, Dinamisme dapat diartikan sebagai kepercayaan terhadap 

benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib. Benda-benda yang dimaksud 

                                                           

4
Nuril Fahmi, Orang Onto (Jejak Sejarah dan Warisan Budaya Komunitas Adat di 

Bantaeng), (Cet.1: Makassar, Rayhan Intermedia 2013)h. 12.  

5
Nuril Fahmi, Orang Onto (Jejak Sejarah dan Warisan Budaya Komunitas Adat di 

Bantaeng), h. 12.  
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dapat berupa pohon, gunung, keris, dan benda-benda yang memiliki kekuatan atau 

kesaktian hingga dikeramatkan oleh masyarakat yang ada disekitarnya. 

Kepercayaan dinamisme ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang ada 

pada masyarakat yang menganut agama primitif. 
6
 

Kehidupan masyarakat Onto mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib 

dan percaya terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib 

yang mewarnai kehidupan sosial budaya mereka. Masyarakat Onto tidak terlepas 

dari tari-tarian, hingga hampir semua kegiatan ritual mesti ada unsur tarian dan 

nyanyian. Tarian yang dikenal yang berasal dari Onto adalah Tari Pakarena 

Turaya, yang merupakan tari khas masyarakat yang diperagakan para gadis atau 

ibu-ibu dari wilayah setempat. Pelaksanaan upacara-upacara dipimpin oleh Sanro 

yakni seorang perempuan yang biasanya bertugas berkaitan dengan persoalan 

spiritual. Selain itu, ada  Pinati sebagai pengatur sistem adat dan acara adat.
7
 

Sebelum masuknya Islam Bantaeng telah menganut kepercayaan 

Patuntung atau Panuntung yang berarti penuntun dalam kehidupan di dunia.  

Tiga kepercayaan dalam agama Patuntung  

1. Percaya kepada seorang tokoh dewa sebagai cikal bakal keturunan 

 penguasa. 

2. Percaya kepada roh atau jiwa yang menempati beberapa tempat dalam 

alam semesta ini. 

3. percaya kepada adanya sesuatu kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-

benda pusaka buatan manusia.
8
 

                                                           

6
Nuril Fahmi, Orang Onto (Jejak Sejarah dan Warisan Budaya Komunitas Adat di 

Bantaeng), h. 13 

7
Nuril Fahmi, Orang Onto (Jejak Sejarah dan Warisan Budaya Komunitas Adat di 

Bantaeng), h. 15.  

8
 M. Irfan Mahmud, dkk Bantaeng Masa Prasejarah ke Masa Islam, (Cet,1: Kabupaten 

Bantaeng, Masagena Press 2007) h. 139. 
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Seperti Agama Patuntung percaya kepada dewa, patuntung juga 

mempercayai adanya roh atau jiwa yang mendiami tempat-tempat keramat seperti 

pohon besar atau batu keramat. Oleh karena roh dan jiwa tersebut dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari, maka untuk mendapatkan 

perlindungan dan berkahnya diperlukan acara Attoanna, yaitu persembahan 

sesajen yang diletakkan pada saukang (miniatur rumah kayu) yang tersebar luas di 

Bantaeng.  

Selanjutnya, dalam agama Patuntung juga diajarkan tentang kepercayaan 

dan pemujaan terhadap kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda pusaka 

buatan manusia. Seperti, jimat cincin bilusu (semacam siput laut) dapat 

menawarkan berbagai macam penyakit atau kulau yang dapat menimbulkan 

kekebalan tubuh.
9
 

Sebagaimana masyarakat lainnya, masyarakat Onto memiliki rumah adat 

yang dikenal dengan sebutan “Balla Tujua” yang terdiri dari tujuh buah rumah 

merupakan model rumah tradisional. Adapun fungsi dari Balla Tujua saat ini 

adalah sebagai rumah tinggal oleh keturunan terdahulu. Onto merupakan salah 

satu pusat kebudayaan Kabupaten Bantaeng, dilihat dari cikal bakal Kerajaan 

Bantaeng sendiri berasal dari daerah tersebut yang ditandai dengan pemerintahan 

Mula Tau,yang merujuk pada konsep Tomanurung. Karena itu, dapat diketahui 

bahwa cikal bakal Bantaeng dikenal sejak kelahiran Tomanurunga ri Onto 

bergelar Karaeng Loe sekitar abad XIII (1332 M). Hal ini didasarkan atas silsilah 

raja-raja Bantaeng yang menjabat sebagai pemimpin pusat dari Tau tujua.
10

 

                                                           
9
 M. Irfan Mahmud, dkk Bantaeng Masa Prasejarah ke Masa Islam, h. 139-140.  

10
Nuril Fahmi, Orang Onto (Jejak Sejarah dan Warisan Budaya Komunitas Adat di 

Bantaeng), h.20. 
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Dikutip dalam buku Orang Onto, komunitas adat Onto memiliki sejarah 

tersendiri yang menjadi cikal bakal Bantaeng. Menurut Imran Masuwalle (salah 

seorang generasi penerus dari Kerajaan Bantaeng) bahwa:  

Dulunya daerah Bantaeng ini masih berupa lautan. Hanya beberapa tempat 

tertentu saja yang berupa daratan yaitu daerah Onto dan beberapa daerah 

di sekitarnya yaitu Sinoa, Bisampole, Gantarang keke, Mamapang, 

Katapang dan Lawi-Lawi. Masing-masing daerah ini memiliki pemimpin 

sendiri-sendiri yang disebut dengan Kare‟. Suatu ketika para Kare yang 

semuanya ada tujuh orang, bermufakat untuk mengangkat satu orang yang 

akan memimpin mereka semua.
11

 

Pernyataan diatas bahwa, Bantaeng dulunya masih berupa lautan. 

Beberapa tempat saja yang berupa daratan yaitu Sinoa, Bissampole, Gantarang 

keke, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi. Dari masing-masing daratan ini 

memiliki pimpinan sendiri yang di sebut Kare. Para ketujuh Kare bermufakat 

untuk mengangkat satu orang yang akan memimpin mereka.  

 Selain itu, pernyataan dari Karaeng Burhanuddin (generasi dari Kerajaan 

Bantaeng) dikutip sebagai berikut :  

Sebelum para Kare sepakat, mereka melakukan pertapaan lebih dulu, 
untuk meminta petunjuk kepada Dewata (Yang Maha Kuasa) siapa kira-
kira yang tepat menjadi pemimpin mereka di daerah Onto. Kemudian ke 
tujuh Kare itu bersemedi di tempat itu. Tempat itu di simbolkan dengan 
Balla Tujua (tujuh rumah kecil yang beratap, berdinding dan bertiang 
bambu). Pada saat mereka bersemedi, turunlah cahaya ke Kare Bissampole 
(Pemimpin daerah Bisampole) dan terdengar suara:  

“Apa ngaseng antu Nubayu Nakadinging-dinginganna” 

Artinya  

Apa yang engkau cari dalam cuaca dingin seperti ini.  

Lalu Kare Bisampole menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari 

orang yang tepat memimpin mereka semua, agar mereka tidak lagi  berpisah-

pisah. Lalu kembali terdengar suara :  

                                                           

11
Nuril Fahmi, Orang Onto (Jejak Sejarah dan Warisan Budaya Komunitas Adat di 

Bantaeng), h.42. 
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“Ammuko mangemoko rimamampang ribuangayya Risalu Cinranayya” 

Artinya :  

Besok datanglah ke satu tempat permandian yang terbuat dari bambu
12

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat itu belum ada 

sosok seorang pemimpin dari komunitas mereka, sehingga masing-masing Kare 

sepakat melakukan pertapaan untuk mendapatkan petunjuk dari Dewata (Yang 

Maha Kuasa). Lalu pada suatu peristiwa di mana salah satu Kare mendapatkan 

petunjuk. Dan inilah awal mula pencarian sosok pemimpin yang di harapkan bisa 

menyatukan daerah dan memimpin mereka.  

Di kutip dalam buku Onto, kutipan lontara selanjutnya yaitu:  

Keesokan harinya mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto. 
Di tempat itu mereka menemukan seorang laki-laki sedang mandi. “Inilah 
kemudian yang disebut dengan To Manurunga ri Onto” lalu ketujuh Kare 
menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin, sekaligus meminta 
Tomanurung untuk memimpin mereka. Tomanurung menyatakan 
kesediaannya, tapi dengan syarat: “Eroka nuangka anjari Karaeng, tapi 
nakkepa anging kau leko kayu, nakke je‟ne massolong ikau sampara 
mamanyu” (saya mau diangkat menjadi raja pemimpin kalian tapi saya 
ibarat angin dan kalian adalah ibarat daun, saya air yang mengalir dan 
kalian adalah kayu yang hanyut)”, kata Tomanurung.

13
 

Uraian diatas menyatakan bahwa pada saat Kare melaksanakan pertapaan 

kemudian mereka mendapat petunjuk tentang sosok yang akan memimpin kaum 

mereka, maka pada saat tiba ditempat yang ditujukan yang berada di daerah Onto 

para Kare pun menemukan sosok laki-laki yang sedang mandi dengan yang 

petunjuk-petunjuk yang telah diterima oleh Kare Bissampole pada saat melakukan 

pertapaan. Para Kare pun menyampaikan tujuannya kepada sosok tersebut, dan 

kemudian sosok laki-laki tersebut menyatakan kesediaannya dengan syarat: 

 “Kutarimai Pakpala‟nu tapi kualleko pammajiki tangkualleko pakkodii, 
 kualleko tambara tangkualleko racung”  

                                                           
12

Nuril Fahmi, Orang Onto (Jejak Sejarah dan Warisan Budaya Komunitas Adat di 

Bantaeng), h.42. 

 
13

Nuril Fahmi, Orang Onto (Jejak Sejarah dan Warisan Budaya Komunitas Adat di 

Bantaeng), h. 43.  
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Artinya :  

Saya terima permintaanmu tapi kau hanya kuangkat jadi raja untuk 
mendatangkan kebaikan dan bukan untuk keburukan, juga engkau 
kuangkat jadi raja untuk jadi obat dan bukannya racun 

Ketika permintaan itu diterima maka Tomanurung diangkat sebagai 

pemimpin mereka. Setelah mereka menemukan sosok pemimpin yang mereka 

inginkan untuk menyatukan daerah yang sebelumnya terpisah-pisah di bawah 

pimpinan para Kare dan diberi gelar Tomanurung, dengan syarat yang telah 

diajukan. Begitupun yang dilakukan para Kare yang diwakili oleh Kare 

Bissampole, juga memberikan syarat pada sosok Tomanurung. Dengan 

mempersunting gadis Onto yang di juluki Dampang Onto (Gadis Jelitanya Onto). 

Inilah yang menjadi awal mula munculnya sosok Tomanurung yang dipercaya 

oleh komunitas adat Onto sebagai peletak dasar kepemimpinan di daerah tersebut.  

Beberapa uraian diatas penulis dapat menganalisa bahwa pesta adat Balla 

Tujua dilakukan sejak setelah masa pemerintahan Tomanurung ri Onto, untuk 

mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih telah menyatukan para pemimpin 

yang ada di Bantaeng, kemudian memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Masa 

pemerintahan Tomanurung ri Onto dimulai pada tahun 1293-1332 M. Oleh karena 

itu, pesta adat Balla Tujua telah ada sejak sebelum Islam Masuk ke Bantaeng. 

Sebab Islam masuk ke Bantaeng pada tahun 1607. Namun  tidak ada sumber yang 

penulis dapat siapa yang pertama kali melaksanakan tradisi tersebut. Beberapa  

narasumber penulis tidak ada yang mengetahui secara pasti, yang mereka tahu 

tradisi ini dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka.  

Seperti yang dikatakan narasumber penulis bahwa :  

Injo dikua katurungang ada‟,rioloji atturung injo katurungang adat‟ tapi 

ribokopi di giokanngi agama Islamnga. Injo ada‟ka pada si katurungangi 

buttayya. Jadi injo agama Islamnga riboko ia tapi mingka riolo ri 
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gaukkang.Jari intumi nia katua ada‟ nia pakkaenteng injo ada‟ka, niaki 

paenteng, nia ero paenteng.
14

 

Artinya :  
Yang dikatakan keturunan adalah adat dahulu. Sebelum Islam datang. 
Adat ini tetap di lakukan, Islam muncul di belakangan. Itulah ada ketua 
adat tetap melaksanakan adat tersebut. Ada yang melaksanakan dahulu, 
dan ada yang tetap melaksanakan hingga sekarang. 

Pernyataan diatas  dari narasumber penulis mengatakan bahwa, adat sudah 

ada sejak sebelum Islam masuk ke Bantaeng. oleh karena itu, sebagai orang yang 

lahir yang sudah memiliki adat tentu  tugasnya untuk mempertahankan adat yang 

sudah ada sejak dahulu. Sehingga adat ini dilakukan hingga saat ini.  

Menurut narasumber penulis, banyak masyarakat yang mempertanyakan 

tradisi tersebut. Dia mengatakan bahwa, mereka tidak bisa meninggalkan adat 

karena adat sudah menjadi tradisi turun temurun. Awalnya banyak masyarakat  

yang masih melaksanakan namun saat ini sudah berkurang, hanya sebagian 

masyarakat yang masih melaksanakannya. Bapak Kade sebagai ketua adat 

mengatakan bahwa adat tidak pernah meminta sesuatu hal dari keturunan atau 

leluhurnya. Hanya saja masyarakat yang berinsiatif untuk menyediakan makanan 

selayaknya orang yang sedang memperingati hari kelahiran.  

 Dikutip dalam skripsi Hariati, yang menyebutkan bahwa tradisi 

merupakan sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Tradisi 

tersebut lahir dan mengakar dikalangan masyarakat sosial yang kemudian 

berkembang menjadi budaya dan kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. Tradisi 

bagi masyarakat adalah sesuatu hal yang sangat sakral yang dilaksanakan oleh 

masyarakat terdahulu kemudian dilanjutkan secara turun temurun oleh generasi 

penerusnya sampai sekarang. Hal tersebut berkaitan dengan teori yang 

                                                           
14

Kade‟ (62), Ketua Adat Wawancara Onto 02 Juni 2022.  
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dikemukakan Shilus bahwa Tradisi segala sesuatu yang disalurkan atau 

diwariskan dari masa lalu dan masa kini. 
15

 

Seperti yang dikatakan oleh narasumber penulis yaitu nenek Saedang  

bahwa : 

 Injo adakka anu nyiamo battu rioloji, sossorang battu ri nenek moyanga. 

Nigaukangi secara pina‟-pinangka. Punna Anne tau anggaukangi tradisia 

matemi di lanjukkangi ri sossoranna. Ka anne tradisia tena na kollei ni 

pa‟lanynya‟.  

 
Artinya : 

Itu adat sudah ada sejak dulu, sudah keturunan dan sudah ada dari 
nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun. Ketika orang yang 
meneruskan tradisi ini telah meninggal maka keturunannya yang 
meneruskan tradisinya, karena tradisi ini tidak boleh di hilangkan.  

Lanjutnya ; 

Tena na kulle nia tau (Bantaeng) punna tena nia tau ri Onto, Talanyia‟ 

kampong maraeng ke‟de talanyia kampong Onto. 

Artinya : 
Tidak akan bisa ada orang (Bantaeng) jika tidak ada orang di Onto, 
tidak akan ada juga sebuah kampung, jika tidak ada kampung Onto.

16
 

Pernyataan dari narasumber diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pesta adat Balla Tujua sudah ada sejak nenek moyang yang dilakukan secara 

turun temurun. Masyarakat menganggap bahwa tradisi ini sangat penting sehingga 

tidak bisa di hilangkan.  

 Pesta Balla Tujua sangat berpengaruh di dalam masyarakat, terbukti ketika 

pelaksanaan pesta adat ini dilaksanakan banyak masyarakat baik dari setempat 

maupun di luar dari masyarakat Desa Onto yang membawa makanan seperti 

beras, ternak kecil dan lainnya sesuai dengan nazar orang tersebut. Menurut salah 

                                                           

15
 Hariati, “Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Permulaan Panen (Angngalle Ulu 

Ase) di Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar” skripsi (Fakultas Adab dan 

Humaniora, UIN Alauddin Makassar 2017), h. 40.  

16
 Saendang (80), Masyarakat, Wawancara, Onto 31 Mei 2022.  
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satu narasumber penulis yang bernama Bapak Kade‟ sebagai ketua adat 

mengatakan bahwa :  

Punna niak sekre tau niak tinjakna kammayya appalak sekre jamang-

jamang, dalle manggulung, na anjo pappalakna anjarii, iyami sabak anjo 

taua battue pole angngerang anjo na pattinjakkanga riolo, na 

attarimakasih ka nipakajari pa‟doanganna. 

Artinya :  

Ketika salah seorang yang ber-istinja atau bernazar seperti meminta 
sebuah keberhasilan pekerjaan, rezeki yang lancar kemudian permintaan 
itu dikabulkan maka, orang tersebut kemudian datang kembali untuk 
membawa yang telah di janjikan sebelumnya dengan niat berterimakasih 
telah mengabulkan permintaan atau doa-doanya. 

17
 

 Menurut pernyataan bapak Kade‟ diatas bahwa ketika seseorang meminta 

dengan penuh  keyakinan, maka doa tersebut terkabulkan dengan kehendak Allah 

Swt., terbukti banyak masyarakat yang doa nya dikabulkan baik dari melalui 

perantara ataupun tidak. Namun masih banyak orang yang tidak mempercayai. 

Ketika orang yang tidak mempercayai itu, maka doa tersebut tidak dapat juga 

terkabulkan.  

 Ada salah satu prosesi yang sangat di nantikan dalam pelaksanaan tradisi 

ini yaitu ketika pencucian benda pusaka. Katanya ketika setelah pencucian benda 

pusaka,masyarakat dengan antusiasnya menunggu diluar tempat pencucian 

tersebut untuk memperebutkan suatu benda yang dinamakan kulau‟ atau semacam 

jimat seperti tanah, air dan lain sebagainya. Dalam hal ini masyarakat percaya 

bahwa kulau memberi manfaat terhadap kehidupan mereka seperti memperlancar 

rezeki.  

Sistem kepercayaan dalam masyarakat dalam hal ini yang dimaksud 

adalah bayangan manusia terhadap berbagai perwujudan yang berada di luar 

jangkauan akal dan pikirannya. Wujud-wujud tersebut tidak terjangkau oleh akal 
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dan terjamah oleh pikiran sehingga harus dipercaya dan diterima sebagai dogma, 

yang berpangkal kepada keyakinan dan kepercayaan.  

 Tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang 

terdahulu sebelum Islam masuk  ke Bantaeng memiliki sistem kepercayaan 

Animisme dan Dinamisme, namun ketika Islam masuk tradisi tersebut di 

Akulturasi oleh budaya Islam dan Budaya Lokal. Merujuk pada pencucian benda 

pusaka,sebelum pencucian itu mereka terlebih dahulu wudhu seta membaca Ayat-

ayat Allah. Ini menandakan bahwa adanya penggabungan antara Budaya Islam 

dengan budaya lokal. Hingga saat ini pesta adat Balla Tujua masih di rayakan.  

Fakta keberadaan  Balla Tujua yang asli bukan berada di kawasan Balla 

Tujua di Onto, namun berada di daerah Gamacayya jauh dari lokasi kawasan. 

Seperti yang dikatakan oleh narasumber penulis bahwa :  

Balla tujua aslia nia ri Gamacayya, ri kawasanga tena na kulle 

ambangung balla‟ na la‟bi tuju balla. punna ri lalang Ontoa balla lompoa 

injo tampa‟ pelaksanaannga. Injo balla tujua ri gamacayya nia kabusumi 

ni pammantangngi.
18

 

Artinya :  

Rumah tujuh yang asli berada di Gamacayya, di kawasan itu tidak boleh 
membangun rumah melebihi rumah tujuh. Kalau yang ada di Onto, rumah 
besar namanya yang dijadikan tempat pelaksanaan upacara. Rumah tujuh 
sekarang sudah ditempati oleh masyarakat. 

  Pernyataan narasumber penulis diatas mengatakan bahwa Balla Tujua 

yang  asli berada di Gamacayya jauh dari tempat kawasan Balla Tujua Onto. 

Dalam kawasan Balla Tujua di Gamacayya tidak diperbolehkan membangun 

rumah melebihi dari ketujuh rumah itu, sebab ketika ada yang membangun rumah 

selain ketujuh rumahmaka akan terbakar. Di kawasan itu, memiliki pembatas yang 

diartikan sebagai batasan pembangunan rumah. Balla Tujua saat ini sudah 
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ditempati oleh masyarakat dari keturunan terdahulu, rumah yang ditempati 

berjumlah enam dan rumah yang satu dijadikan sebagai bangunan adat. 

C. Prosesi Pelaksanaan Pesta Adat Balla Tujua 

1. Pra Pelaksanaan 

 Prosesi merupakan tahapan atau langkah-langkah suatu kegiatan 

dilakukan. Adat sebagai suatu simbol perayaan suatu kegiatan yang telah menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan yang dilakukan mempunyai 

prosesi sendiri. Adat sendiri mempunyai banyak bentuk, diantaranya adalah adat 

tradisional misalnya adat kelahiran anak, adat pernikahan dan 

sebagainya.
19

Sebelum melakukan sebuah prosesi biasanya ada suatu kegiatan 

yang dilakukan atau disebut pra pelaksanaan. Pra pelaksanaan ini adalah kegiatan 

yang dilakukan sebelum pelaksanaan adat.  

Pesta adat Balla Tujua adalah pesta adat yang dilakukan satu malam satu 

hari, pesta adat ini dilakukan untuk mengenang nenek moyang terdahulu. Pesta 

adat ini bisa diartikan sebagai rasa penghormatan dari masyarakat Desa Onto. 

Pelaksanaan pesta adat dilakukan di wilayah kawasan Balla Tujua  di Desa 

Onto bertempat di Balla Lompoa. Prosesi pelaksanaan di lakukan di Balla 

Lompoa  sudah menjadi ketetapan sejak dulu hingga saat ini. Bukan tanpa alasan, 

sebab awal mula para Kare di lantik berada di kawasan desa Onto, begitupun juga 

awal mula munculnya Tomanurung berada di kawasan tersebut. Oleh karena itu, 

setiap acara baik acara hakikah atau acara adat yang lainnya dilakukan di kawasan 

itu. Kemudian, Balla Tujua yang berada tidak jauh dari kawasan Onto di 

Gamacayya di jadikan tempat tinggal para keturunan terdahulu. Setelah acara 
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pesta adat Balla Tujua dilakukan di kawasan desa Onto masyarakat Onto dan 

sekitarnya membawa sebagian makanan untuk makanan bersama di Balla Tujua 

Gamacayya. 

Sebelum itu, masyarakat desa Onto mempersiapkan segala sesuatu yang 

akan digunakan saat pesta adat Balla Tujua digelar. Persiapan tersebut sudah 

dilakukan sebelum pelaksanaan adat, adapun yang akan disiapkan dari pesta adat 

berdasarkan wawancara dari narasumber penulis.  

 Wawancara yang penulis lakukan salah satu narasumber yang bernama 

bapak Kade‟ sebagai pinanti atau pemangku adat pesta adat tersebut  mengatakan 

bahwa ketika melakukan kegiatan adat ada yang akan dilakukan diantaranya 

adalah  

Loe intu pakasadianna, ni bajiki bara-baranna. Punna le‟bak di bajiki 
bara-baranna, na bajiki ballana‟. Punna le‟ba di tangkasi injo ballaka, 
annangkasi keliling-keliling. Njari nampa anjo di pare‟ toenna naik. 
Punna le‟bak di pare‟ toenna sikali bajiki kabusu‟ injo mae tammu-tammu 
iyangase‟. Punna le‟bak rautta ditangkasi di bajikimi burasa‟ 
katupa‟,jangang punna jangang, tedong punna tedong di polongangi.

20
 

Artinya : 

Banyak yang harus di siapkan, di rapikan barang-barangnya setelah 
barang-barang (perkakas) di rapikan, rumah di rapikan setelah rumah 
tersebut di bersihkan, pekarangan sudut (sekeliling), setelah selesai 
barulah di buat ayunan setelah ayunan di buat, sekalian seisinya  di 
perbaiki (di rapikan). Setelah di bersihkan, di susunlah burasa‟ (beras) 
katupa‟ (ketupat), ayam jika ayam kerbau jika kerbau yang akan dipotong 
atau disebembelih. 
 
 Kemudian dari narasumber lain dari penulis memberi pernyataan terhadap 

apa  juga yang perlu di Persiapkan ketika pelaksanaan pesta adat balla tujua di 
Onto. Nenek Saedang sebagai masyarakat setempat mengatakan bahwa : 

Punna erokki assulu‟ ri Onto nia dipakasadia iyamintu jangang lampung, 

jangang didi, pare bakka‟ eja, pare punu‟ kebo‟, dumpi tempa, katupat, 

burasa‟. Nia todo‟ leko‟na, kalongkong. Ujar nenek Saenda.  

Artinya : 
Jika ingin melakukan adat di Onto ada yang harus disediakan, diantaranya 
ayam lampung, ayam kuning, beras merah yang masih muda, beras ketan 
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putih, kue cucur, ketupat, buras. Kemudian ada juga daun siri, dan 
kelapa.

21
 

 

 Kemudian lebih lanjut penulis bertanya mengenai apa saja yang disediakan 

ketika melakukan proses Ayunan. Nenek Saenda mengatakan bahwa: 

“Nia‟ dipakasadia punna a‟ttoengki iyamintu Onde-onde, Baje‟, Lebo-

lebo,nia todo‟A‟ja-jakanna, leko‟ na burasa” 

Artinya :  
Ada yang harus di sediakan jika ingin berayun yaitu Onde-onde, baje‟ 
(wajik), lebo-lebo dan ada juga seserahan yaitu daun sirih dan burasa‟ 
(buras). 

22
 

 A‟ja-jakkang adalah seserahan sebuah nampang atau baskom yang 

didalamnya berisi beras, gula merah, dan kelapa utuh. A‟ja-jakkang ini dibawa 

ketika proses ayunan berlangsung. Dari narasumber penulis juga mengatakan 

bahwa A‟ja-jakkang dibawa ketika ada seseorang yang melakukan tinja‟ atau 

bernazar.  

Adapun makna hal-hal yang harus disediakan dalam pesta adat balla tujua 

yaitu :  

1. Jangang Lampung atau ayam lampung. Ayam lampung bermakna satu 

kesatuan dalam masyarakat kelurahan Onto.  

2. Jangang didi atau ayam  berwarna kuning. Ayam ini bermakna melambangkan 

kebahagiaan serta keceriaan.  

3. Pare bakka eja atau beras ketan merah. Memiliki makna simbol persaudaraan, 

merekatkan antar sesama.  

4. Pare punu kebo atau beras ketan putih. Memiliki makna simbol hubungan yang 

erat antar sesama dengan hati yang bersih.  
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5. Dumpi tempa atau kue cucur. Memiliki simbolis ikatan sebuah hubungan yang 

diberikan sebagai hadiah untuk masyarakat. 

6. Ketupat memiliki beragam bentuk yang bermakna kemanapun manusia 

melangkah pasti akan kembali kepada sang pencipta.  

7. Buras memiliki arti kesabaran. 

8. Daun sirih memiliki makna melambangkan sifat rendah hati, serta senantiasa 

memuliakan orang lain.  

9. Kelapa memiliki makna yang melambangkan bahwa manusia hidup harus 

memberi manfaat bagi siapa saja.  

10. Omba-omba memiliki makna menyimpan berbagai doa dan harapan. Harapan 

akan kekuatan, kenikmatan, dan disukai oleh orang lain.  

11. Baje‟ atau wajik memiliki makna persatuan. Memberi harapan agar kehidupan 

bisa berjalan dengan manis, jauh dari marabahaya. Sifat manis inilah yang 

diharapkan membawa tuah dalam kehidupan. Namun memiliki manfaat yang 

banyak menunjukkan pula jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya jangan 

terlalu mempersulit diri.  

12. Lebo-lebo, terbuat dari beras ketan, gula merah, dan santan yang memiliki 

makna mempererat hubungan antar sesama.  

2. Pelaksanaan Pesta Adat Balla Tujua   

1. Penyembelihan Hewan  

 Penyembelihan Hewan Kerbau pada awalnya tidak ada. Namun ketika saat 

itu Agama Hindu Budha lebih dahulu berkembang di Indonesia, maka 

penyebarannya pun sampai ke pelosok. Kemudian, ajaran Agama Hindu Budha 

mempengaruhi masyarakat desa Onto saat itu. Berdasarkan dari narasumber 

penulis yang mewawancarai salah satu masyarakat setempat yang mengatakan 

bahwa:  



48 
 

 
 

 
Riolo pakaramulana pangadakkanga tena pammolongang Tedong. 
Riwattunnapi antama nikanayya agama Hindu angerang pangajarang na 
pantama tommi rikabiasang adaka. Riolo “pesta adat” ni jamaji ri 
passua-suarrang biasayya. Gunana iyamiantu angurangi mange ri tau 
rioloa na massing anganre abborong. Mingka riwattunna antamami 
agama Hindua pilak mae allo pilak siddimi tappinra iyamiantu 
napantamami pammolongang tedonga. 

23
 

 
Artinya : 
 
 Awalnya pesta adat tidak ada penyembelihan Kerbau. Tetapi ketika agama 
 Hindu datang, maka yang membawa ajarannya memasukka ke dalam 
 “pesta adat”. Dulu pesta adat hanya dilakukan hanya perayaan biasa, untuk 
 mengingat keleluhuran dan hanya makan bersama. Namun ketika agama 
 hindu datang maka sedikit demi sedikit ada perubahan yaitu memasukkan 
 penyembelihan kerbau.  
 

 Oleh karena itu, dari uraian diatas mengatakan bahwa sebelum Agama 

Hindu Budha datang proses penyembelihan kerbau tidak dilakukan. Namun 

pengaruh ajaran dari Agama yang berkembang saat itu, memasukan ajarannya ke 

proses pelaksanaan pesta adat. Akhirnya, proses penyembelihan hewan dilakukan 

sampai saat ini.  

Sebelum prosesi pelaksanaan pesta adat Balla Tujua dilakukan, maka lebih 

dulu penyembelihan hewan. Hewan yang akan disembelih untuk perayaan kali ini 

adalah Kerbau. Kerbau ini hasil dari sumbangan dari masyarakat setempat. 

Penyembelihan hewan dilaksanakan diarea kawasan balla tujua..  

Kerbau yang telah disembelih di bawah ketempat yang sudah disediakan . 

Selanjutnya, kerbau diolah oleh ibu-ibu setempat untuk dibagikan ketika 

pelaksanaan pesta adat Balla Tujua. Hasil olahan kerbau itu dibagi ketika prosesi 

adat sampulongrua (adat 12) dan prosesi ayunan yang telah selesai kemudian 

masyarakat dipanggil untuk makan bersama.  
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2. Tari Pakarena  

Seni tari merupakan gambaran atau ekspresi manusia yang dituangkan 

dalam gerakan yang memberikan sebuah keindahan yang sangat indah sehingga 

mampu memberikan sebuah pemaknaan dalam masyarakat. Seni tari sebagai salah 

satu bentuk kesenian yang harus dijaga dan dilestarikan dalam era globalisasi 

seperti sekarang ini. Seni tari yang memiliki gerak-gerak dan ciri khas dari 

masing-masing daerah yang diikuti oleh faktor-faktor penunjang sehingga 

terciptanya perbedaan-perbedaan tersebut, salah satunya pengaruh sosial, letak 

geografis, agama dan berbagai macam hal yang bersifat dominan.
24

Dalam 

pelaksanaan pesta adat dilakukan tari-tarian yang disebut tari pakarena turaya. 

Tari pakarena turaya merupakan bagian dari pesta adat onto yang memberikan 

sebuah gambaran terhadap kehidupan masyarakat onto, sehingga tarian 

merupakan alat untuk berkomunikasi dengan leluhur mereka. Kegunaan tari 

dalam pesta adat adalah untuk memenuhi kelengkapan suatu adat dilingkungan 

tertentu. Yang pada dasarnya erat hubungannya dengan kepercayaan yang dianut 

oleh masyarakat Onto.  

Tari pakarena ini merupakan kesenian yang pada dasarnya merupakan 

hubungan dengan lingkungan masyarakat yang mengatur serta berfungsi sebagai 

penyeimbang kehidupan manusia. Dipedalaman banyak dijumpai tari pakarena 

atau pesta adat yang merupakan kepercayaan yang mereka anut dan mempunyai 

kekuatan gaib para leluhur mereka atau kekuatan luhur alam sekitarnya.  

Seperti yang disampaikan oleh narasumber penulis bahwa :  

 
Punna lekbami ni pakasasia sangka rupana,narapimi bangngi nia tommi 
tar-tarianga (tari pakarena). sampulongrua tau lolonna attari-tariang. Rua 
tau angngerang ganrang, sampulo tau attariang-tariang, lebbaki a‟dupa 
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iareka le‟ba‟ ammaca pa‟doangang lebbaki anjo rua tau a‟ganrangmi, na 
nipinawang tari-tariang. Anjo tari-tarianga pakaramulai battu ri ballakku, 
nampa mae anrai‟ ri barugayya. Lebbaki anjo mae nungngang ri ballana 
Bado‟ nampa ri kalau‟ ballana dg. Baco sanggenna kassingngarrang. 
Punna lebbami attari-tariang, maraenganga pole ni jama.  

Artinya :  
Jika perlengkapan yang perlu disiapkan telah selesai, malamnya itu 
melakukan tarian (pakarena). Tarian ini dilakukan 3-6 orang. Dua yang 
membawa gendang (alat musik) empat orang yang menari. Setelah 
melakukan A‟dupa atau setelah membaca doa-doa. Selanjutnya dua orang 
yang membawa gendang menabuhnya, kemudian diiringi oleh tarian. 
Tarian ini dimulai dari rumah saya, setelah dari rumah selanjutnya menuju 
bagian ke Utara di baruga. Selanjutnya beralih ke bagian barat menuju ke 
rumah Bado‟. Setelah dari rumah Bado‟, selanjutnya menuju ke rumah dg 
Baco bagian Selatan. Sampai terbitnya fajar. Setelah tariannya selesai 
dilanjut pelaksanaan yang lain.

25
 

 

Pernyataan diatas dari narasumber penulis mengatakan bahwa, ketika 

malam hari setelah perlengkapan sudah disiapkan maka dilakukan prosesi Tari 

pakarena yang diiringi oleh enam orang. Empat orang penari dan dua yang 

membawa alat musik. Sebelum menari, lebih dahulu dilakukan a‟dupa untuk 

pembuka. Selanjutnya, penari menari yang dimulai dari rumah  bapak kade‟ 

selaku ketua pemangku adat dan berakhir dirumah dg Baco sebagai salah satu ke 

dua belas pemangku adat. Tarian ini di lakukan ini sampai terbitnya fajar. Tarian 

ini didasari oleh leluhur mereka, dengan kepercayaan dan keyakinan dalam 

masyarakat Onto.  

Tari pakarena sudah dikenal pada masa kerajaan Gowa sekitar abad ke 

XIV (1301-1400). Tari ini pertama kali di tampilkan pada abad ke-XVII tepatnya 

pada tahun 1603 saat Pangli Patta Raja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang 

Lalang. Namun jauh sebelum itu, Pakarena di pertunjukkan sebagai salah satu 

media pemujaan kepada dewa. Seiring perkembangan, tari Pakarena difungsikan 

sebagai media hiburan.  

                                                           

25
 Kade‟ (62), Ketua Adat Wawancara. Onto 02 Juni 2022 



51 
 

 
 

Dikutip skripsi Nutfi Athmi, Tari Pakarena Turaya di Kelurahan Onto 

Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa 

tarian ini sudah ada sejak dahulu semenjak Karaeng Loe ada di Onto tepatnya di 

Desa Balla Tujua menjadi sebuah tari persembahan menyambut kegembiraan para 

masyarakat Onto atas kesejahteraan yang di berikan oleh Tomanurung (Karaeng 

Loe). Mengenai sejarah tari pakarena turaya itu sendiri hanya tidak secara di 

jelaskan melainkan mitos semata, orang-orang terdahulu hanya mengatakan 

gerakan tarian pakarena turaya berasal dari bagaimana masyarakat Onto menjaga 

anak, memintal benang, bertenun, bertani, bergaul dan lain sebagainya. Hal 

tersebut dapat dipahami bahwa jauh sebelum Islam masuk ke Onto telah 

berkembang kepercayaan dikalangan masyarakat yang mengarah kepada 

penyembahan Roh nenek moyang. Tetapi setelah Islam masuk ke Onto maka 

fungsi tari tradisional pakarena mengalami pergesaran dari tarian penyembahan 

menjadi tari adat. 
26

 

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat simpulkan bahwa tari pakarena 

turaya pada awalnya berfungsi sebagai tari penyembahan leluhur atau dewa sesuai 

dengan kepercayaan masyarakat saat itu. Namun setelah agama Islam masuk, 

maka fungsi tari pakarena mengalami pergeseran menjadi tari adat. Sampai saat 

ini tari pakarena turaya berfungsi sebagai tari pesta keselamatan, syukuran, dan 

pesta rakyat. Hal ini dapat dipahami dengan masuknya Islam maka hal-hal yang 

bersifat musyrik dan syirik dihapus pelan-pelan dan diganti dengan ungkapan 

kegembiraan. 
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3. Pencucian Benda Pusaka 

Sebelum pencucian benda pusaka dilakukan, lebih dahulu berwudhu untuk 

membersihkan diri. Namun dalam prosesi pencucian benda pusaka masyarakat 

tidak diperbolehkan melihat benda yang sangat sakral itu, sebagaimana yang 

diuraikan oleh narasumber penulis :  

Anjo barang-barang pusakayya lalang, tena tau lekbak anciniki. Punna 
antamami waktu bangngi anjo barang pusakayya nibissaimi. Mingka tena 
na sambarang tau akkule anciniki. Iyami antu ni rangkaki kalambu. Punna 
lebbami ni bissai di pasakrami ganranga, lebba anjo ni pasadiami lani 
kanrea 

Artinya :  
Itu benda pusaka yang ada didalam tidak pernah dilihat, kemudian setelah 
memasuki waktu malam benda pusaka itu kemudian di cuci. Tetapi tidak 
boleh dilihat oleh banyak orang hanya orang tertentu saja. Maka nya 
ditutupi oleh kelambu. Jika sudah dimandikan kemudian gendang di tabu, 
setelah itu menyiapkan makanan. 

27
 

Dari pernyataan dari narasumber penulis bahwa benda pusaka yang akan 

dibersihkan tidak dapat dilihat oleh orang lain, yang dapat melihat benda sakral itu 

hanya orang tertentu saja. Oleh karena itu, benda pusaka itu ditutupi oleh 

kelambu. Selanjutnya dimandikan dengan diiringi oleh gendang yang ditabuh 

dengan makanan yang sudah disiapkan sebagai persembahan.  

Dalam pelaksanaan pencucian benda pusaka ini, dilakukan oleh pemangku 

adat. Prosesinya yaitu membersihkan benda tersebut dengan air, tanah, serta 

dengan cara membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan bacaan yang tidak dapat 

diketahui oleh orang lain. Setelah proses itu selesai, pemangku adat kemudian 

memanggil masyarakat untuk makan bersama yang telah disediakan berupa 

nampang yang berisikan wajik, ayam, cucur, ketupat, lebo-lebo dan makanan 

lainnya.  
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 Menurut nenek Saendang salah satu masyarakat Onto yang penulis 

wawancarai, ketika setelah pencucian benda pusaka telah selesai masyarakat 

berantusias untuk memperebutkan kulau‟ sejenis jimat seperti tanah dan air. 

Konon katanya ketika seseorang memiliki salah satu diantaranya, jimat tersebut 

memberi manfaat terhadap kehidupan mereka. Masyarakat meyakini ketika 

meminta sesuatu dari jimat itu baik dari rezeki di perlancar atau dalam hal apapun. 

Dan terbukti banyak masyarakat yang menginginkan jimat tersebut.  

 Dalam penelusuran sendiri, yang diperlihatkan oleh bapak Kade‟ selaku 

ketua adat benda yang sejenis dengan benda pusaka yang biasa dibersihkan. 

penulis melihat sejenis tanah liat yang di gumpal dan bentuknya seperti batu. 

Menurut pernyataan narasumber, tanah yang berbentuk batu itu sudah berumur 

ratusan tahun yang di berikan secara turun temurun. Tanah tersebut memberi 

banyak manfaat untuk seseorang yang meyakininya.Tanah itu dapat 

menyembuhkan segala macam penyakit, dapat mengabulkan doa-doa dan lain 

sebagainya.  

 Benda pusaka yang asli hingga saat ini belum ada yang pernah melihat 

secara langsung, namun Menurut masyarakat setempat bentuk benda pusaka 

serupa dengan wajah manusia. Walaupun dari pernyataan ini belum bisa 

dipastikan benar namun mereka meyakinikarena benda tersebut adalah benda 

yang sangat sakral di masyarakat Onto.  

Pencucian benda pusaka dilakukan sekitar area Balla Lompoa  yang 

dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pesta adat Balla Tujua, pelaksanaan 

tersebut di dekat batu yang berjejer tujuh yang diyakini sebagai simbol tujuh para 

kare‟  dan pencucian ini di keliingi oleh pagar yang dinamakan ballang to‟do‟ 

serta di tutupi oleh kelambu karena tidak dapat dilihat. 
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4. Ada‟ Sampulongrua (Adat duabelas). 

Adat adalah wujud dari kebudayaan. Wujud itu dapat kita sebut adat 

kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Ada‟ Sampulongrua 

adalah merupakan hasil budaya masyarakat tradisional Bantaeng yang tujuannya 

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. 

Ada‟ sampulongrua (dewan 12 karena terdiri dari dua belas anggota). 

Anggota Ada‟ sampulongrua berasal dari dua belas kegallarangan yang tersebar 

dan berada di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Bantaeng. Pemimpin 

kegallarangan yaitu gallarang, otomatis menjadi salah satu anggota dari Ada‟ 

sampulongrua. Tetapi gallarang ketika bergabung atau mengikuti kegiatan dan 

rapat-rapat yang dilakukan oleh Ada‟ sampulongrua bukan lagi bergelar gallarang 

tetapi bergelar tumanngada.  

Tumanngada berarti orang yang menghadap, yaitu menghadap kepada 

dewan (adat) yang disebut Ada‟ sampulongrua untuk melaporkan sekaligus 

membawa amanah dari rakyatnya. Tumanngada juga ikut terlibat dalam pemilihan 

atau pengangkatan dan pemberhentian raja kepala (raja bantaeng) dari tahtanya. 

Termasuk ikut menentukan kebijakan umum lainnya yang akan diambil dan 

diputuskan, khususnya aturan-aturan pokok tetapi dalam penentuan 

pelaksanaannya diserahkan kepada raja yang berkuasa. 
28

 

Prosesi Ada‟ Sampulongrua dilakukan di pagi hari, setelah prosesi 

pakarena. Ada‟ Sampulongrua berjumlah 12 orang, dengan posisi duduk berjejer 

yang hadapannya terdapat sebuah talangan yang berisi makanan, seperti daging, 

songkolo (beras ketan), kue dan lain sebagainya. Penulis melihat, ada salah 
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seorang masyarakat yang menyuapi 12 orang yang dinamakan adat 12 namun 

makanan tersebut tidak sampai  kedalam mulut.  

Menurut dari narasumber penulis mengatakan bahwa :  

 
Ngura kulle tanre‟na ambantu ri lalang babana? na saba‟ pakinjo todo‟ 
ada‟ na. Tanre na kulle tantang ri buttayya anjo kanre-kanreanga, na 
saba‟ punna tantangi, loe kakodiang ambattui  pakrasanganga. 

29
 

Artinya :  
Mengapa makanan itu tidak sampai kedalam mulut? Karena memang 
seperti itu adatnya. (makanan) tidak bisa jatuh ke tanah, karena ketika 
makanan jatuh maka akan banyak keburukan atau bencana yang akan 
terjadi di tempat itu.  

 Pernyataan dari narasumber penulis  diatas menyimpulkan bahwa, makna 

dari disuap tidak sampai, maksudnya adalah makanan itu tidak di makan atau 

tidak masuk ke dalam mulut. Hanya di cium baunya yang disebut makan secara 

batin. Makanan yang dihirup baunya bermakna, makanan itu di makan dari aspek 

sari-sarinya. Setelah makanan itu di santap secara batin oleh dua belas orang, 

kemudian makanan itu di bagikan kepada masyarakat untuk dimakan bersama. 

Menghirup makanan secara lainnya diartikan menarik hawa-hawa atau bala segala 

hal yang buruk dari makanan. Makanan itu diartikan sebagai perwujudan alam 

dari masyarakat sekitar. Tujuannya untuk menjauhkan dari penyakit atau bahaya.  

 Ada‟ Sampulongrua (Adat 12) pada hakekatnya merupakan hasil budaya 

masyarakat tradisional Bantaeng. Keberadaannya tidak lain adalah untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Ada‟ Sampulongrua  

(Adat 12) berperan dalam memberikan motivasi-motivasi yang mewarnai 

kehidupan sosial budaya. Ada‟ Sampulongrua bertanggung jawab atas segala hal 

keluhan-keluhan dari masyarakat, dengan demikian keberadaan Ada‟ 

Sampulongrua sebagai jembatan antara keinginan pemerintahan dengan rakyat 

pada umumnya.  
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 Peranan Ada‟ Sampulongrua sangat berpengaruh dalam masyarakat. 

Dikutip skripsi Peranan adat sampulongrua (adat dua belas) dalam kehidupan 

masyarakat pedesaan di daerah Bantaeng, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

J.C.T. Simorangkir dan Wirjono Sastropranoto, bahwa:  

Hukum ialah peraturan-peraturan yang memaksa, yang menentukan 
tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan 
resmi yang berwajib pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi 
berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman yang tertentu. 

30
 

 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat kita fahami, bahwa hukum itu adalah 

aturan-aturan yang harus di patuhi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, yang senangtiasa tetap hidup kapan dan dimana saja manusia serta 

masyarakat itu ada.  

Dikutip dalam skripsi Rosman, bahwa tidak semua adat kebiasan 

merupakan hukum adat. Hukum adat ialah adat yang ketika dilanggar 

mengakibatkan dijatuhkannya hukuman atau sanksi oleh pejabat-pejabat yang 

berwenang. Jika aturan itu dilanggar maka pemangku adat memberi sanksi sesuai 

dengan adat mereka, antara lain berupa dikeluarkandari persekutuan adat, 

memberikan jaminan, memberikan makan atau sesajen, meminta maaf, didenda 

dan sebagainya. 
31

 

Sesuai dengan uraian diatas adalah jelas bahwa peranan Ada 

Sampulongrua untuk menjaga keseimbangan didalam masyarakat dan 

bertanggung jawab sehubungan pelaksanaan hukum adat di wilayah kelurahan 

Onto. Pemberian hukuman kepada orang atau masyarakat yang bersalah adalah 

didasarkan pada hukum adat yang berlaku, dan dilihat dari segi adat manakah 
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yang dilanggarnya. Kemudian barulah di tentukan permasalahannya berdasarkan 

ketentuan atau prinsip:  

 
Kutojengangi tamamminra-minra ada‟lebbak nipaentenga  

Artinya :  
Sesungguhnya dalam kebenaran kutetapkan adat kami, tidak akan 
berubah-ubah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

32
 

Maksud dari prinsip ini, bahwa apa yang telah digariskan oleh adat, itulah 

yang menjadi ukuran serta dasar dari kebenaran dan kesalahan pada kasus-kasus 

yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan dapat diketahui bahwa 

peranan dan tugas-tugas Ada‟ Sampulongrua didasarkan oleh hukum adat yaitu 

mengawasi adat dan hukum, adat yang berlaku dengan maksud untuk menjaga 

kestabilan atau keseimbangan di dalam masyarakat. 

5. Ayunan  

Berayun atau Attoeng adalah prosesi terakhir dalam pelaksaan pesta adat 

Balla Tujua. Berayun dilakukan ketika setelah adat 12 dilaksanakan. Bahan yang 

digunakan dalam membangun ayunan seperti papan berukuran kecil sebagai 

tempat duduk, tali yang berukuran yang besar serta bambu sebagai penyanggah 

agar ayunan tetap kuat dan kokoh. Dalam prosesi ayun memiliki tata cara, seperti 

yang di kemukakan oleh narasumber penulis bahwa :  

Punna Lekbami attari-tariang, appasara‟mi ganrang. Lekbami anjo maei 
attoeng. Attunui rolo dupa na ammaca pa‟doangang. Tau riolo attoeng 
iyamiantu sossoranna, lekbappi nampa tau niaka tinjakna, attauru‟mi 
berasak na nasakbuk punna lappasami tinjakna.  

Artinya :  
Ketika selesai menari kemudian membunyikan gendang, setelah itu 
dilanjut ke proses ayunan. Sebelum itu terlebih dahulu melakukan dupa 
atau membaca doa-doa. Orang yang terlebih dulu berayun adalah 
keturunan terdahulu. Setelah itu dilanjut oleh orang yang telah melakukan 
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 Rosman,” Peranan Adat Sampulongrua (Adat Dua Belas) Dalam Kehidupan 

Masyarakat Pedesaan di Daerah Bantaeng” skripsi h. 49.  
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tinja‟ (bernazar) dengan berayun sambil menabur beras, dengan makna 
bahwa tinja (nazar) telah lepas atau selesai. 

33
 

 Dari narasumber lain dari penulis mengemukakan mengenai prosesi 

ayunan bahwa :  

 
Anjo toenga appadangi niakna adaka. Jari punna ni gallaraki adaka, 
toenga nipaenteng tongi pole. Punna attoengki na anjo toenga tapputa-
putaraki battuanna angngerang garring. Mingka punna appalakki mae ri 
Allah ta ala iya saba na ammari garringa. Kamma tonji punna appalakki 
ri katurungang ni langngereki. 

 
Artinya  

Itu ayunan bersamaan dengan adanya adat, jadi jika perayaan pesta adat 
dilakukan maka ayunan dibuat kembali. Di saat berayun dan ayunan itu 
terputar-putar maka berarti membawa penyakit. Namun ketika kita berdoa 
kepada Allah Swt penyakit itu akan sembuh. Seperti halnya dengan 
Katurunan (leluhur) ketika kita meminta permintaan maka itu dikabulkan. 
34

 

Pernyatan dari narasumber penulis diatas mengatakan bahwa ayunan sudah 

ada bersamaan dengan adat, untuk itu ketika perayaan maka ayunan juga dibuat. 

Menurut bapak kade‟ ketika salah seorang yang berayun yang kemudian ayunan 

itu berputar-putar itu tandanya membawa penyakit. Namun dengan atas izin Allah 

ketika berdoa penyakit itu akan sembuh. Bapak Kade‟ selaku ketua adat 

mengatakan sudah banyak yang berhasil ketika memiinta permintaan, dan 

permintaan mereka dikabulkan. Dia  sendiri telah banyak membawa sebuah 

keberhasilan buat mereka yang meminta permintaan dengan perantaranya. 

Menurutnya, ketika seseorang telah mempercayai dan meyakini maka permintaan 

tersebut terkabulkan. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidak meyakini maka 

doa tersebut juga tidak dikabulkan.  

Prosesi ayunan dilakukan terlebih dahulu dari masyarakat setempat, 

setelah itu mereka memberi kesempatan kepada masyarakat lain yang dari luar 

kawasan untuk berayun karena banyaknya masyarakat dari luar yang datang untuk 
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melakukan istinja (bernazar) atau melepas nazar ketika permintaan mereka sudah 

terkabul. 

D. Unsur-unsur Budaya Islam dalam Pesta Adat Balla Tujua di Desa Onto 

Kecamatan Bantaemg Kabupaten Bantaeng  

 Unsur-unsur budaya Islam tentunya mengarah kepada hal-hal yang 

berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaan pesta adat Balla Tujua 

memiliki nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan unsur budaya Islam diantaranya 

sebagai berikut :  

1. Sedekah 

  Sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar.
35

 Sedekah adalah 

suatu pemberian seorang muslim kepada seseorang secara spontan dan sukarela 

tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, serta suatu pemberian yang 

bertujuan sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt dan pahala semata. 

  Sedekah dianjurkan kepada setiap orang yang beriman, baik miskin 

maupun kaya, baik orang yang kuat maupun orang lemah, baik laki-laki maupun 

perempuan, baik yang mudah maupun yang tua, baik yang lapang rezekinya 

maupun yang sempit, baik yang bakhil maupun yang dermawan
36

 

  Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah/2:271 yang 

berbunyi :  

 

تِِتثُۡذُواِِْإىِ ذَقَه ِوَإىِِتخُۡفىُهاَِوَتؤُۡتىُهاَِِٱلصَّ ٍََۖ اِهِ شِِٞٱلۡفقُشََآءَِفٌَعِِوَّ ُۡ فهَىَُِخَ

يِعَُِِّ ِوََكَُفِّشُِعٌَكُنِهِّ ِوَِِ َِلَّكُنۡۚۡ ُِاتكُِنۡ   ١٧٢ِتوَِاِتعَۡوَلىُىَِخَثُِشِِٞٱللَّّ
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Terjemahnya: 
 

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan 
 jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang 
 fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan 
 menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah 
 mengetahui apa yang kamu kerjakan.

37
 

Ulama Al-Qur‟an menguraikan bahwa nafkah, baik yang wajib seperti 

zakat maupun sunnah, termasuk sedekah, bisa menampakkan Dan bisa juga 

dirahasiakan. Keikhlasan memang sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, 

hanya Allah yang mengetahui kadarnya, tetapi itu bukan berarti hanya sedekah 

secara rahasia yang ikhlas, siapa yang menyumbang dengan terang-terangan pun, 

keikhlasannya dapat tidak kurang atau melebihi yang menyumbang dengan 

rahasia. Mengumumkan sedekah dapat mendorong orang lain bersedekah dan 

menutup pintu prasangka buruk yang menjerumuskan penyangka ke dalam dosa.
38

 

Uraian diatas berkaitan dengan pelaksanaan pesta adat Balla Tujua  sebab 

diprosesi pelaksanaan bernilai sedekah. Dilihat dari masyarakat membagikan 

makanan ketika setelah pelaksanaan adat selesai. Sedekah diartikan sebagai suatu 

kesyukuran untuk menyalurkan hasil dari rezeki yang diberi oleh Allah swt. 

2. Berwudhu  

 Wudhu secara bahasa diambil dari lafal al-wadha‟ah yang artinya bagus 

dan bersih. Sedangkan menurut istilah wudhu adalah aktivitas bersuci dengan 

media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh, muka, kedua tangan, 

kepala, dan kedua kaki.
39

 Wudu merupakan salah satu cara untuk menghilangkan 
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hadas, tidak hanya untuk shalat namun juga dapat dilakukan dalam keseharian 

untuk menjaga kesucian.  

 Dalam halnya dengan pelaksanaan pesta adat, sebelum pencucian benda 

pusaka dilakukan terlebih dahulu pemangku adat berwudu untuk mensucikan diri. 

Setelah selesai dilanjut proses pelaksanaannya atau pembersihan benda pusaka.  

 3. Membaca do‟a  

Berdo‟a merupakan suatu bentuk penghambaan kepada Allah swt, 

meminta sesuatu sesuai dengan hajatnya atau memohon perlindungan. Do‟a yang 

dimaksud adalah suatu aktivitas ruhaniah yang mengandung permohonan kepada 

Allah swt. 

Sebagaimana yang tertulis pada Al-Qur‟an surah al-Baqarah/ 2:186 yang 

menyatakan perlunya berdoa kepada Allah swt, sebagai ketundukan diri kepada-

Nya.  

 

ِِوَإرَِا ِدَعۡىَجَ ِأجُُِةُ ِقشََِة َۖ ِفئًٍَِِّ ِعٌٍَِّ ِعِثاَدٌِ ِِٱلذَّاعِِعَألَكََ ِدَعَاىَِۖ إرَِا

 ٢٨١ٍِِلعََلَّهنَُِۡشَۡشُذُوىَِفلَُۡغَۡتجَُِثىُاِْلٍِِوَلُۡؤُۡهٌِىُاِْتِِ

Terjemahnya :  

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 
(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

40
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Ulama  Al-Qur‟an menguraikan, bahwa kata “jawablah”ditiadakan di sini 

untuk mengisyaratkan bahwa setiap orang walau yang bergelimang dalam dosa 

dapat langsung berdoa kepada-Nya tanpa perantara. Ia juga mengisyaratkan 

bahwa Allah begitu dekat dengan kepada manusia, dan manusia pun dekat 

kepada-Nya, karena pengetahuan tentang wujud Allah melekat pada fitrah 

manusia, bukti-bukti wujud dan keesaan-Nya pun terbentang luas. Anak kalimat 

“orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku” menunjukkan bahwa bisa 

jadi ada seseorang yang bermohon tetapi dia belum lagi dinilai  berdoa oleh-Nya. 

Yang dinilai-Nya berdoa antara lain adalah yang tulus menghadapkan harapan 

hanya kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya, bukan juga yang menghadapkan 

diri kepada-Nya bersama dengan selain-Nya. Ini dipahami dari penggunaan kata 

“kepada-ku”.
41

 

Firman-Nya “Hendaklah mereka memenuhi (segala perintah) ku”, 

mengisyaratkan bahwa yang pertama dan utama dituntut dari setiap yang berdoa 

adalah memenuhi segala perintah-Nya. Itu semua “agar kamu selalu berada dalam 

kebenaran” yakni dapat mengetahui jalan yang terbaik serta bertindak tepat, baik 

menyangkut soal dunia maupun akhirat.
42

 

Ayat diatas tentu berkaitan dengan pelaksanaan pesta adat Balla Tujua 

yaitu menganjurkan untuk selalu berdoa, sebagaimana yang dilakukan dalam 

prosesi pencucian benda pusaka. Setelah berwudhu pemangku adat yang bertugas 

untuk mencuci benda yang sangat sakral itu, membaca ayat-ayat Allah seperti 

surah Al-fatihah, Al-ikhlas dan bacaan yang tidak dapat disebutkan. Tentunya, 

dapat diketahui bahwa surah Al-fatihah adalah surah pembuka dan surah yang 
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dianjurkan untuk dibaca. Begitu halnya dengan surah Al-ikhlas yang memiliki arti 

ketahuidan atau keesaan. Dengan demikian, membuktikan bahwa Akulturasi 

budaya Islam dengan budaya lokal telah menyatu dalam prosesi pencucian benda 

pusaka tesebut.  

4. Musyawarah  

Musyawarah adalah saling memberikan pendapat mengenai suatu 

persoalan atau mengeluarkan pendapat dari berbagai pihak kemudian 

dipertimbangkan dan diambil yang terbaik sesuai kesepakatan bersama demi 

kemaslahatan bersama.
43

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah 

diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas 

penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang 

berarti berunding dan berembuk.
44

 

 Sebagaimana dalam surah al-Imran/3: 159 yang berbunyi : 

يَِِفثَوَِا ِِسَحۡوَحِٖهِّ ِِٱللَّّ ِوَلىَِۡكٌُتَِفظًَّّاِغَلُِظَ ىاِْلََِٱلۡقلَۡةِِلٌِتَِلهَنَُۡۖ هِيًِِۡفَُّو

ِفَِ ِوَِِٱعۡفُِحَىۡلكََِۖ هنُۡ ٌۡ ِِٱعۡتغَۡفشِِۡعَ ِفٍِ ِوَشَاوِسۡهنُۡ ِعَضَهۡتَِِٱلۡۡهَۡشَِِۖلهَنُۡ فئَرَِا

لِۡعَلًَِ ِِۚۡفتَىََكَّ ِِٱللَّّ َِإىَِّ ِِٱللَّّ  ٢٥٩ِلُِيَِٱلۡوُتىََكَِِّحُِةو

Terjemahnya :  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 
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tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

45
 

 

Firman-Nya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka” dapat menjadi salah satu bukti bahwa Allah swt,. 

Sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad saw,. 

Sebagaimana sabda beliau “Aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh hasil baik 

hasil pendidikan-Nya” kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya 

pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu-wahyu Al-

Qur‟an, tetapi juga kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan 

rahmat bagi seluruh alam.
46

 

Ketika ayat ini menyatakan “sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”. Maka itu berarti sikap 

keras lagi berhati kasar tidak ada wujudnya, dan karena itu tidak ada wujudnya, 

maka tentu saja “tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu” tidak akan 

pernah terjadi. Firman-Nya “belaku keras lagi berhati kasar”, menggambarkan sisi 

dalam dan sisi luar manusia, “belaku keras” menunjukkan sisi luar manusia dan 

“berhati kasar” sisi dalamnya. Kedua hal itu dinafikan dari Rasul saw. Memang 

keduanya perlu dinafikan secara bersamaan, karena boleh jadi ada yang berlaku 

keras tapi hatinya lembut, atau hatinya lembut tapi tidak mengetahui sopan santun. 

Karena yang terbaik adalah yang menggabung keindahan sisi luar dalam perilaku 

yang sopan, kata-kata yang indah, sekaligus hati yang luhur, penuh kasih sayang. 

47
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Salah satu yang menjadi pokok ayat ini adalah perintah melakukan 

musyawarah. Kata musyawarah terambil dari kata syawara yang pada mulanya 

bermakna mengeluarkan madu dalam sarang lebah. Makna ini kemudian 

berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan 

dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya hanya 

digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas. 

Disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah, 

dan bulatnya tekad. Pertama, adalah berlaku lemah lembut, tidak asar dan tidak 

berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam 

posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta 

sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran 

pergi. Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Bermusyawarah harus 

menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi 

ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar dari pihak 

lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan 

mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi 

pertengkaran. 
48

 

Ayat diatas tentu berkaitan dengan pelaksaan pesta adat balla tujua ayat 

tersebut menjelaskan bahwa ketika melakukan sesuatu yang melibatkan banyak 

orang, sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah agar tidak terjadi perselisihan 

pendapat atau perbedaan. Oleh karena itu, sebelum perayaan pesta adat balla tujua  

diadakan musyawarah bertempat kediaman ketua pemangku adat untuk 

membahas pelaksanaan acara adat. Setelah disepakati barulah menyiapkan hal-hal 

yang disediakan dalam perayaan nanti.  
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5.  Kebersamaan  

  Kebersamaan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Dengan kebersamaan dapat mempermudah melakukan segala hal. Kebersamaan 

pun juga membuat kita menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan serta 

kekompakan. Kebersamaan dalam masyarakat menjadi penting sebab dengan 

selalu bersama dan hidup berdampingan maka kita bisa saling bertukar pikiran, 

yang nantinya berguna saat kita menghadapi suatu masalah. 

  Dalam proses pelaksanaan pesta adat Balla Tujua kebersamaan sangat 

terlihat, dengan kekompakan dan bertukar pikiran mengenai berjalannnya suatu 

proses acara adat. Serta terlihat bagaimana mereka berkumpul dengan berbagai 

tujuan mereka masing-masing.  

6. Berpakaian rapi  

Prosesi perayaan pesta adat balla tujua, masyarakat yang turut andil dalam 

pelaksaanaan memakai pakaian rapi selayaknya pakaian muslimah. bagi 

perempuan memakai jilbab sedangkan laki-laki memakai kopia atau patonro.
49

 

Prosesi tari pakarena, penari memakai pakaian baju bodo
50

 serta jilbab yang 

dikenakannya.  

Dalam surah  al- A‟raf /7: 26 dijelaskan juga cara berpakaian yang baik: 

ٍِٓ ثٌَِ ِوَلثِاَطََُِِه ِوَسَِشٗاَۖ تكُِنۡ ِعَىۡءَه سٌِ َِىَُه ِلثِاَعٗا كُنۡ ُۡ ِعَلَ ِأًَضَلٌۡاَ ِقذَۡ ءَادَمَ

تِِِٱلتَّقۡىَيهِ لكَِِهِيِۡءَاََه
ِرَه شٞۚۡ ُۡ لكَِِخَ ِِرَه          ِ ١١لعََلَّهنَُِۡزََّكَّشُوىَِِٱللَّّ
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Terjemahnya : 

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan 
pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah 
sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka 
selalu ingat.

51
 

 

Ayat diatas berpesan “Hai anak Adam”, yakni manusia putra putri Adam 

sejak putra pertama hingga anak terakhir dari keturunannya”sesungguhnya kami” 

Tuhan yang maha kuasa “telah menurunkan kepada kamu pakaian”, yakni 

menyiapkan bahan pakaian “untuk menutupi sauat-sauat kamu”, yakni aurat 

lahiriah serta kekurngan-kekurangan batiniahyang dapat kamu gunakan sehari-

hari, “dan” menyiapkan pula “bulu”, yakni bahan-bahan pakaian indah untuk 

menghiasi diri kamu dan yang kamu gunakan dalam peristiwa-peristiwa 

istimewah. Dan disamping itu ada lagi yang kami anugerahkan yakni, “pakaian 

takwa itulah” pakaian yang terpenting dan “yang paling baik. Yang demikian itu”, 

yakni menyiapkan aneka bahan pakaian “adalah sebagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, mudah-mudahan”, yakni dimaksudkan dari penyiapan pakaian 

itu adalah agar “mereka selalu ingat”, kepada Allah swt,. dan nikmat-nikmat-

Nya.
52

 

Oleh karena itu, dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi 

pakaian. Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama 

dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarkat sebagai buruk bila dilihat, dan 

yang kedua, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini 

memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk 
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memperindah diri dan mengekspresikan keindahan. Jika pakaian takwa telah 

menghiasi jiwa seseorang, maka akan terpihara dentitasnya, lagi anggun 

penampilannya. Anda akan menemukan dia selalu bersih walau miskin, hidup 

sederhana walau kaya, terbuka tangan dan hatinya. Tidak berjalan membawa 

fitnah, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak menuntut yang bukan 

haknya dan tidak menahan hak orang lain. Bila beruntung ia bersyukur, bila diuji 

ia bersabar, bila berdosa ia istighfar, bila bersalah ia menyesal, dan bila dimaki ia 

tersenyum sambil berkata : Jika makian anda keliru, maka aku bermohon semoga 

Tuhan mengampunimu dan jika makian anda benar, maka aku bermohon semoga 

Allah mengampuniku. 
53

 

Ayat diatas tentu berkaitan dengan pesta adat balla tujua karena melihat 

dari proses berlangsungnya pesta adat, untuk perempuan memakai jilbab terlebih 

lagi bagi penari yang memakai pakaian baju bodo khas suku Makassar dan untuk 

laki-laki memakai kopia atau patonro (penutup kepala) khas suku 

Makassar.Diprosesi tersebut perempuan maupun laki-laki berpakaian rapi sebagai 

seorang muslim. Masyarakat yang turut hadir diacara itu pun memakaian pakaian 

rapi serta memakai jilbab bagi perempuan.  

7. Memberi Manfaat Kepada Orang Lain  

Perayaan pesta adat balla tujua memberi manfaat terhadap masyarakat di 

kelurahan Onto maupun diluar dari masyarakat Onto. Penulis dapat melihat ketika 

setelah perayaan pesta adat, masyarakat dipanggil untuk makan bersama di tempat 

kediaman pemangku adat. Kemudian orang yang membawa makanan untuk 

melepaskan nazar yang telah selesai, mengajak masyarakat lain juga untuk makan 

bersama ditempat tersebut.  

                                                           

53
  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Kesan Al-Qur‟an  h.58-59. 



69 
 

 
 

 Sebagaimana dalam surah al-Isra /17: 7 berbunyi : 

ِِإىِِۡ ِوَإىِِۡأعََأۡتنُِۡفلَهَاَۚۡ  ٧ِأحَۡغٌَتنُِۡأحَۡغٌَتنُِۡلًَِۡفغُِكُنَۡۖ

Terjemahnya :  

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.

54
 

 

Allah swt., menegaskan kepada mereka bahwa : “Jika kamu berbuat baik” 

yakni taat serta mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka itu berarti “kamu 

berbuat baik bagi dirimu sendiri” dan “Jika kamu berbuat jahat maka diri kamu” 

sendiri juga.
55

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia sepatutnya untuk berbuat 

baik terhadap sesama, serta memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, 

kebaikan yang diberikan akan kembali kediri sendiri. Sehingga tidak ada kesia-

sian ketika itu diberi dengan penuh keikhlasan. 

Selanjutnya manfaat keorang lain juga dilihat dari pencucian benda pusaka 

yang masyarakat berantusias untuk memperebutkan semacam jimat yang 

dipercayai memberi manfaat terhadap orang yang memiliki benda itu. Memberi 

manfaat kehidupan mereka, serta memperlancar rezeki yang meyakini.  

8. Bernazar  

Setiap tahun dalam perayaan pesta adat Balla tujua di lakukan banyak 

masyarakat baik dari luar maupun dari masyarakat setempat untuk hadir ditempat 

pelaksanaan. Dengan tujuan ingin meminta doa dan tidak sedikit yang beristinja 
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atau bernazar. Mereka melakukan tinja‟ atau bernazar sembari meminta doa 

ketika di penghujung perayaan yaitu dalam prosesi ayunan.  

Seperti yang dikatakan oleh narasumber penulis dalam proses pelaksanaan 

yang mengatakan bahwa, ketika prosesi ayunan banyak dari masyarakat luar yang 

datang dengan maksud melepas tinja‟ atau nazarnya ketika permintaan mereka 

terkabulkan.  

Nazar adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika 

tujuan yang diinginkan sudah tercapai. Dalam surah al-Hajj/22:29  

 

فىُاِْتِِِثنَُِّ تِِلُۡقَُُّۡىاِْتفَثَهَنُِۡوَلُۡىُفىُاًِْزُُوسَهنُِۡوَلُۡطََّىَّ ُۡ  ١٩ِِٱلۡعَتُِقِِِٱلۡثَ

Terjemahnya : 

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada 
badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar 
mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling 
rumah yang tua itu (Baitullah).

56
 

Kata nadzar adalah amal kebajikan yang tidak wajib tetapi diwajibkan 

seseorang atas dirinya, bila memperoleh sesuatu yang positif, atau terhindar dari 

yang negatif.
57

 

Ayat diatas berkaitan dengan pelaksanaan pesta adat balla tujua yang 

dalam prosesi Ayunan berlangsung. Seseorang yang memiliki tinja‟ atau nazar 

ketika melepas atau baru akan memulai tinja‟ mereka akan melakukan prosesi 

ayunan. Bagi masyarakat yang melepas tinja‟ mereka menabur beras sebelum 

berayun yang maknanya bahwa tinja‟ yang dilakukan telah selesai. Sedangkan 
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bagi masyarakat yang baru memulai tinja mereka berayun dengan niat apa yang 

mereka inginkan.  

9. Gotong Royong  

Gotong royong adalah bentuk kerja sama antara sejumlah orang atau 

warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau 

pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. 

Pelaksanaan tradisi ini dapat berjalan lancar karena kerja sama antar masyarakat 

setempat. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Maidah/5:2 yang berbunyi: 

ِِ ِعَلًَ َِۖوَِِٱلۡثشِِِّوَتعََاوًَىُاْ ِِٱلتَّقۡىَيه ِعَلًَ ِتعََاوًَىُاْ ثۡنِِوَلََ ىِِۚۡوَِِٱلِۡۡ ِٱلۡعُذۡوَه

ََِِۖٱتَّقىُاِْوَِ ِِٱللَّّ َِإىَِّ  ١ِِٱلۡعِقاَبِِشَذَِذُِِٱللَّّ

Terjemahnya : 

 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.

58
 

 

Firman-Nya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan 

ketakwaan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran”, merupakan 

prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya 

adalah kebajikan dan ketakwaan.
59

 

Ayat diatas tentu saja sangat berkaitan dengan pelaksanaan pesta adat 

balla tujua yang dapat dilihat ketika sebelum pelaksanaan pesta adat dilakukan, 

masyarakat bekerja sama untuk menyiapkan perlengkapan yang akan di gunakan 
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dalam perayaan. Ibu-ibu dari masyarakat setempat menyiapkan dan membuat kue 

seperti kue onde-onde, kue cucur, songkolo (beras ketan), ketupat, beras, daun siri, 

kelapa dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bapak-bapak membantu membenah 

sekitar kawasan, seperti membersihkan kemudian membuat ayunan serta kegiatan 

yang lain yang membutuhkan tenaga lebih.  

Gotong royong dilakukan untuk menyukseskan acara perayaan yang 

dilakukan tiap satu kali setahun, masyarakat berantusias untuk saling membantu 

dan bekerja sama dalam perayaan pesta adat Balla Tujua yang dilakukan di 

kawasan Onto.  

10. Silaturahmi  

Dalam perayaan pesta adat Balla Tujua adalah wadah berkumpulnya 

masyarakat baik dari masyarakat dari luar maupun setempat. Silaturahmi dapat 

dilihat ketika banyak masyarakat yang datang kemudian saling mengenal dan 

menjalin silaturahmi. Yang sebelumnya belum saling mengenal menjadi saling 

mengenal, datang dengan tujuan yang sama ataupun berbeda. Ada yang tujuannya 

untuk menonton saja ataupun ada yang datang dengan tujuan tertentu.  

Sebagaimana dalam Q.S an-Nisa/4:1 berbunyi : 

أََٓوهاَ ِِتَّقىُاِْٱِلٌَّاطُِٱََِه هاَِِلَّزٌِٱسَتَّكُنُ ٌۡ ِهِ ِوَخَلقََ حِذَجٖ ِوَه ًَِّفۡظٖ ي ِهِّ خَلقَكَُن

ِوَِ هوَُاِسِجَالَِٗكَثُِشٗاِوًَغَِاءٓٗۚۡ ٌۡ ِهِ َِٱِتَّقىُاِْٱصَوۡجَهاَِوَتثََّ ِۦتغََاءَٓلىُىَِتهِِِِلَّزٌِٱِللَّّ

ِِمَِۚۡلۡۡسَۡحَاٱوَِ َِٱإىَِّ كُنِۡسَِِللَّّ ُۡ ٢ِِِقُِثٗاكَاىَِعَلَ

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 
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(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu.

60
 

 

 Surah an-Nisa mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang 

antar seluruh manusia. Karena itu, ayat ini walau turun di Madinah yang biasanya 

panggilan ditunjukan kepada orang yang beriman, tetapi demi persatuan dan 

kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan yang tidak 

beriman, “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu”, yakni Adam atau jenis yang sama, tidak 

ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia dengan yang lain, 

“dan Allah menciptakan darinya”, yakni dari diri yang satu ini “pasangannya dan 

dari keduanya” dari Adam dan Istrinya atau dari lelaki dan perempuan yang 

berpasangan itu “Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan 

perempuan” pun demikian. “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-

Nya kamu saling meminta dan” pelihara pula “hubungan silaturahmi”. Jangan 

putuskan hubungan tersebut, karena apa pun yang terjadi “sesungguhnya Allah” 

terus-menerus sebagaimana dipahami dari kata kana “Maha mengawasi kamu”.
61

 

Seperti yang dikemukakan diatas, ayat ini sebagai pendahuluan untuk 

mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu 

membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu 

keturunan, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, 

beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan 

rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia. 
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Ayat dan tafsiran diatas mengajak kita saling Silaturahmi. Dalam Islam 

Silaturahmi sangat penting untuk menyambung tali persaudaraan serta saling 

berhubungan antar sesama manusia. Dapat dilihat dari Perayaan pesta adat Balla 

Tujua, banyak masyarakat dari luar wilayah Onto yang berkunjung untuk melihat 

perayaan ini yangdi lakukan di bulan rajab setiap satu kali setahun. Baik 

masyarakat yang hanya untuk melihat ataupun turut andil dalam perayaan 

tersebut. Silaturahmi dalam perayaan ini begitu terlihat, saling bertegur sapa dan 

lain sebagainya. Diperayaan pesta adat, seseorang yang awalnya tidak saling 

mengenal menjadi saling mengenal itu artinya bahwa pesta adat membuat orang-

orang saling mengenal satu sama lain untuk menyambung tali persaudaraan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Pesta Adat Balla Tujua sudah dimulai sejak sebelum datangnya Islam. 

Sebelum Islam masuk, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaan 

animisme dan dinamisme yang mempercayai benda-benda yang memiliki 

kekuatan atau kesaktian hingga dikeramatkan oleh masyarakat setempat. 

Setelah Islam masuk kepercayaan itu mulai terkikis, perlahan di tinggalkan 

walaupun sampai saat ini masih ada kepercayaan yang belum bisa 

ditinggalkan oleh masyarakat. Pesta Balla Tujua dilakukan setelah masa 

pemerintahan Tomanurung yang dimulai pada tahun 1293-1332 M. Untuk 

mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih telah menyatukan para 

pemimpin yang ada di Bantaeng serta memberi kesejahteraan bagi 

masyarakat. Tradisi ini bagi masyarakat Onto sesuatu yang sangat sakral yang 

dilaksanakan oleh keturunan terdahulu kemudian dilanjut secara turun 

temurun oleh generasi penerusnya yang hingga saat ini masih dilaksanakan. 

2. Pelaksanaan Pesta Adat Bala Tujua yang dilakukan oleh masyarakat Onto 

yang didalamnya terdapat serangkaian kegiatan. Prosesi pertama yaitu tari 

pakarena turaya. Tari pakarena dilakukan oleh dua belas orang sesuai dengan 

adat,untuk mengawali tarian dilakukan di rumah pemangku adat selaku ketua 

kemudian di lanjut oleh pemangku adat setelahnya. Kemudian dilanjut 

prosesi ke dua yaitu pencucian benda pusaka, dalam pencucian benda pusaka 

hanya dapat melihat dari luar tempat sebab dalam proses pencucian tidak 

boleh ada yang melihat selain dari pemangku adat karena benda tersebut 

sangat sakral. Selanjutnya di pagi hari prosesi ada‟sampulongrua (adat 12), 



76 
 

 
 

adat ini dilakukan oleh dua belas orang yang duduk berjejer untuk menunggu 

diberi makanan dari masyarakat. Dilanjut prosesi terakhir yaitu berayun, 

dalam prosesi ayunan dilakukan ketika seseorang yang ingin lepas tinja‟ atau 

nazar dan seseorang yang ingin mengajukan permintaan. 

3. Pesta adat Balla Tujua dilaksanakan setiap bulan rajab, dalam pesta adat 

Balla Tujua memiliki unsur-unsur budaya Islam yang terkait dengan nilai 

Islam diantaranya yaitu sedekah, sedekah adalah suatu pemberian seorang 

muslim kepada seseorang secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh 

waktu dan jumlah tertentu. Membaca do‟a adalah kegiatan yang dilakukan 

sebelum memulai pencucian benda pusaka. Musyawarah adalah perkumpulan 

antar masyarakat dan pemangku adat untuk mendiskusikan perayaan adat. 

Kebersamaan, kebersamaan adalah berkumpulnya antar sesama masyarakat 

yang dapat mempermudah segala hal Berpakaian rapi artinya memakaian 

pakaian yang bersih serta yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Memberi 

manfaat kepada orang lain artinya suatu hal yang diberikan kepada orang 

dengan kebaikan dan manfaatnya. Bernazar adalah sebuah janji seseorang 

untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan sudah tercapai. 

Gotong royong ini bentuk kerja sama oleh masyarakat dan saling membantu 

untuk menyukseskan perayaan pesta adat Balla Tujua. Silaturahmi, yaitu 

Wadah untuk menyambung tali persaudaraan dalam perayaan pesta adat balla 

tujua. 

B. Implikasi 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Onto Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang membahas tentang mengenai sejarah 

pesta adat Balla Tujua, prosesi pelaksanaan dan unsur budaya Islam yang 
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terdapat dalam pesta adat. Tradisi ini masih tetap dilestarikan dan masih 

dilakukan oleh masyarakat terkhususnya diwilayah Desa Onto. 

Penulis berharap masyarakat setempat mempertahankan pesta adat 

Balla Tujua di Desa Onto sebagai salah satu warisan budaya dari nenek 

moyang yang telah menjadi tradisi lokal.   

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber 

maupun rujukan bagi penelitian kedepannya. Penulis juga berharap 

pemerintah Kabupaten Bantaeng memberi dukungan terhadap kegiatan ini 

agar Pesta Adat Balla Tujua lebih dikenal luas bukan hanya diketahui oleh 

masyarakat Bantaeng tetapi juga diketahui oleh masyarakat diluarnya.  
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