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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك



x 
 

 
 

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya Y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  al-hikmah :  ا ل حِك م 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بِلا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

نَ  َت أ مُرُو  : ta’muruna 

c. Hamzah Akhir 
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ءَ  َش ي  : َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan 

dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah بِا الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َ ةَِالََّّ م  ح  َر  هُمَ َفيِ   Hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Rahayu Mardiniyah 

Nim : 40200118144 

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam 

Judul :Tradisi Bulo Jappa Di Desa Jipang Kec. Bontonompo, Kab. Gowa 

Pendekatan Fenemonologi 

 
Penelitian ini berjudul “Tradisi Bulo Jappa di Desa Jipang Kec. 

Botonompo Kab. Gowa (Pendekatan Fenemonologi)”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menjawab pertayaan-pertanyaan berikut: 1). Bagaimana asal-usul 
Tradisi Bulo Jappa di Desa Jipang Kec. Bontonompo Kab. Gowa ? 2). Bagaimana 
prosesi Tradisi Bulo Jappa di kalangan masyarakat Desa Jipang Kec. 
Bontonompo Kab. Gowa ? 3). Bagaimana makna yang terkandung dalam Tradisi 
Bulo Jappa di kalangan masyarakat Desa Jipang Kec. Bontonompo Kab. Gowa ? 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 
kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenolgi. Sumber data 
penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan di lokasi penelitian 
Metode pengumpulan data meliputi metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Tradisi ini berasal dari desa 
jipang dan dibawa oleh raja gowa ketujuh Batara Gowa Tuniawangngang Ri 
Paralakkenna. Menurut riwayat, bambu gila ini mampu mendeteksi setiap musuh 
yang masuk ke Jipang. Bilamana ada musuh yang masih dan bermaksud 
mengacaukan desa, maka secepat itu pula bambu gila itu mengamuk dan 
menyerang musuh. 2). Pada tahap pra pelaksanaan tradisi, masyarakat yang telah 
bernazar dan tercapai tujuannya mendatangi pemangku adat untuk mendiskusikan 
seputar pelaksanaan ritual bulo jappa/bulo sossorang, seperti pemilihan waktu, 
tempat, dan perlengkapan tradisi. Pelaksanaan prosesi pada hari pertama, 
dilakukannya proses pembuatan wadah oleh masyarakat untuk ketiga peti yang 
berisikan bendera kerajaan yang disimpan diatas pammakkang/loteng Balla 
Lompoa, kemudian sore harinya dilakukan proses Allekka’ Je’ne yaitu 
pengambilan air berkah (Je’ne Barakka) di bungung barania untuk digunakan 
selama ritual berlangsung. Hari kedua, ialah proses appidalleki, dimana dalam 
ritual ini pemangku adat melakukan persembahan sesajen kepada leluhur yang 
diantar dengan zikir dan doa syukur kehadirat Allah SWT. Hari ketiga, yaitu 
puncak dari ritual bulo jappa/bulo sossorang yang dimana bambu diarak keliling 
desa. 3). Makna sosial dari tradisi Bulo Jappa adalah mengenai hubungan sosial 
antara desa Jipang dan sekitarnya. Dari segi budaya, individu yang tumbuh dan 
matang di desa Jipang menganggap tradisi Bulo Jappa penting dan suci, baik 
dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran. Prinsip gotong-royong menjadi faktor 
penting dalam pelaksanaan tradisi ini, memungkinkan masyarakat lokal 
menjalankan tradisi tersebut. Dalam aspek kedermawanan, individu yang telah 
mengucapkan nazar dan mewujudkan keinginannya, akan bertanggung jawab atas 
segala kebutuhan dalam tradisi tersebut. 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa untuk mempromosikan 
perkembangan dan pelestarian budaya, penelitian perlu dilakukan guna 
memastikan nilai-nilai yang tinggi tetap terjaga. Selain itu, konsep budaya yang 
lebih modern dengan elemen nilai estetika juga harus diperhitungkan guna 
menjaga keberlanjutan budaya tersebut. 

 
Kata Kunci: Tradisi, Bulo Jappa, Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia berfungsi sebagai aktor dalam sejarah dan juga sebagai pencipta 

kebudayaan serta peradaban. Ini sejalan dengan peran manusia yang diwujudkan 

saat diciptakan di dunia sebagai khalifah dan insan pengabdi kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Murtadha Muthabhari menyatakan bahwa manusia juga memiliki dua 

faktor yang berpengaruh dalam kehidupan individu, yaitu sikap dan 

kecenderungan, yang menjadi sumber budaya.1 

Dalam berbagai budaya, setiap manusia meyakini adanya fase berbahaya 

saat berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya. Untuk mengatasi bahaya ini, 

manusia mengembangkan upaya perlindungan. Upaya ini tercermin dalam tradisi-

tradisi yang dilakukan baik secara kolektif maupun individu, bertujuan untuk 

berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan kekuatan gaib, hantu, setan, roh, 

dan sejenisnya.2 

Islam adalah agama yang berasal dari perkembangan yang melalui 

perjalanan waktu yang panjang. Agama ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, 

dan disebut sebagai Islam. Setiap nabi yang menerima risalah dari Allah juga 

mengajarkan agama Islam. Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa 

satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam.3 

                                                           

1Nasrullah R, “Tradisi Mattula’ Bala Pada Masyarakat Desa Umpungeng”, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2011), h. 1. 

2Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 

255.  

3Abu Su’ud, Islamologi Sejarah, Ajaran, Dan Peranannya Dalam Peradaban Umat 

Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 137. 
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Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Imran/3: 19. 

َ َإِلَّّ ب  َأوُتوُا َٱلكِت َٰ َٱلَّذِين  اَٱخت ل ف  م  مَُو 
َِٱلِإسل َٰ َعِند َٱللََّّ ين  َٱلد ِ نَي كفرَُبَِإِنَّ م  هُمَُٱلعِلمَُب غي اَب ين هُمَو  اء  اَج  تََِ َمِنَب عدَِم  اي َٰ

س رِيعَُٱلحِس ابَِ  َ َٱللََّّ َِف إنَِّ ١٩ََٱللََّّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada 
berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang 
pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara 
mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka 
sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya4 

Kata “din” memiliki beberapa makna, termasuk “ketundukan, ketaatan, 

perhitungan, balasan”. Kata ini juga berarti “agama”, karena melalui agama 

seseorang menjadi patuh dan taat, serta akhirnya akan dinilai atas semua 

perbuatannya yang akan mendapatkan imbalan dan penghargaan berdasarkan 

agama tersebut.5 

Ayat ini, menurut penafsiran Ibnu Katsir, mengandung pesan dari Allah 

bahwa tidak ada ajaran agama yang diterima oleh-Nya selain Islam, yaitu 

mengikuti rasul-rasul yang telah diutus-Nya sepanjang waktu hingga Nabi 

Muhammad saw. Dengan kemunculan Nabi Muhammad, semua jalur menuju 

Allah diakhiri kecuali melalui jalan yang beliau ajarkan. Sehingga siapa pun yang 

datang setelah risalah Nabi Muhammad, jika mengikuti agama lain selain syariat 

yang diajarkan oleh beliau, tidak akan diterima oleh Allah.6 

 

 

                                                           
4Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an al-Karim Dan Terjemahannya 

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 52. 

5 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Surah al-

Imran dan an-Nisa, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 38. 

6Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Surah al-

Imran dan an-Nisa (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 38. 
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Islam telah mengalami pertumbuhan pesat dan menyebar ke berbagai 

belahan dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas 

penduduknya mengikuti agama Islam. Meskipun memiliki keragaman suku, 

budaya, bangsa, agama, dan keyakinan, perkembangan Islam di Indonesia tidak 

terhambat. Semua variasi ini berkembang dalam masyarakat Indonesia dan 

membentuk masyarakat yang beragam. Dalam masyarakat yang beragam ini, 

berbagai budaya, kegiatan, dan norma-norma khusus menghadirkan keberagaman 

yang memperkuat identitas dan integrasi sosial masyarakat. 

Keanekaragaman budaya di Indonesia adalah hal yang nyata dan tak 

terbantahkan. Dalam kerangka pemahaman masyarakat yang beragam, selain 

kebudayaan dari kelompok etnis, masyarakat Indonesia juga mencakup berbagai 

kebudayaan daerah yang bersifat wilayah, yang merupakan hasil dari 

percampuran berbagai budaya kelompok etnis di daerah tersebut. Berbagai 

wilayah memiliki kondisi geografis yang beragam, dari pegunungan, tepian, 

hutan, pantai, dataran rendah, desa, hingga perkotaan. Hal ini juga berhubungan 

dengan tingkat peradaban yang beragam dari kelompok-kelompok etnis dan 

masyarakat di Indonesia. 

 Kebudayaan merupakan warisan sosial yang dapat dimiliki oleh 

masyarakat yang mendukungnya melalui kajian.7 Dengan demikian, etika 

mencerminkan kompleksitas ide, nilai dan prinsip, serta sikap dan pola perilaku 

manusia. dan kondisi sosial. Pola tingkah laku yang demikian itu terjadi sebagai 

akibat dari perwujudan atau perwujudan hasil proses belajar. Pepatah ini juga 

tercermin dalam karyanya sebagai produk kultivasi. Bentuk perilaku ini juga 

berupa simbol-simbol tertentu, seperti ritual keagamaan yang merupakan 

                                                           
7 Purwadi, Budi Pekerti Jawa: Tuntunan Luhur Budaya Adiluhung, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), h. 1 
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manifestasi dari perilaku keagamaan.8 

Nilai-nilai budaya merupakan tingkatan tertinggi dan paling abstrak. 

Karena nilai-nilai budaya mewujudkan suatu konsep yang bernilai dan penting 

bagi masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Setiap 

masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki banyak nilai 

budaya yang tumpang tindih bahkan menjadi norma. Sebagai kerangka konseptual 

yang nyata, praktik tersebut merupakan motivasi yang kuat untuk mengatur 

kehidupan anggota masyarakat. 

Sistem prinsip yang lebih luas seringkali hanya dipahami oleh beberapa 

sektor saja, yaitu mereka yang memahami batasan mendasar dari disiplin ilmu 

organisasi (berbagai pranata yang saling berkaitan), yaitu profesional awam. Pakar 

sehari-hari ini adalah tempat orang biasa dengan pengetahuan manajemen data 

yang sangat terbatas dapat meminta nasihat. Di dunia biasa, jumlah entitas yang 

ada masih sangat sedikit, jumlah prinsip dalam entitas juga sedikit, di dunia 

mapan, mengetahui semua prinsip yang ada menjadi lebih rumit, sehingga jumlah 

entitas yang ada juga bertambah.9 

Tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakat tidak mudah berubah, 

bahkan setelah Islam menjadi agama mereka. Banyak budaya lokal yang setelah 

kedatangan Islam terjadi perpaduan dan interaksi antara budaya yang ada dengan 

budaya Islam itu sendiri. Budaya asimilasi ini tetap bertahan hingga saat ini 

karena diyakini mengandung unsur budaya Islam.10 

 

                                                           
8Musa Asy’ari, Agama, Kebudayaan dan Pembangunan, (Yogyakarta: IAIN Sunan 

Kalijaga Press, 1988), h. 92-93. 

9Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 75. 

10 Musryrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 7-8. 
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Tradisi timbul dalam dua bentuk. Pertama, muncul dari bawah melalui 

proses spontan dan tak terduga serta melibatkan partisipasi luas. Ini melibatkan 

bagaimana individu-individu berbagai latar belakang memperoleh warisan sejarah 

yang menarik perhatian, kasih sayang, dan kekaguman. Kemudian, tradisi ini 

menyebar ke seluruh masyarakat dan berfungsi dalam berbagai cara. Cara kedua 

adalah ketika tradisi diimposisi dari atas melalui mekanisme pemaksaan. Apa 

yang dianggap sebagai tradisi bisa dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, atau 

dipaksakan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. 

Tradisi dalam masyarakat tak dapat dipisahkan, dan keduanya saling 

terkait, seperti yang ditegaskan oleh Shili dalam buku “The Sociology of Social 

Change,” yang menyatakan bahwa manusia tidak mampu eksis tanpa tradisi, 

walaupun mereka mungkin merasa tidak sepenuhnya puas dengan tradisi 

tersebut.11 Sebuah kelompok masyarakat mengandung kebudayaan yang tak 

terpisahkan, karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Masyarakat 

menciptakan kebudayaan, sementara kebudayaan membentuk karakter 

masyarakat. Kebudayaan sendiri berasal dari kata Sanskerta buddhayah, bentuk 

jamak dari buddhi, yang mengacu pada akal atau kebijaksanaan. Kebudayaan 

dapat diartikan sebagai aspek-aspek yang berkaitan dengan akal atau 

kebijaksanaan. Istilah culture, yang memiliki arti yang sama dengan kebudayaan, 

berasal dari kata Latin colere, yang berarti mengolah atau merawat, seperti 

mengolah tanah atau berkebun. Dari makna aslinya ini, colere kemudian menjadi 

culture, yang diartikan sebagai segala usaha dan aktivitas manusia dalam 

mengolah dan mengubah alam.12 

                                                           
11Shill, The Sosiology of Social Chage, (Jakarta: Prenada, 2010), h. 74. 

12Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1999), h. 188. 
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Dalam perspektif sosiologi, kebudayaan meliputi segala aspek kehidupan 

manusia sebagai makhluk sosial. Ide dan konsep yang dipegang oleh manusia 

dalam masyarakat menghidupkan jiwa kolektif masyarakat itu sendiri. Dalam 

konteks bahasa Indonesia, terdapat juga istilah yang sangat sesuai untuk 

menggambarkan wujud ideal dari kebudayaan ini, yakni tradisi atau adat 

istiadat.13 

Keberadaan kebudayaan di dalam masyarakat juga membentuk suatu 

sistem sosial, yaitu sistem tindakan berpola yang dilakukan oleh manusia. Sistem 

sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan, dan 

berkomunikasi.14 Tradisi terbentuk melalui kebiasaan yang diturunkan dari 

generasi ke generasi oleh suatu kelompok masyarakat. Namun, dalam buku Piot 

Sztompka, dijelaskan bahwa tradisi muncul dalam dua bentuk. Pertama, muncul 

dari bawah melalui proses spontan dan tak terduga serta melibatkan partisipasi 

banyak orang. Hal ini terjadi ketika individu tertentu menemukan warisan sejarah 

yang menarik. Kedua, tradisi bisa muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. 

Apa yang dianggap sebagai tradisi bisa dipilih dan diberi perhatian oleh 

masyarakat, atau dipaksakan oleh individu yang memiliki pengaruh atau 

kekuasaan.15 

Dalam hal tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini perlu diakui 

lebih erat. Tradisi tidak hanya mencerminkan bahwa masa kini berasal dari masa 

lalu, tetapi juga melibatkan kelangsungan sejarah dari masa lalu hingga masa kini. 

Menurut pandangan yang lebih lengkap, tradisi mencakup semua elemen materi 

                                                           
13Piot Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), h. 

69. 

14Piot Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), h. 

69. 

15Piot Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, h. 71 
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dan konseptual yang berasal dari masa lalu, namun masih ada dalam konteks 

sekarang, tidak rusak, tidak hilang, atau terlupakan. Dalam konteks ini, tradisi 

merujuk pada warisan yang masih nyata dari masa lalu.16 

Budaya merupakan bagian integral dari masyarakat dan ditransmisikan 

dari generasi ke generasi. Keyakinan yang muncul seringkali terpelihara dalam 

kehidupan masyarakat karena karakteristik lokal. Masyarakat tercipta melalui 

nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan berupa tradisi-tradisi, yang berakar pada 

proses berpikir kreatif dan aktif yang bersama-sama membentuk pola kehidupan 

yang tetap. 

Budaya asli di daerah Sulawesi Selatan yang masih dipertahankan 

merupakan warisan dari leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi 

sebagai usaha untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai tersebut sebagai 

penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Warisan tersebut biasanya 

mencakup tradisi, adat-istiadat, dan kebiasaan. Tradisi lebih fokus pada keyakinan 

dan aktivitas ritual yang tumbuh dan mengakar dalam masyarakat, menjadi unsur 

budaya. Sejak tahun 1871, E.B. Tylor mencoba mendefinisikan kebudayaan 

sebagai keseluruhan kompleks pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, moral, adat, 

dan keterampilan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat.17 

Ungkapan tradisional adalah kata-kata yang menyampaikan makna 

tertentu dengan menggunakan bahasa kiasan yang mengandung nilai-nilai etika, 

moral, pendidikan, dan adat-istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. 

Ungkapan ini sering disampaikan dengan kata-kata yang sederhana namun mudah 

dimengerti, dan merupakan hasil dari kebijaksanaan lokal, berisi ide-ide yang 

                                                           
16Piot Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, h. 69. 

17Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi. 

(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), h. 52. 
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bijaksana, positif, dan diikuti oleh anggota masyarakat. 

Meskipun tradisi telah mempengaruhi cara hidup masyarakat, ia tidak 

mudah diubah bahkan setelah masuknya Islam sebagai agama yang dianut. 

Banyak aspek budaya masyarakat yang mengalami penyatuan dan penyesuaian 

setelah datangnya Islam. Kebudayaan hasil dari penyatuan ini masih bertahan 

hingga saat ini karena dianggap mengandung elemen-elemen budaya Islam.18 

Sebelum kedatangan Islam, ada empat unsur adat (Pangadakkang) yang 

dipegang oleh masyarakat Bugis-Makassar: Ada’ (kebiasaan), Rapang 

(penyerupaan, kebiasaan), Wari (silsilah keturunan), dan Bicara (pengadilan).19 

Setelah Islam diterima oleh masyarakat, unsur Pangngadakkang bertambah 

menjadi lima dengan Sara’ (syariat Islam) untuk melengkapi dan memperkaya 

unsur budaya lokal. Ini menambah nilai-nilai kearifan budaya khususnya di 

Sulawesi Selatan. 20 

Proses transformasi budaya berlangsung melalui tiga tahap peradaban 

menurut Van Peurson: tahap mitis, tahap pengetahuan ontologis, dan tahap 

fungsional. Pada setiap tahap peradaban, budaya memiliki karakteristik unik yang 

juga memengaruhi perilaku manusia, dan manusia sendiri dapat merubahnya 

dalam proses transformasi. Sikap transformatif ini menjadi penentu apakah suatu 

bangsa dapat berkembang.21 

 

                                                           
18Musryrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 7-8. 

19Rismawati, “Tradisi Aggauk-gauk Dalam Transformasi Budaya Islam Di Kabupaten 

Takalar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2015), h. 2.  

20Rismawati, “Tradisi Aggauk-gauk Dalam Transformasi Budaya Islam Di Kabupaten 

Takalar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2015), h. 2.  

21Mudji Sutrisno, SJ, Ranah-Ranah Kebudayaan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 

h. 31. 
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Budaya tradisional dan budaya Islam digabungkan menjadi satu kesatuan 

yang tak terpisahkan dalam adat Bugis-Makassar, seperti pada tradisi Bulo Jappa 

di Desa Jipang Kec, Bontonompo, Kab. Gowa. Dalam tradisi Bulo Jappa atau 

yang biasa disebut juga dengan bambu gila terdapat unsur kepercayaan bahwa 

bambu gila ini bisa mendeteksi setiap musuh yang masuk ke Jipang. Ketika ada 

musuh yang diam dan berniat mengacaukan kampung, maka seketika bambu gila 

itu mengamuk dan menyerang musuh sampai mati semua. 

Jika Bambu gila ini selesai menyerang musuh, hanya dapat dihentikan oleh 

Anggaru (sumpah kesetiaan) dan bambu tersebut kemudian kembali ke tempat 

asalnya. Kebiasaan ini dimulai sekitar tahun 1930-an dan berlangsung hingga 

sekarang. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan orang, tidak hanya warga Desa 

Jipang tetapi banyak juga dari warga luar dari desa jipang yang ingin melihat 

langsung dan mengetahui bagaimana kelanjutan tradisi tersebut. 

Tradisi ini diadakan setiap dua atau tiga tahun sekali. Biasanya adat ini 

dilakukan jika ada warga yang meminta sebagai ucapan terima kasih dan salam 

atas rezeki yang diperoleh dengan cara menyembelih atau menyembelih seekor 

kerbau. Masyarakat yang datang untuk menonton acara adat ini memiliki 

keinginan akan sesuatu dan berniat untuk mengadakan pesta jika dikabulkan. 

Setelah dikabulkan, dia akan datang kembali dengan menyumbangkan seekor 

kerbau untuk dipestakan.  

Penulis menemukan perhatian menarik terhadap ritual bulo jappa sebagai 

fokus penelitian dalam mengamati sejarah, tahapan, dan signifikansi dalam ritual 

ini. Terkait dengan ritual bulo jappa di masyarakat, ritual ini diartikan sebagai 

praktik lama yang memiliki relevansi penting dan kebutuhan untuk dipertahankan, 

meskipun ada variasi dalam pelaksanaannya dari satu generasi ke generasi 

lainnya. Khususnya, dalam konteks masyarakat Desa Jipang, Kabupaten Gowa. 
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Ritual ini memiliki karakteristik yang unik. Pada saat proses ritual 

berlangsung, ada situasi di mana sebagian masyarakat tidak berpartisipasi dalam 

pelaksanaan. Hal menarik terjadi ketika bambu yang digunakan dalam ritual 

secara alami mendekati masyarakat yang tidak berpartisipasi tersebut. Pertanyaan 

yang muncul adalah bagaimana ritual bulo jappa diintegrasikan sebagai bagian 

dari budaya dalam masyarakat Jipang? Dan apa makna-makna yang tercermin 

dalam pelaksanaan ritual bulo jappa? Faktor-faktor tersebutlah yang mendasari 

peneliti untuk menjelajahi aspek-aspek di atas melalui penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok pembahasan pada 

penelitian ini ialah Tradisi Bulo Jappa di Desa Jipang Kec. Bontonompo Kab. 

Gowa. Adapun sub-sub masalahnya ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana asal-usul Tradisi Bulo Jappa di Desa Jipang Kec. Bontonompo 

Kab. Gowa ? 

2. Bagaimana prosesi Tradisi Bulo Jappa di kalangan masyarakat Desa 

Jipang Kec. Bontonompo Kab. Gowa ? 

3. Bagaimana makna yang terkandung dalam Tradisi Bulo Jappa di kalangan 

masyarakat Desa Jipang Kec. Bontonompo Kab. Gowa ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini adalah menelusuri dan mengulik bagaimana 

eksistensi, peran maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Bulo Jappa di 

Desa Jipang Kec. Bontonompo Kab. Gowa. 
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2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka penulis memberikan 

deskripsi fokus penelitian ini ialah sebagai berikut: 

Tradisi Bulo Jappa ialah sebuah upaca yang dilakukan oleh masyarakat 

desa Jipang jika ada warga yang meminta sebagai ucapan terima kasih dan salam 

atas rezeki yang diperoleh dengan cara menyembelih atau menyembelih seekor 

kerbau. Masyarakat yang datang untuk menonton acara adat ini memiliki 

keinginan akan sesuatu dan berniat untuk mengadakan pesta jika dikabulkan. 

Setelah dikabulkan, dia akan datang kembali dengan menyumbangkan seekor 

kerbau untuk dipestakan. 

Selanjutnya, guna menguraikan isu utama tersebut, penulis perlu 

mengidentifikasi unsur-unsur serta nilai-nilai yang ada dalam proses tradisi Bulo 

Jappa di dalam komunitas tersebut. 

D. Tinjauan Pustaka 

Analisis literatur merupakan upaya untuk menemukan tulisan-tulisan atau 

tahap pengumpulan karya-karya tulis yang terkait atau relevan dengan subjek atau 

masalah yang akan diinvestigasi. Langkah analisis literatur ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa isu yang akan dikaji dan dibahas belum dijelajahi atau jika 

sudah, tetapi pendekatannya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti selanjutnya. 

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa literatur 

yang berhubungan sebagai sumber acuan atau referensi. Literatur-literatur yang 

dianggap sesuai dengan objek penelitian meliputi: 

1. Jurnal tulisan A Ansaar “ Nilai Budaya Dalam Upacara Makkuliwa Pada 

Komunitas Nelayan Di Pambusuang Polewali Mandar” Jurnal Makassar; 
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Walasuji 2015. Melibatkan diskusi tentang pelaksanaan upacara 

Makkuliwa serta menganalisis nilai-nilai budaya yang tersemat di 

dalamnya, termasuk nilai musyawarah, solidaritas, keagamaan, seni, 

ketelitian, dan kepatuhan. 

2. Tesis karya Raemon yang berjudul “Lulo Ngganda: Ritual Pascapanen 

Pada Orang Tolaki” (Analisis Interpretatif Fungsional Atas Ritual Lulo 

Ngganda Di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabuapten Konawe Selatan, 

Provinsi Sulawesi Tenggara”, pada Program Pascasarjana Antropologi 

Budaya Universitas Gadjah Mada. Dalam penelitiannya, Raemon 

menyatakan bahwa Lulo Ngganda adalah ritual yang tak hanya terfokus 

pada aktivitas bercocok tanam, tetapi juga diterapkan guna memastikan 

hasil panen yang sukses dari beragam jenis tanaman yang ditanam oleh 

masyarakat di lahan kebun. Awalnya, Lulo Ngganda adalah bentuk 

penghargaan yang sangat tinggi terhadap Sanggoleo Mbae atau 

Wetulanggalaru, serta merupakan bentuk penghiburan bagi Siti Hawa atas 

pengorbanan anaknya.22 

3. Skripsi karya Armang yang berjudul Tradisi Appassili Pada Masyarakat 

Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi 

Unsur-Unsur Budaya Islam). Membahas tentang bagaimana peran dan 

eksistensi Tradisi Appassili. 

4. Rosni, Jurusan Manejemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar dengan judul (Tradisi Tari Lulo Dalam Perspektif 

Dakwah “Studi Kasus Di Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten 

                                                           
22 Raemon, “Lulo Ngganda: Ritual Pascapanen Pada Orang Tolaki” (Analisis Interpretatif 

Fungsional Atas Ritual Lulo Ngganda Di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabuapten Konawe 

Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara”, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Antropologi 

Budaya Universitas Gadjah Mada, 2010). 
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Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara”). Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa tradisi tari lulo membawa muatan kemanusiaan. 

Dalam perspektif dakwah, tarian ini memiliki relevansi dengan isu 

mua’malah, yang berhubungan dengan interaksi antarmanusia. Tradisi tari 

lulo mengandung nilai-nilai dakwah yang tercermin dalam 

pelaksanaannya, yang erat terhubung dengan aspek akhlak, perilaku, dan 

memperkuat tali silaturahmi.23 

5. Skripsi karya Asmiati yang berjudul Attoana Songkabala dalam budaya 

masyarakat Makassar di Desa Pallengu Kab. Jeneponto. Membahas 

tentang bagaimana makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi 

Attoana Songkabala di Desa Pallengu Kab. Jeneponto. 

6. Skripsi Suriani dengan judul penelitian Simbol-simbol Ragam Hias Rumah 

adat Bugis Bola Soba Di Kabupaten Bone: Analisis Semiotika. Temuan 

dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat dua komponen 

penting, yakni dua variasi bentuk ukiran yang digunakan sebagai hiasan 

pada rumah adat Bola Soba’ atau Saoraja dalam konteks sistem budaya 

masyarakat Bugis Bone. Pertama, adalah bentuk hiasan yang digunakan 

pada rumah adat Bola Soba’ atau Saoraja. Selanjutnya, analisis makna dari 

dua puluh ragam bentuk hiasan ukiran yang ada pada rumah adat Bola 

Soba’ atau Saoraja mencakup elemen seperti wata cinde, Unga Sulapa 

Eppa, Swastika, Ula loppo, Sulapa Eppa, Unga Padati, Timpa Laja, 

Pangulu Tappi, dan Renring Bola. Seluruh bentuk hiasan rumah pada 

rumah adat Bola Soba’ atau Saoraja merupakan hasil dari kesepakatan 

masyarakat yang akhirnya menjadi norma budaya, dianggap sebagai 

                                                           
23 Rosni, ’Tradisi Tari Lulo Dalam Perspektif Dakwah (Studi Kasus Di Desa Donggala 

Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara)”, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017). 
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kebenaran kolektif yang dianut bersama oleh masyarakat Bugis. 

Pendekatan teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka teori 

semiotika.24 

Dari beberapa literatur yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, 

belum ditemukan buku atau hasil penelitian yang mengulas secara khusus 

mengenai “Tradisi Bulo Jappa di Desa Jipang, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa”. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneltian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan asal-usul Tradisi Bulo Jappa di Desa 

Jipang, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis prosesi Tradisi Bulo Jappa di kalangan 

masyarakat Desa Jipang Kec. Bontonompo Kab. Gowa ? 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis makna yang terkandung dalam Tradisi 

Bulo Jappa di Desa Jipang, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa” 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari peneliian ini ialah: 

a. Kegunaan ilimiah 

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan yang ada, 

terutama dalam domain ilmu Sejarah Peradaban Islam. Temuan dari penelitian ini 

diharapkan akan menjadi tambahan penting bagi peneliti di masa mendatang, 

memberikan dasar yang lebih solid dalam menganalisis tradisi khusus seperti bulo 

                                                           
24 Suriani, “Simbol-simbol Ragam Hias Rumah Adat Bugis Bola Soba Di Kabupaten 

Bone : Analisis Semiotika”, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013) 
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jappa secara lebih mendalam, dan juga memberikan sumber referensi yang 

berharga untuk kajian ilmiah lainnya. 

b. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam 

upaya menjaga dan merawat warisan budayanya dengan mengikuti prinsip-prinsip 

Islam. Terutama, diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah setempat 

untuk memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek tertentu yang mendorong 

perkembangan budaya masyarakat sebagai harta berharga nilai-nilai kearifan 

lokal. Di samping itu, diharapkan temuan dari penelitian ini akan menjadi sumber 

referensi yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti di masa depan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian dan Konsep Tradisi 

Asal-usul kata "tradisi" dalam bahasa Arab berasal dari “A’datun,” yang 

mengacu pada sesuatu yang berulang-ulang, atau dari “Isti'adah,” yang merujuk 

pada adat istiadat yang berulang-ulang dan diharapkan terjadi lagi di masa depan. 

Tradisi adalah serangkaian adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun 

dan masih dijalankan oleh suatu masyarakat, memberikan manfaat yang berharga 

bagi kehidupannya.1 

Tradisi merupakan kebiasaan turun temurun dalam masyarakat. Ini adalah 

pemahaman kolektif masyarakat. Alam semestanya sangat luas sehingga 

mencakup semua masalah kehidupan, yang membuatnya sulit untuk membedakan 

antara hal-hal tertentu dan tertentu. Dikarenakan tradisi bukanlah objek mati, 

melainkan alat yang hidup untuk melayani individu yang masih hidup. Sebagai 

himpunan kebiasaan dan kesadaran bersama, tradisi bertindak sebagai mekanisme 

yang mendorong perkembangan individu dalam suatu komunitas. Penting juga 

untuk diakui peran tradisi dalam memperkuat ikatan sosial. Hakikat kehidupan 

adalah pertumbuhan dan evolusi. Tradisi yang tak mampu berubah seiring waktu 

adalah tradisi yang merusak substansi kehidupan.2 

 

 

                                                           
1Zuhairi Miswari, Menggugat Tradisi Pergaulan pemikiran Anak Muda NU dalam 

Nurhalis Majid, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), h. 16. 

2 Rendra, Mempertimbangkan Tradisi, (Jakarta: Gramedia, 1984), h. 3 
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Tradisi merupakan kumpulan materi dan konsep yang lahir dari masa lalu, 

tetapi tetap eksis hingga saat ini tanpa mengalami penghancuran atau kerusakan. 

Tradisi bisa diartikan sebagai harta warisan yang autentik atau pewarisan dari 

zaman dulu. Meski begitu, tradisi yang berulang-ulang tidaklah terjadi secara 

kebetulan atau tanpa tujuan.3 

Tradisi dan ritual dikaitkan dengan nilai-nilai. Hanya saja, pemahaman 

gerakan Islam tidak jauh berbeda. Ritual sering digunakan sebagai tindakan atau 

perilaku berdasarkan nilai-nilai agama, sedangkan adat dan tradisi adalah perilaku 

berdasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku umum pada sekelompok orang. 

Percaya pada kesucian sesuatu membutuhkan pola pikir yang berbeda. Ada 

langkah-langkah untuk menangani sesuatu yang sakral. Bekerja dengan sesuatu 

yang sakral melibatkan melakukan ritual keagamaan. Ritual dan perilaku khusus 

ini tidak dapat dipahami secara ekonomis dan rasional. Ritual, persembahan, 

pengorbanan, ibadah agama kebanyakan disalahpahami karena alasan ekonomi, 

intelektual dan praktis. Itu dipraktikkan oleh orang-orang religius dan kuno dari 

masa lalu hingga sekarang dan ke masa depan.4 

Tradisi adalah istilah logis, bukan istilah psikologis, yaitu objektifikasi 

simbol. Simbol-simbol ini mencerminkan perilaku dan emosi serta membentuk 

sikap pribadi para pemuja yang mengikuti teladan mereka. Agar hal ini terjadi, 

sangat penting untuk terus berkomunikasi dalam jemaat selama kebaktian. 

Simbol-simbol yang dihadirkan dan didemonstrasikan dalam ritual diasosiasikan 

dengan mitos-mitos tentang dunia, merangkum kualitas kehidupan emosional 

ketika secara aktif atau aktif mempraktekkannya.  

                                                           
3 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 

69. 

4 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 

2007), h. 95-96 
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Simbol sakral menggabungkan ontologi, kosmologi, keindahan, dan 

moralitas. Kekuatan luar biasa dari sinyal-sinyal ini berasal dari kemampuan 

warga negara untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan secara moral 

tentang apa yang hanya faktual dalam konten normatif yang menyeluruh. Simbol-

simbol sakral yang melekat pada objek terorganisir apa pun merupakan sistem 

keagamaan.5 

Tradisi lahir dalam dua cara. Cara pertama, yang muncul dari bawah 

melalui proses kemunculan spontan dan tak terduga serta keterlibatan masif, entah 

bagaimana berbagai individu memperoleh warisan sejarah yang menarik 

perhatian, cinta dan kejutan, kemudian menyebar ke masyarakat untuk 

memerintah dengan berbagai cara. Cara kedua datang dari atas melalui 

mekanisme paksaan. Apa yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan ditentukan 

oleh masyarakat atau dipaksakan oleh individu yang berwibawa atau berkuasa. 

Masyarakat dan tradisi tidak dapat dipisahkan. Masyarakat adalah sekelompok 

orang yang telah lama hidup dan bekerja sama, mengatur kehidupan mereka dan 

menganggap diri mereka sebagai unit sosial dengan batas-batas yang ditentukan.6 

Umumnya dalam suatu masyarakat, jika ditemukan tindakan yang efektif 

dalam menghadapi suatu masalah hidup, tindakan tersebut cenderung diulangi 

setiap kali situasi serupa muncul. Kemudian, pola tindakan ini dikomunikasikan 

kepada anggota kolektif lainnya, sehingga menjadi adat yang diterapkan oleh 

                                                           
5 Clifford Gaeertz, Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa, Terj. Aswab Makasin, 

(Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h 18 

6 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, (Yogyakarta: UII Press 1993), h. 

30 
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seluruh komunitas. 

Tradisi adalah gambaran sikap dan perilaku manusia yang terbentuk 

seiring waktu dan diwariskan turun-temurun sejak nenek moyang. Tradisi yang 

mengakar akan menjadi sumber norma dan etika individu. Aspek mendasar dari 

tradisi adalah informasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya, baik melalui lisan maupun tulisan, karena tanpa ini, sebuah tradisi 

dapat menghilang.7 

Selain itu, tradisi adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh adat yang 

berlaku dan terkait dengan peristiwa-peristiwa tetap di dalam masyarakat tersebut. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tradisi diartikan sebagai adat 

kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.8  

Nurcholish Majid menyatakan bahwa keterkaitan antara identitas dengan 

saat ini sangat kuat, seolah roda yang terus berputar, di mana masa lalu dan 

sekarang mengalami evolusi yang dinamis. Melalui akulturasi budaya, agama 

Islam di Indonesia berkembang tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi lokal. 

Penyampai agama Islam memasukkan elemen-elemen keislaman ke dalam nilai-

nilai tradisional yang sudah ada, bukan hanya untuk memperkaya artinya, tetapi 

juga memperkaya makna dengan cerdas dan dinamis.9 

Selain itu, tradisi juga merujuk pada kebiasaan bersama dalam masyarakat 

manusia yang secara otomatis mempengaruhi tindakan dan tanggapan sehari-hari 

individu-individu di dalamnya. Tradisi adalah bentuk yang mapan dari 

                                                           
7Suharti, “Tradisi Jogea Di Desa Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten 

Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tinjauan Sosiologi Agama”, Skripsi (Makassar: UIN 

Alauddin, 2015), h. 19. 

8Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h. 959. 

9Zuhairi Miswari, Menggugat Tradisi Pergaulan Pemikiran Anak Muda NU Dalam 

Nurcholis Majid (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), h. 11-12. 
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kebudayaan yang berfungsi sebagai norma-norma hidup. Perubahan zaman akan 

berdampak pada perubahan tradisi. Dalam perubahan tersebut, tradisi akan saling 

berinteraksi dan mengalami percampuran dengan tradisi lainnya. 10  Tradisi 

merupakan hasil karya manusia dalam mengembangkan potensinya sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan di bumi. Dalam peran pemimpin, manusia mengatur 

hidupnya berdasarkan aturan agama untuk mencapai kehidupan yang diridhai 

Tuhan dan menjalin hubungan dengan sesama makhluk berdasarkan petunjuk, 

sehingga semua aktivitas, adat-istiadat, norma kebiasaan, atau tradisi harus 

selaras.11  

Istilah tradisi memiliki dua dimensi asimetris. Pertama, tradisi tidak hanya 

merupakan hasil masa lalu atau adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang 

yang masih berlanjut dalam masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi normatif. 

Kedua, tradisi juga bisa berarti kebenaran yang diakui sebagai nilai yang telah 

teruji paling benar, serta kebaikan yang diyakini dalam komunitas tertentu.12 

Dengan demikian, banyak tindakan manusia yang menjadi adat-istiadat 

yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran, yang kemudian menjadi 

tradisi. Pentingnya penghargaan atau penerimaan atas sesuatu yang diakui secara 

sosial sebagai tradisi menjelaskan mengapa fenomena tradisi memiliki daya tarik. 

Pada sejarah penyebaran Islam di Indonesia secara umum, dan khususnya di 

Sulawesi Selatan, tradisi dirangkai dengan cermat dan bijaksana. Pendakwah 

Islam memadukan tradisi dengan strategi mengakulturasikan budaya, 

menggabungkan muatan-muatan keislaman ke dalam nilai-nilai tradisi lokal 

                                                           
10 Abu Haif, M, Sejarah Indonesia Pertengahan, (Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 145. 

11 Chaerul Mundzir, ”Tradisi Mappanre Temme’ Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2013), h. 18. 

12 Goenawan Monoharto, dkk, Seni Tradisional Sulawesi Selatan. (Makassar: Lamacca 

Press, 2005), h. 4. 
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sehingga Islam berkembang tanpa mengurangi makna nilai-nilai lokal, yang pada 

akhirnya tidak hanya meningkatkan keindahan, tetapi juga memperkaya 

maknanya. 

B. Pengertian Budaya 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata 

“buddhayah,” yang merupakan bentuk jamak dari “buddhi” (budi atau akal 

manusia). Ini diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan akal dan budi manusia. 

Dalam bahasa Inggris, istilah kebudayaan dikenal sebagai “culture”, yang berasal 

dari kata Latin “colere”, yang dapat diartikan sebagai pengolahan atau pekerjaan, 

termasuk pengolahan tanah atau pertanian. Terkadang, istilah culture juga 

diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia.13 

Kebudayaan dipandang memiliki minimal tiga aspek. Pertama, sebagai 

konsep, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya. Kedua, sebagai 

pola perilaku yang berulang dari individu dalam suatu masyarakat. Ketiga, 

sebagai benda-benda yang dihasilkan oleh manusia.14 Ralph Linton, seorang ahli, 

memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dari pengertian umum sehari-hari: 

kebudayaan adalah totalitas cara hidup suatu masyarakat dan bukan hanya 

mengenai sebagian tertentu yang dianggap lebih tinggi atau diinginkan.15 

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dibagikan oleh 

sekelompok orang dari satu generasi ke generasi berikutnya, memiliki 

karakteristik yang bersifat abstrak. Budaya terdiri dari berbagai elemen kompleks, 

seperti sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, peralatan, pakaian, dan karya 

                                                           
13 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), h. 9 

14 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, h. 5 

15 Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 151. 
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seni. Saat seseorang berusaha berkomunikasi dengan individu dari berbagai 

budaya dan beradaptasi dengan perbedaan-perbedaannya, ini membuktikan bahwa 

budaya dipelajari. 

Dengan demikian, kebudayaan merujuk pada berbagai aspek kehidupan. 

Istilah ini mencakup perilaku, kepercayaan, sikap, serta hasil-hasil kegiatan 

manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. 

Selain pandangan tokoh di atas, terdapat pula beberapa tokoh antropologi yang 

memiliki pandangan yang berbeda mengenai arti dari budaya (culture).16 

Selo Soemardjan, merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, 

perasaan, dan pemikiran masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi 

dan kebudayaan material yang diperlukan oleh manusia untuk mengatasi 

lingkungannya dan memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kekuatan dan 

hasilnya dapat diwariskan untuk kepentingan masyarakat.17  

Tylor mengartikan kultur sebagai suatu entitas kompleks yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat, serta segala kemampuan dan 

kebiasaan lain yang diperoleh oleh individu sebagai anggota masyarakat.18 

Selanjutnya, Kroeber dan Kluckhohn mengajukan definisi budaya sebagai pola-

pola tingkah laku dan pola-pola untuk bertingkah laku, baik yang tersurat maupun 

yang tersirat, yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol-simbol yang 

membentuk pencapaian karakteristik dari kelompok manusia, termasuk juga 

manifestasinya dalam objek-objek materi.19 

                                                           
16 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor: GHalia 

Indonesia, 2006), h. 21 

17 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor: GHalia 

Indonesia, 2006), h. 21 

18 William A. Haviland, Antropologi, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 332. 

19 Clifford Geertz, dan Mojokuto, Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa, (Jakarta: 

Pustaka Grafiti Perss, 1986), h. 11 
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Linton memaparkan budaya sebagai totalitas pengetahuan, sikap, dan pola 

perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diturunkan oleh individu 

dalam suatu komunitas tertentu.20 Salah satu tokoh yang memberikan pandangan 

mendalam mengenai kebudayaan dan telah memberikan pijakan berpikir 

mengenai makna budaya adalah Clifford Geertz. Menurut Geertz, kebudayaan 

adalah sistem makna dan simbol yang dikonstruksi dalam interpretasi di mana 

individu-individu memberikan makna pada dunia mereka, mengungkapkan emosi 

mereka, dan memberikan penilaian. Ini merupakan pola makna yang diteruskan 

secara historis dan diekspresikan melalui simbol-simbol melalui media 

komunikasi, dedikasi, dan pengembangan pengetahuan. Oleh karena kebudayaan 

adalah sistem simbolik, maka harus dianalisis, diterjemahkan, dan 

diinterpretasikan.21 

C. Konsep Islam dalam Tradisi 

Islam dan tradisi adalah dua elemen yang berbeda, namun dalam 

praktiknya memiliki keterkaitan, saling mempengaruhi, dan saling membentuk 

perilaku individu. Islam merupakan norma ideal yang ditetapkan, sementara 

tradisi adalah hasil dari tindakan manusia. Tradisi dapat berasal dari warisan 

nenek moyang, adat istiadat, atau bahkan pemikiran individu.22 

Dalam konteks literatur Islam, istilah adat atau tradisi yang sering disebut 

sebagai urf. Menurut Abdul Wahab Khalaf, al-urf merujuk pada sesuatu yang 

umum diketahui dan dilakukan oleh banyak orang, baik dalam perkataan, 

                                                           
20 Roger M. Keesing, Antropologi Budaya, Suatu Prespektif Kontemporer, (Jakarta: 

Erlangga, 1989), h. 68. 

21 Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 154 

22Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimyati Huda, Metodologi Studi Islam : Suatu Tinjauan 

Perkembangan Islam Menuju Islam Baru, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 29 
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perbuatan, atau hal-hal yang diterapkan. Konsep ini juga dapat disebut al-adah.23  

Maka, segala hal yang diwariskan secara turun-temurun dalam berbagai 

aspek kehidupan manusia, yang bertujuan untuk memudahkan hidup, dapat 

dianggap sebagai tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan. Secara lebih 

khusus, menurut C.A. van Peursen, tradisi merujuk pada proses pewarisan atau 

penerusan norma-norma, adat istiadat, aturan, dan harta. Tradisi dapat diubah, 

diangkat, ditolak, dan diintegrasikan dengan berbagai tindakan manusia.24 

Menurut Al-Jurani, sebagaimana dikutip oleh Muhlish Usman, 

membedakan antara al-adah sebagai tindakan atau perkataan yang secara berulang 

dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal, dan urf sebagai tindakan 

atau perkataan yang dilakukan oleh manusia dengan ketenangan jiwa karena 

sesuai dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat.25 

Tradisi Islam sendiri adalah hasil dari perkembangan agama Islam dan 

bagaimana agama ini beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari para penganutnya. 

Tradisi Islam lebih cenderung mengedepankan peraturan yang fleksibel bagi para 

penganutnya, tanpa memaksa tindakan yang di luar kemampuan individu. 

Rasulullah saw juga mendorong umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik 

(Ma’ruf), seperti yang dijelaskan dalam Qs Al-A’raf/7:199: 

 

َ ١٩٩خُذِ ٱلعَفوَ وَأمُر بٱِلعُرفِ وَأعَرِض عَنِ ٱلََٰهِلِيَن 

Terjemahnya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”  

                                                           
23 Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Bandung: Risalah), h. 131. 

24 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), hal. 11 

25 Rahmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 19980, h. 128. 
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Dalam kajian ushul fiqh, tradisi dijelaskan dengan istilah urf atau yang 

sering disebut sebagai adat. Hasbi mengemukakan bahwa urf merujuk pada adat 

kebiasaan yang dianggap sesuai dengan akal dan dapat diterima oleh manusia. Urf 

juga diakui sebagai sumber hukum, yang tidak hanya terbatas pada adat kebiasaan 

Arab, tetapi mencakup semua adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat atau 

daerah masing-masing. 

Setiap tempat memiliki perbedaan urf yang berlaku, dan penting untuk 

diakui bahwa para ulama tidak terbatas pada satu lokasi saja. Syariat Islam 

mengakui urf sebagai sumber hukum karena menyadari bahwa adat kebiasaan 

telah memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dan ketertiban sosial di 

dalam masyarakat. 

Adat kebiasaan yang sudah menjadi bagian yang melekat dalam tradisi dan 

terintegrasi dalam kehidupan masyarakat, sulit untuk diubah. Dalam hal ini, adat 

menjadi aspek yang sulit untuk diubah atau dihapuskan. Bahkan, pemerintah pun 

mungkin kesulitan mengubah adat kebiasaan yang telah menjadi bagian integral 

dalam kehidupan masyarakat.26 

D. Unsur-unsur Budaya Islam 

Kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 

diyakini mampu menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera baik 

secara fisik maupun batin. Di dalam agama ini terdapat berbagai pedoman 

mengenai cara-cara manusia harus menghadapi hidup dan keberadaannya dengan 

arti yang luas dan mendalam. Panduan-panduan agama tentang berbagai aspek 

kehidupan manusia, yang terdapat dalam sumber ajarannya yaitu al-Quran dan 

                                                           
26 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1997), h. 123. 
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hadis, terlihat sangat ideal dan agung.27 

Islam mengajarkan suatu kehidupan yang dinamis dan progresif, yang 

menghormati akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, 

senantiasa membangun rasa kepedulian sosial, menghargai nilai waktu, memiliki 

sikap terbuka dan demokratis, berfokus pada kualitas, merangkul kesetaraan, 

menggalang kemitraan, menentang feodalisme, mengedepankan kebersihan, 

memprioritaskan persaudaraan, berpegang pada akhlak yang mulia, dan sikap-

sikap positif lainnya.28 

Agama Islam, pada dasarnya, memiliki ajaran yang termasuk substansi dan 

ajaran yang bersifat non-substansi. Ajaran substansi sering disebut sebagai 

"dzawabit," yaitu ajaran yang bersifat tetap, mutlak, tidak berubah, dan tidak 

boleh diubah. Ajaran ini diyakini berasal dari Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha 

Besar. Ajaran-ajaran ini merupakan dogma yang kebenarannya tidak dapat 

dipertanyakan oleh akal manusia. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat sikap 

dogmatis untuk mempertahankan ajaran yang sudah mapan, tidak dapat menerima 

perubahan, bahkan menentang upaya perubahan dan penyegaran. Beberapa contoh 

ajaran ini termasuk keyakinan tentang keesaan Tuhan dan kewajiban shalat. Di 

lain pihak, ajaran yang termasuk non-substansi sering disebut sebagai 

mutatawwirat dan mutagaiyyirat, yaitu ajaran yang senantiasa berubah dan 

berkembang. Ajaran ini dipengaruhi oleh perubahan waktu, tempat, dan situasi. 

Ajaran ini tidak ditentukan secara rinci oleh Tuhan.29 

                                                           
27 Atang Abd. Hakim, dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 34. 

28 Atang Abd. Hakim, dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 34. 

29 Sorayah Rasyid, Peradaban Islam dan Pengaruhnya Terhadap Barat. (Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 12-13. 



27 
 

 
 

Kebudayaan Islam merupakan hasil kombinasi dari kata "kebudayaan" dan 

"Islam." Kebudayaan atau budaya merupakan bentuk jamak dari kata "buddhi" 

(budi atau akal) yang mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan 

pemikiran dan akal manusia. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh 

Allah Swt. melalui utusan-Nya, Muhammad Saw., dan ajarannya terdapat dalam 

kitab suci al-Qur’an dan Sunnah. Esensi Islam terkandung dalam kata "islâm" 

yang berasal dari akar kata aslama, yuslimu, dan islâm, yang memiliki beberapa 

makna, termasuk: 

1. Melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin. 

2. Berserah diri, menundukkan diri, atau taat sepenuh hati. 

3. Masuk ke dalam salam, yakni selamat sejahtera, damai, hubungan yang 

harmonis, atau keadaan tanpa noda dan cela.30 

Kebudayaan bergantung pada penggunaan simbol-simbol, bukan muncul 

secara spontan, melainkan sebagai representasi bersama, dan cenderung menjadi 

satu kesatuan yang terpadu. Elemen-elemen budaya meliputi: sistem pengetahuan, 

struktur sosial, bahasa, seni, agama, mata pencaharian, dan sistem peralatan hidup. 

Dalam konteks iman, Ahmad Sadali mengkaji Al-Qur'an untuk 

mengartikulasikan makna iman seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 

3:190-191: 

تِ وَٱلَ  قِ إِنَّ فِ خَل وََٰ مََٰ فِ وَٱخ رضِ ٱلسَّ هَارِ لَ  لِ ٱلَّي تِلََٰ ُوْلِ  يََٰتوَٱلن َّ بِ ٱلَ  لِِ ٱللَََّّ  كُرُونَ ٱلَّذِينَ يذَ  ١٩٠ لبََٰ
م رُونَ فِ خَلوَي َ  جُنُوبِِِم وَعَلَىَٰ  وَقُ عُودا اقِيََٰ تِ وَٱلَ  قِ تَ فَكَّ وََٰ مََٰ ذَا تَ رَب َّنَا مَا خَلَق رضِ ٱلسَّ نَكَ  بََٰطِلا هََٰ  سُبحََٰ

  ١٩١ٱلنَّارِ  عَذَابَ  فَقِنَا

 

                                                           
30 M. Abdul Karim, Islam Nusantara, (Yogyakarta: Pustaka Book Publiser, 2007), h. 26.  
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 

ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 

neraka” 

Yang membedakan kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang lain yaitu: 

1. Ditegakkan atas dasar aqidah dan tauhid., 

2. Berdimensi kemanusiaan murni dan diletakkan pada pilar-pilar akhlak 

mulia. 

Kebudayaan muncul sebagai hasil dari usaha pemikiran dan kerja keras 

manusia. Melalui usaha ini, manusia dapat menciptakan sesuatu yang memiliki 

nilai dan memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas kehidupan. 

Dari definisi kebudayaan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua 

agama di luar Islam dapat dianggap sebagai kebudayaan. Alasannya adalah karena 

agama-agama tersebut telah mengalami perubahan dan telah dicampuri oleh unsur 

pemikiran manusia. Oleh karena itu, unsur kesucian dalam ajaran-ajaran agama 

tersebut tidak lagi dapat ditemukan, berbeda dengan Islam. Islam tidak dapat 

digolongkan sebagai kebudayaan karena agama ini bukan berasal dari usaha 

pemikiran dan karya manusia. Islam muncul melalui wahyu langsung dari Allah 

Swt.\ 

Dengan demikian, meskipun Islam sering dianggap sebagai cara hidup, 

namun tidak dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Agama ini tidak berasal 

dari pemikiran manusia, melainkan didasarkan pada wahyu Allah yang diberikan 

kepada Nabi Muhammad Saw. Di dalamnya terdapat peraturan yang menjadi 

panduan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat. 
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Namun, meskipun Islam bukan kebudayaan, agama ini mendorong 

umatnya untuk memiliki budaya. Jika Islam hanya dilihat sebagai agama, maka 

lingkupnya akan terbatas pada ibadah, hubungan dengan Tuhan, dan pengabdian 

manusia pada-Nya. Namun, pada prinsipnya, Islam juga mengajarkan tentang 

hubungan antara manusia, seperti dalam konteks masyarakat, seperti perkawinan, 

kewarganegaraan, organisasi, hukum, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dengan 

demikian, Islam mengajarkan tentang berbagai aspek dunia sekitar dan diri 

manusia.31 

E. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

Agama dan kebudayaan adalah dua konsep yang memiliki perbedaan 

mendasar. Agama berakar dari ajaran Tuhan yang Mahakuasa, sedangkan 

kebudayaan terbentuk melalui peraturan yang diciptakan oleh manusia. Jika istilah 

agama dan kebudayaan digabungkan, akan menghasilkan istilah agama 

kebudayaan dan kebudayaan agama. Keduanya mengacu pada cara hidup 

sekelompok manusia yang menghasilkan kebiasaan, keyakinan, kepercayaan, 

mental, pedoman, ikatan, adat, dan kekuatan spiritual.32 

Secara sederhana, pengertian agama dapat diinterpretasikan dari segi 

etimologi dan terminologi. Dalam masyarakat Indonesia, istilah agama tidak 

hanya berasal dari kata agama, tetapi juga dari kata “din” dalam bahasa Arab dan 

religi dalam bahasa Eropa. Menurut Harun Nasution, agama berasal dari kata 

Sanskerta yang terdiri dari “a” yang berarti tidak dan “gam” yang berarti pergi, 

mengartikan bahwa agama adalah sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. 

Ini menunjukkan bahwa salah satu sifat agama adalah diwarisi dari satu generasi 

                                                           
31 Sidi Gazalba, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, (Jakarta: Pustaka Antara, 1971), h. 

143. 

32 M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 

166. 
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ke generasi berikutnya.33 

Pengertian agama dari perspektif istilah, seperti yang diutarakan oleh 

Elizabet K. Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat, menyatakan 

bahwa agama adalah fenomena umum yang sering ditemukan di mana-mana, 

meskipun sulit untuk diabstraksikan secara ilmiah. Nottingham juga berpendapat 

bahwa agama berkaitan dengan usaha manusia untuk memahami makna dari 

keberadaan diri dan alam semesta.34 

Kata kebudayaan dalam konteks Indonesia diusulkan pertama kali oleh 

Mangkunegoro VII pada tahun 1920. Akarnya ada dalam kata Jawa “budhi daya 

dan kabudhidaya, yang berarti memelihara tanah. Meskipun sepadan dengan 

culture dalam bahasa Inggris dan tsaqafah dalam bahasa Arab, kebudayaan 

memiliki makna yang lebih dalam, melibatkan akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan 

karya manusia yang tercermin dalam sikap.35 

Sering kali, kebudayaan disandingkan dengan peradaban, padahal 

keduanya memiliki perbedaan. Peradaban dalam bahasa Inggris dikenal sebagai 

civilization, dan dalam bahasa Arab disebut al-hadlarah. Peradaban merupakan 

hal yang lebih terlihat secara lahiriah, mengacu pada bagaimana seseorang 

menjadi warga yang baik, hidup damai, tertib, dan berkembang. Oleh karena itu, 

kebudayaan dan peradaban seringkali dihubungkan karena keduanya 

menggabungkan dimensi lahir dan batin.36 

                                                           
33 Abdullah Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

9. 

34 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 11. 

35 Abd. Rahman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim 

Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 229. 

36 Abd. Rahman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim 

Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 229. 
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Secara umum, kebudayaan terdiri dari sistem pengetahuan, organisasi 

sosial, bahasa, kesenian, sistem religi, mata pencarian, dan peralatan hidup. Ini 

adalah hasil dari pemikiran dan usaha manusia, menciptakan sesuatu yang 

memiliki nilai dan memperbaiki kualitas kehidupan. Kesemuanya ini dapat 

dianggap sebagai bentuk dari hasil pemikiran, termasuk dalam sikap manusia. 

Karena itu, segala kemajuan, baik fisik maupun non-fisik, dapat dianggap sebagai 

bagian dari kebudayaan. Clifford Geertz menggambarkan kebudayaan sebagai 

sistem pengetahuan yang dimiliki bersama individu-individu, memungkinkan 

komunikasi, pemberian makna, dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 37 

Meskipun konsep kebudayaan sangat luas, sejak tahun 1950-an telah ada 

upaya untuk merumuskan konsep ini dengan lebih sistematis. A.L. Kroeber dan C. 

Kluckhohn dalam buku Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions 

menyatakan bahwa kebudayaan terdiri dari pola-pola tingkah laku, eksplisit 

maupun implisit, yang diperoleh melalui simbol dan membentuk sesuatu yang 

khas dari kelompok manusia, termasuk dalam benda-benda materi.38 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, kebudayaan merupakan hasil dari 

pemikiran manusia yang dalam, bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang 

bermoral, berbudi pekerti, dan bahagia. Meskipun demikian, semua penciptaan 

manusia adalah hasil usaha untuk memberi bentuk baru dan susunan baru melalui 

berbagai faktor yang diberikan Tuhan, baik dalam aspek jasmani maupun rohani. 

 

 

                                                           
37 Clifford Geertz Ritual and Social Change: A Javanese Example, (Cambridge: Harvard 

University, 1957), h. 32 

38A.L. Kroeber & C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. 

(New York: Random House,1952), h. 11 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian 

lapangan dalam penelitiannya. Pendekatan kualitatif ini melibatkan pengumpulan 

data dari lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena tertentu 

dalam lingkungan yang ilmiah. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan 

diperoleh melalui interaksi langsung dengan narasumber dalam bentuk 

komunikasi lisan. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengkaji Tradisi Bulo 

Jappa di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang akurat mengenai 

karakteristik dan fakta populasi serta wilayah tertentu secara sistematis.1 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Desa Jipang, yang terletak di Kecamatan 

Bontonompo, Kabupaten Gowa. Desa ini merupakan tempat di mana tradisi Bulo 

Jappa dilaksanakan. Desa Jipang terletak di daerah dataran rendah dan termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 

Secara geografis, Desa Jipang berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Manjapai (Kecamatan Bontonompo), 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Sombala Bella Kabupaten Takalar, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Pa’batangan Kabupaten Takalar, dan sebelah 

barat berbatasan dengan Desa Pa’dinging Kabupaten Takalar. Luas wilayah Desa 

                                                           
1Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 

27. 
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Jipang sekitar 1816 km² dan jaraknya sekitar 4 km dari Ibu Kota Kecamatan 

Bontonompo Selatan. 

B. Metode Pendekatan 

 Adapun beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji 

secara mendalam tentang tradisi Bulo Jappa yaitu : 

1. Pendekatan Fenomoenologi 

Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan 

realitas manusia apa adanya, fokus pada pengalaman manusia itu sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mendalaminya serta menguraikan situasi, peristiwa, dan 

pengalaman manusia dalam bentuk yang muncul dan berlangsung dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan fenomenologi dianggap sebagai salah satu 

pendekatan yang membawa pandangan baru terhadap hubungan antara manusia 

dan lingkungannya, serta untuk mempelajari interaksi yang terjadi di antara 

keduanya. Tantangan utama dalam pendekatan fenomenologi adalah 

menggambarkan secara akurat dan mendalam tentang bagaimana hubungan erat 

antara manusia dan dunia mereka, dimana keduanya saling terkait sebagai subjek 

dan objek. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana manusia menjalin 

interaksi dengan lingkungannya, bagaimana persepsi serta pemahamannya 

terhadap dunia tersebut. 2 

2. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan metode yang berusaha mengidentifikasi 

fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, terutama terkait dengan Tradisi Bulo 

Jappa di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 

                                                           
2 Von Eckartsberg, R. Existential-Ethnomethodology research. In R. Valle (Ed.), Inquiry 

in psychology. (New York: Plenum, 1998), h. 3 
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Pendekatan ini menggambarkan serangkaian peristiwa yang telah diceritakan oleh 

individu-individu sebagai subjek penelitian tertentu. Pendekatan historis ini 

mendorong individu untuk memasuki konteks yang sebenarnya dengan 

mengamati dan menyelidiki suatu peristiwa. 

3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi bertujuan untuk memahami konsep nilai-nilai 

budaya yang menjadi bagian dari pemikiran mayoritas anggota masyarakat 

mengenai hal-hal yang dianggap bernilai, berharga, dan penting dalam kehidupan. 

Salah satu metode antropologi yang terkait dengan aspek sejarah, seperti yang 

dijelaskan oleh Koentjaraningrat dalam buku Dadang, adalah metode asimilasi. 

Metode ini menggambarkan bagaimana unsur-unsur budaya saling berpengaruh 

dalam konteks interaksi antara berbagai kelompok budaya.3 Oleh karena itu, 

dalam kaitannya dengan tradisi Bulo Jappa, perlu untuk melihatnya dari 

perspektif antropologi agar kebudayaan tersebut dapat dijaga dan tidak hilang 

seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. 

4. Pendekatan Sosiologi 

Metode pendekatan ini digunakan sebagai strategi untuk mengungkap 

sistem nilai sosial yang ada di dalamnya, dengan memeriksa sudut pandang sosial 

dari peristiwa yang sedang diselidiki. Sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu 

yang memfokuskan pada berbagai aspek kelompok sosial yang berperan, tipe-tipe 

hubungan sosial, konflik yang berasal dari pertentangan kepentingan, stratifikasi 

sosial, peran-peran dan status-status sosial. Dalam konteks perubahan, solidaritas 

berkembang melalui semangat gotong royong tanpa imbalan finansial, dan faktor-

                                                           
3 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos, 1999), h.16 
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faktor utama yang mempengaruhi perubahan dalam masyarakat berasal dari baik 

faktor internal maupun faktor eksternal.4 

C. Sumber Data  

Dalam mengevaluasi sumber data, dalam konteks penelitian, peneliti 

mengambil langkah-langkah yang mungkin dan sesuai dengan kapabilitas dan 

keterampilan peneliti untuk menggali suatu peristiwa secara subyektif. Peneliti 

juga menentukan informan yang sesuai dengan kriteria dan standar yang telah 

ditetapkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-

benar relevan dan sesuai dengan fakta-fakta konkret. Berikut adalah beberapa 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:  

1. Data Primer  

Dalam rangka penelitian lapangan, data primer merujuk pada informasi 

yang diperoleh langsung dari lapangan atau melalui pengamatan yang dilakukan 

secara langsung oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara 

secara langsung dengan berbagai informan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat 

setempat, pemuka adat, dan anggota masyarakat lainnya. Hasil dari interaksi ini 

akan dijelaskan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. 

2. Data sekunder  

Data sekunder merujuk pada informasi yang digunakan sebagai pelengkap 

data primer. Jenis data ini berupa dokumen atau laporan yang mendukung analisis 

terkait dengan topik penelitian ini. 

 

 

                                                           
4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

h.15. 
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D. Tehknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan proses 

pengolahan data. Tujuannya adalah untuk menyusun data dengan rapi dan 

merapikan informasi yang telah diperoleh. Berbagai tahapan pengolahan data 

yang dilakukan meliputi: 

a. Penyuntingan dan pengeditan merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

mereview ulang pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber. 

Dalam tahapan ini, penulis tidak melakukan penyuntingan atau penafsiran 

terhadap jawaban narasumber, sehingga integritas jawaban yang diperoleh 

tetap terjaga. 

b. Klarifikasi data melibatkan pengelompokkan data ke dalam kategori yang 

sesuai dengan pokok-pokok bahasan, bertujuan untuk memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan memudahkan 

proses analisis data yang telah ditetapkan. 

c. Pengaturan data secara sistematis melibatkan pengolahan data yang telah 

dikelompokkan dengan cara meletakkannya sesuai dengan struktur 

permasalahan yang terorganisir. Langkah ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa data dapat diproses secara terstruktur dan sesuai dengan konteks 

permasalahan yang diteliti. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu fase dalam proses analisis data 

kualitatif. Reduksi data mengacu pada upaya untuk menyederhanakan, 

mengelompokkan, dan mengeliminasi data yang tidak esensial dengan maksud 

agar data yang tersisa dapat menghasilkan informasi yang signifikan dan 
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mempermudah proses penarikan kesimpulan. Karena besarnya volume data dan 

tingkat kompleksitasnya, tahap reduksi menjadi langkah penting dalam analisis. 

Melalui tahap ini, data yang relevan dapat terpilih dan diarahkan menuju tujuan 

akhir analisis. 

3. Penyajian Data 

Pada langkah ini, dilakukan penyajian data inti yang telah diringkas dalam 

bentuk teks. Peneliti menjelaskan informasi yang ditemukan dari data yang telah 

sebelumnya disaring. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

penyajian data yang telah dilakukan. 

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian tindakan yang juga 

berfungsi sebagai alat pengumpulan data. Selain manusia, alat-alat seperti 

kuesioner, panduan wawancara, panduan observasi, dan lain sebagainya juga 

dapat dimanfaatkan. Namun, alat-alat ini memiliki peran terbatas dan hanya 

berfungsi sebagai pendukung utama. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dalam 

penelitian kualitatif menjadi sangat penting, karena peneliti harus berinteraksi 

dengan lingkungan, baik manusia maupun non-manusia. Instrumen penelitian 

mengacu pada alat-alat yang diperlukan atau digunakan oleh peneliti selama 

proses pengumpulan data. 

Dalam upaya mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi, peneliti 

memerlukan alat-alat sebagai instrumen utama. Terdapat dua jenis alat pendukung 

yang umumnya digunakan:  
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1. Dokumen panduan wawancara yang terperinci ini adalah sebuah tulisan 

singkat yang memuat daftar informasi yang perlu dikumpulkan. 

Pertanyaan yang diajukan dalam panduan tersebut umumnya memiliki 

sifat yang luas dan membutuhkan jawaban yang lebih mendalam daripada 

sekadar jawaban ya atau tidak. 

2. Peneliti dapat menggunakan alat perekam seperti perekam kaset, telepon 

genggam, kamera, serta alat foto dan video untuk merekam interaksi 

dengan partisipan. Alat perekam ini bisa digunakan apabila peneliti 

menghadapi kesulitan dalam mencatat hasil wawancara secara langsung.5 

 

                                                           
5Thalha Alhamid dan Budur Anufia, Instrument Pengumpulan Data Resume, (Sorong: 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019), h. 5. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Desa Jipang  

Kabupaten Gowa memiliki salah satu daerah yang bernama Bontonompo. 

Bontonomo adalah salah daerah kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Gowa 

yang terletak di bagian selatan. Bontonompo ini terdiri atas dua wilayah 

kecamatan, yakni Bontonompo dan Bontonompo Selatan, dan di Bontoompo 

Selatan inilah terletak satu desa yang bernama Desa Jipang.1 Desa Jipang 

merupakan daerah dataran rendah yang terletak di wilayah Kecamatan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Desa Jipang terbentuk pada tahun 1964 

yang terdiri dari tiga dusun yaitu Manjapai, Salajo dan Jipang. Kemudian pada 

tahun 1996 dimekarkanlah mejadi tiga desa yakni desa Manjapai, desa Salajo, dan 

desa Jipang. Desa Jipang berbatasan sebelah utara dengan Desa Manjapai 

(Kecamatan Bontonompo), sebelah timur dengan Desa Sombala Bella Kabupaten 

Takalar, Sebelah Selatan dengan Desa Pa’batangan Kabupaten Takalar, sebelah 

barat berbatasan dengan Desa Pa’dinging Kabupaten Takalar. Luas wilayah 

kurang lebih 1816 km, jarak dari Ibu Kota Kecamatan Bontonompo selatan 4 km. 

2. Kondisi Geografis 

Kabupaten Gowa mencakup area dataran rendah serta dataran tinggi 

dengan ketinggian berkisar antara 10 hingga 2800 meter di atas permukaan laut. 

Walaupun begitu, wilayah mayoritas Kabupaten Gowa adalah dataran tinggi, 

                                                           
1 Nurwira, Ahmadin dan Najamuddin, “Industri Rumah Tangga: Kajian Sejarah Pade’de 

Uring-Uring di Jipang Kabupaten Gowa, 1980-2018”, Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan 

dan Pendidikan Sejarah 19, No. 1 (2021): h. 84  



40 
 

 
 

yakni sekitar 72,26%, terutama di sektor timur hingga selatan. Bagian ini terdiri 

dari rangkaian pegunungan seperti Tinggimoncong, Bawakaraeng-Lompobattang, 

dan Batureppe-Cindako. Dalam total luas wilayah Kabupaten Gowa, sekitar 

35,30% memiliki kemiringan tanah melebihi 40 derajat, terutama terdapat di 

Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu. Kabupaten 

Gowa juga dilintasi oleh sejumlah sungai yang cukup besar, mencapai 15 sungai. 

Sungai terluas dalam hal daerah aliran sungai adalah Sungai Jeneberang, yang 

membentang seluas 881 km² dengan panjang sungai utamanya mencapai 90 

kilometer.2 

Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Gowa berada pada 5°33’6”-

5°34’7” Lintang Selatan dan 12°38’6”-12°33’6” Bujur Timur. Secara 

administratif, Kabupaten Gowa memiliki batas sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Kabupaten 

Jeneponto. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. 

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki luas seluas 1.883,32 km², setara 

dengan 3,01% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terdiri dari 

167 Desa/Kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Diantara kecamatan-

kecamatan tersebut, Kecamatan Biringbulu memegang posisi sebagai kecamatan 

terluas dengan luas 218,84 km² atau mencakup 11,62% dari total wilayah 

Kabupaten Gowa. Sebaliknya, wilayah dengan luas kecamatan paling kecil adalah 

                                                           
2 Wikipedia, Kabupaten Gowa, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa#Geografi, 

diakses pada tanggal 11 Desember 2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa#Geografi
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Kecamatan Bajeng Barat, yang hanya memiliki luas 19,04 km² atau setara dengan 

1,01% dari total luas wilayah Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Situs Humas Kab. Gowa 

Desa Jipang terletak di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten 

Gowa. Jaraknya sekitar 144 km dari ibu kota provinsi atau 85 km dari Kota 

Sungguminasa yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Gowa. Selain itu, Desa 

Jipang juga hanya berjarak 4 km dari Ibu Kota Kecamatan Bontonompo Selatan. 

Wilayah Desa Jipang mencakup luas kurang lebih 5,26 km² dan terbagi menjadi 

lima dusun, yaitu dusun Jipang, Sapoletana, Alluka, Soreang, dan dusun 

Pangkaje'ne. Desa Jipang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Manjapai kecamatan Bontonompo  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sombala Bella Kabupaten Takalar 

c. Sebelah Selatan berbatasan desa Pa’batangan Kabupaten Takalar  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pa’dinging Kabupaten Takalar 
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3. Iklim 

Desa Jipang memiliki iklim dengan karakteristik tipe D4 (3,032) serta 

terletak pada ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini 

mengalami dua musim yang dikenal sebagai musim kemarau dan musim hujan. 

Musim kemarau biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga Maret. Siklus 

ini berubah secara periodik setiap setengah tahun setelah melalui masa transisi 

musim (pancaroba) sekitar bulan April sampai Mei dan Oktober sampai 

November. Curah hujan di Desa Jipang memiliki tingkat tertinggi pada bulan 

Januari, mencapai angka 1.182 mm (berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa 

stasiun atau pos pemantauan). Sementara curah hujan terendah biasanya terjadi 

pada bulan Agustus sampai September. 

B. Pengertian Tradisi Bulo Jappa 

Bulo jappa ialah suatu bambu yang sangat sakral dan memiliki kekuatan 

gaib dan juga dipercaya sebagai suatu benda yang sangat sakral dan memiliki 

kekuatan gaib. Istilah bulo’ ajappa yang artinya bambu berjalan. Selain bulo 

jappa, masyarakat Desa Jipang juga mengenal dengan nama bulo sossorang. Kata 

bulo sossorang berasal dari bahasa Makassar, yakni kata bulo dan sossorang. Bulo 

yang artinya bambu sedangkan sossorang yang artinya leluhur.3 

Ritual bulo jappa atau bulosossorang memiliki kemiripan dengan praktik 

bambu gila yang ada di Maluku. Kedua ritual ini menggunakan bambu sebagai 

unsur utama, meskipun dalam perspektif filosofisnya memiliki perbedaan yang 

signifikan. Bambu gila di Maluku merupakan sebuah bentuk seni yang sudah ada 

sebelum Agama Islam dan Kristen diperkenalkan di Maluku. Bambu gila 

digunakan sebagai bagian dari pertunjukan dan budaya masyarakat Maluku, serta 

                                                           
3 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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berperan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Sebagai contoh, bambu gila 

digunakan dalam pemindahan dan penarikan kapal, dan bahkan dijadikan alat 

melawan musuh pada masa perang. Di samping itu, bambu gila memiliki makna 

spiritual dan merupakan warisan budaya yang diwariskan dari leluhur masyarakat 

Maluku.  

“Bambu ini kalau di daerah lain, anggaplah seperti di Ternate orang 

menganggap itu adalah bambu gila. Kalau di Jipang sendiri kami kenal 

bulo ajappa. Berarti bambu berjalan.”4 

Ritual bulo jappa merupakan cerminan masyarakat Desa Jipang yang telah 

dilestarikan mulai dari raja zaman dahulu kala yang sampai sekarang 

eksistensinya masih tetap dipertahankan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan 

karena keberadaanya dianggap penting oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan 

ritual bulo jappa pada masyarakat Desa Jipang, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa, 

Sulawesi Selatan tidak dilakukan begitu saja. Akan tetapi, melaui proses yang 

memakan waktu sekitar satu minggu.5 

C. Asal-Usul Tradisi Bulo Jappa 

1. Awal Mula Tradisi Bulo Jappa 

Menurut riwayat, Jipang adalah salah satu Desa di Kecamatan 

Bontonompo Selatan. Di desa Jipang terdapat tradisi yang dinamakan tradisi Bulo 

Jappa yang berfungsi sebagai senjata ampuh dalam menumpas dalam musuh yang 

ingin menghancurkan daerah Jipang. 

Dalam cerita yang beredar, bambu gila memiliki kemampuan untuk 

mendeteksi setiap kehadiran musuh di Jipang. Jika ada musuh yang mencoba 

masuk dan mengganggu desa, bambu gila tersebut akan dengan cepat bereaksi dan 

                                                           
4 Mitologi Bumi Sulawesi, Bulo Jappa (Bambu Gila) Warisan Kerajaan Gowa, 

https://youtu.be/PZ8t_PEcs20 diakses pada 20 Januari 2023 

5 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

https://youtu.be/PZ8t_PEcs20
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menyerang musuh tersebut hingga semuanya tewas. 

Jika Bambu gila ini selesai menyerang musuh, baru bisa dihentikan dengan 

cara Anggaru (sumpah setia) dan bambu itu kemudian kembali ke tempatnya 

semula. Acara tradisi Bulo Jappa dihadiri oleh ribuan orang, tidak hanya warga 

Desa Jipang tetapi banyak juga dari warga luar yang ingin melihat langsung dan 

mengetahui bagaimana kelanjutan program tersebut. 

Ritual bulo sossorang merupakan ekspresi rasa syukur masyarakat Desa 

Jipang terhadap rezeki yang diberikan kepada mereka. Ini adalah cara masyarakat 

mengungkapkan terima kasih atas berkah yang diterima dalam desa tersebut. 

Orang-orang yang sebelumnya telah berjanji untuk melakukan ritual ini apabila 

tujuan mereka tercapai, kemudian wajib menjalankan ritual tersebut. Praktik ini 

telah diwariskan secara turun-temurun di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo 

Selatan, Kabupaten Gowa, dari generasi nenek moyang hingga generasi saat ini. 

2. Prosesi tradisi Bulo Jappa (Bambu Gila) 

Tradisi bulo jappa yang dilakukan tujuannya untuk menghormati leluhur 

sekaligus mengenal makhluk Allah, serta tetap bersilaturahmi dengan masyarakat. 

Bulo jappa adalah salah satu adat yang ada di kabupaten Gowa tepatnya di Desa 

Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. 

Di Gowa, khususnya di Desa Jipang, terdapat tradisi bulo jappa yang asal 

usulnya tidak dapat dipastikan dengan pasti. Tradisi ini memiliki akar dari bahasa 

Arab, berasal dari kata Adatun yang berarti sesuatu yang berulang-ulang atau adat 

istiadat yang diharapkan akan terjadi lagi di masa depan. Tradisi yang telah 

menjadi bagian dari budaya ini menjadi sumber norma-norma perilaku dan moral 

seseorang. 
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Gaukang tamang menggongnga ri Jipang adalah adat yang diwariskan 

kepada rakyat jipang. Bambu sakral itu ada tiga batang yakni ci’nong nga je’ne 

ulunna (yang maha mengetahui), tangkasaka paranglakkenna (yang maha 

terpuji), dan borongnga ri tanete (yang maha awal). Ketiga jenis bambu tersebut 

merupakan kepribadian Karaengta Data, yakni yang maha mengetahui, yang maha 

terpuji, dan yang maha awal.6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Muh. 

Naim Dg. Nompo sebagai tokoh adat di Desa Jipang:7 

“Ilalang gaukang tamang menggonga ri Jipang nia dikana bulo susurang, 

anjo nikanaya bulo susurang tallu rupa, iya mi antu ci’nongnga je’ne 

ulunna, tangkasaka paranglakkenna, siagang borongnga ri tanete”. 

Artiya: 

“Pada acara Gaukang tamang menggongnga ri Jipang, ada yang dikatakan 

denga Bulo Susurang, Bulo Susurang tersebut terdapat tiga jenis, yakni 

yang maha mengetahui, yang maha terpuji, dan yang maha awal” 

Pada jaman dahulu ritual bulo jappa atau juga biasa disebut dengan 

diadakan selama tujuh hari tujuh malam. Namun sekarang, ritual bulo jappa 

diadakan selama tiga hari. Pada saat acara ritual bulo jappa berlangsung, 

masyarakat yang berada pada di Desa Jipang dilarang untuk tidur, dan diwajibkan 

untuk menanti dan meyaksikan ritual bulo jappa tersebut. Masyarakat yang berada 

pada Desa Jipang diwajibkan untuk ikut serta pada tradisi bulo jappa yang 

pelaksaknaannya mengelilingi Desa Jipang.8 

 

                                                           
6 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

7 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

8 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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Dalam pelaksanaan tradisi bulo jappa dilaksanakan dengan dua tahap 

prosesi yaitu pra pelaksanaan dan hari pelaksanaan: 

a. Tahap pra pelaksanaan tradisi 

Pada tahap persiapan masyarakat yang telah melalukan nazar dan tercapai 

tujuannya mendatangi tempat penyimpanan bulo jappa/bulo sossorang untuk 

memberikan informasi kepada pemangku adat dan penghuni rumah adat balla 

lompoa. Dalam pertemuan tersebut yang menjadi topik pembicaraan adalah 

seputar pelaksanaan ritual bulo jappa/bulo sossorang, seperti pemilihan waktu 

pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan perlengkapan apa saja yang harus 

dipersiapkan. 

Pemilihan waktu pelaksanaan ritual bulo jappa/bulo sossorang diambil 

dari kesepakatan bersama antara penghuni rumah adat balla Lompoa, masyarakat 

yang melakukan nazar dan pemangku adat. Sejak dahulu waktu yang dipilih 

adalah hari senin, selasa, rabu, dan kamis. Tempat pelaksanaan ritual 

bulosossorang dilaksanakan di rumah adat balla lompoa Jipang. Dimana rumah 

adat balla lompoa ini yang dijadikan tempat penyimpanan bambu dan berbagai 

benda lain yang digunakan dalam ritual.9 

Tradisi bulo jappa hanya memerlukan tiga batang bambu yang tidak sama 

panjang. Sebagai sarana tradisional, dan berdasarkan pada jumlah pemain atau 

orang yang memegang bambu, haruslah jumlah ganjil yang tergantung pada 

banyaknya bagian bambu yang digunakan. Biasanya, jumlahnya berkisar antara 

lima hingga tujuh orang, dan mereka harus memiliki keberanian untuk bertarung 

dengan kekuatan bambu yang mereka pegang. Ketika tradisi ini berlangsung, 

                                                           
9 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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bambu seolah-olah bergerak dengan sendirinya dan bahkan terasa berat, meskipun 

jumlah pemegang bambu sangat banyak.  

Proses seleksi bambu juga tidak dilakukan secara sembarangan. Bambu 

dipilih berdasarkan panduan dari leluhur yang diteruskan kepada pemuka adat. 

Dalam memilih bambu, terdapat kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi. 

Selain itu, orang yang akan mengambil bambu harus meminta izin kepada 

penunggu bambu dengan membacakan mantra. Praktik ini telah menjadi tradisi di 

Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dan dilakukan 

secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang hingga generasi saat ini.10 

Segala ketentuan dan rangkaian adat dan tradisi ini ditentukan dan diatur 

oleh Karaeng, misalnya penentuan bambu yang akan digunakan pada saat prosesi 

tradisi, penentuan orang yang menebang bambu tersebut. Jadi, masyarakat tidak 

diperbolehkan untuk langsung menebang bambu tanpa adanya petunjuk dari 

Karaeng. Kesakralan tradisi ini sangat dijaga oleh masyarakat Jipang. Terbukti 

setiap pemeran dan pelaku dalam tradisi ini ditentukan langsung oleh Karaeng 

Jipang.  

Berdasarkan wawancara dengan Muh. Naim Dg. Nompo:11 

“iyaseng anjo apa-apayya digaukang sallang lebba asengmi na atoro 

Karaeng nga, jari katte tena nakkulle sambarang piti gau-gauki mange 

anggalle bulo, ka harus karaengta ammilei. Katte tena tong na kibarani, 

saba’na nia sallang kajariang anjo tenaya disangkai” 

Artinya: 

“Semua hal yang dilaksanakan pada prosesi tradisi, semuanya telah diatur 

dan ditentukan oleh Karaeng. Jadi, masyarakat tidak dapat langsung untuk 

mengambil bambu, dikarenakan Karaeng lah yang harus memilihnya. 

Masyarakat juga tidak berani, dikarenakan ditakutkan terjadi sesuatu hal 

yang tidak disangka-sangka” 

                                                           
10 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

11 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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Lokasi pengambilan bambu ialah berada di Bungung Barana. Pada saat di 

lokasi pengambilan bambu, bambu pilihan leluhur tersebut langsung goyang 

dengan sendirinya untuk sebagai tanda kepada pemuka adat bahwasanya bambu 

tersebutlah yang menjadi pilihan leluhur. Pada saat penebangan bambu, sang 

penebang harus berhati-hati saat menebangnya, dikarenakan bambu tersebut tidak 

diperbolehkan untuk pecah.12 Berdasarkan wawancara dengan Muh. Naim Dg. 

Nompo: 

“Tampa’na untuk angngalle anjo buloa niaki ri bungung barana ka. Anjo 

punna nia maki ri tampaka langsungji salah se’rena anjo buloa 

ammenggong manna tena ni beroi. Anjo nakkulle ammenggong saba’na 

untuk tanda disareangngi anjo tau dijo’joka anna’bang bulo dikana 

anjomi bulo napilea karaeng nga.” 

Artinya: 

“Lokasi untuk pengambilan bambu berada di Bungung Barana. Disaat kita 

telah berada dilokasi tersebut, salah satu bambu yang ada ditempat 

tersebut goyang dengan sendirinya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan 

sebagai tanda bahwasanya bambu tersebutlah yang menjadi pilihan 

Karaeng.” 

Kebiasaan ini biasanya diadakan setiap dua atau tiga tahun sekali. Ritual 

bulo jappa dilakukan oleh masyarakat Desa Jipang sebagai salah satu bentuk 

ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh masyarakat di desa tersebut. 

Biasanya adat ini dilakukan jika ada warga yang meminta sebagai ucapan terima 

kasih dan salam atas rezeki yang diperoleh dengan cara menyembelih atau 

menyembelih seekor kerbau. Dikatakannya, biasanya masyarakat yang datang 

untuk menonton acara adat ini memiliki keinginan akan sesuatu dan berniat untuk 

mengadakan pesta jika dikabulkan. Setelah dikabulkan, dia akan datang kembali 

dengan menyumbangkan seekor kerbau untuk dipestakan.  

                                                           
12 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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Orang-orang yang sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan ritual 

bulo jappa akan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ritual tersebut 

apabila harapan mereka tercapai. Individu yang telah membuat nazar diwajibkan 

untuk menanggung semua biaya terkait tradisi dan juga diharuskan mengenakan 

pakaian adat saat pelaksanaan ritual. 

Masyarakat Desa Jipang meyakini bahwa ritual bulo jappa adalah sebuah 

upacara sakral, yang berarti bahwa ritual ini dianggap memiliki nilai suci. Hal ini 

disebabkan oleh keberadaan tiga peti yang berisi bendera kerajaan dan tiga batang 

bambu yang dikenal sebagai bulosossorang atau bulo jappa. Setiap individu yang 

berencana untuk mengunjungi benda pusaka yang disimpan di loteng rumah adat 

balla lompoa harus membawa lilin merah sebagai persyaratan. Kunjungan tersebut 

hanya dapat dilakukan pada malam hari pada hari Kamis dan Jumat. 

Terdapat beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam ritual 

bulo jappa, perlengkapan tersebut berupa:13 

a. Kerbau 

b. Kelapa 

c. Pisang 

d. Songkolo  

e. Beras 

f. Gula merah 

g. Dupa 

h. Ayam  

i. Songkok recca 

j. Sarung 

                                                           
13 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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k. Walasuji  

l. Bambu 

m. Lilin 

n. Telur  

o. Gendang 

Keseluruhan perlengkapan tersebut sebagian besar dipersiapkan oleh 

masyarakat yang melakukan nazar. Hanya beberapa yang dipersiapkan oleh 

penghuni rumah adat balla lompoa seperti, petiyang berisikan bendera kerajaan, 

bambu, dan benda-benda pusaka lainnya. 

b. Hari pelaksanaan tradisi 

1) Hari pertama 

Pada hari ini, dilakukannya proses pembuatan tempat tidur oleh 

masyarakat untuk ketiga peti yang berisikan bendera kerajaan yang disimpan 

diatas pammakkang (loteng) rumah, kemudian pemangku adat meletakkan 

kebawah ruang tengah rumah, setelah itu sore harinya dilakukan proses Allekka’ 

Je’ne yaitu pengambilan air berkah (Je’ne Barakka) di salah satu sumur tua yang 

biasa disebut bungung barania (sumur berani). Sumur tersebut terletak disekitar 

rumah adat Balla lompoa, jaraknya kurang lebih 2 km yang ditempuh dengan 

jalan kaki, air ini nantinya akan digunakan dalam berbagai keperluan pada saat 

proses ritual berlangsung. Konon katanya sumur ini merupakan salah satu sumur 

tertua yang dulunya dijadikan sebagai tempat mandi para raja dan prajurit 

sebelum berperang. Masyarakat Jipang menganggap bahwa air yang ada di dalam 

sumur tersebut merupakan air berkah sehingga mereka berlomba-lomba datang 

untuk mengambil air tersebut.14 

                                                           
14 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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2) Hari kedua  

Proses ritual pada hari ialah proses appidalleki, dimana dalam ritual ini 

pemangku adat melakukan persembahan sesajen kepada leluhur yang diantar 

dengan zikir dan doa syukur kehadirat Allah SWT. Ritual ini menyiapkan sesajian 

berupa ka’do minnya’ yang terbuat dari beras ketan yang di bawahnya 

terdapatayam dan masih banyak makanan lainnya. Makanan ini biasanya di 

hidangkan kepada masyarakat pada umumnya yang berkunjung ke tempat ritual 

ini. Pada malam hari dihari kedua dan ketiga ini juga dilakukan prosesi Anggaru, 

dimana lembaga Karaeng Tamamenggonga ri jipang dan keturunan para raja 

berkumpul ditempat ritual ini untuk melakukan sumpah atau ikrar sebagai tanda 

penghormatan kepada leluhur mereka dan sebagai wujud pengharagaan mereka 

kepada masyarakat dan sesama keturunan raja. Dalam proses ritual ini banyak 

orang yang kasosokang (kesurupan), konon katanya orang yang kesurupan ini 

merupakan orang yang dirasuki roh-roh halus dari berbagai penjuru yang datang 

ditempat ritual ini kemudian merasuki tubuh orang-orang yang datang 

menyaksikan ritual ini.15 

Pada malam hari, masyarakat Jipang dihibur oleh para penari yang 

membawakan tarian pakarena.Tari pakarena merupakan tarian tradisional asal 

Sulawesi Selatan yang dibawakan untuk menghibur masyarakat Jipang yang 

datang langsung menyaksikan proses ritual ini.16 

 

 

 

                                                           
15 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

16 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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3) Hari ketiga 

Pada hari ini, yaitu puncak dari ritual bulo jappa/bulo sossorang, dimana 

seluruh masyarakat jipang dan masyarakat dari daerah lain hadir untuk 

menyaksikan ritual ini, karena seluruh benda-benda pusaka yang dianggap sakral 

dan mistis ini diturunkan dari rumah adat balla lompoa kemudian diarak keliling 

Desa Jipang.  

Dalam tradisi ritual bulo jappa terdapat tiga bambu mengelilingi desa 

jipang yang masing-masing setiap bambu di bawa sebanyak tiga orang secara 

horizontal untuk mengelilingi desa jipang. Pada saat tradisi ini berlangsung Ketiga 

bambu tersebut yang mengelilingi desa jipang akan berhenti sejanak pada 

beberapa titik tertentu yang diyakini bahwa di situlah ada arwah para leluhurnya 

Bambu yang digunakan dalam ritual ini menjadi daya tarik masyarakat untuk 

datang menyaksikan ritual ini, karena pada saat diarak keliling Desa Jipang 

bambu ini biasa mengamuk dan tak terkendali.17 

“Sekitar tiga orang termasuk saya, ketika saya memengang bambunya itu 

terasa berat dan seperti ditarik. Itupun bambu yang saya pegang sudah 

paling tenang tapi daya tariknya luar biasa, bahkan berputar-putar”18 

Kekuatan spirit bulo jappa ri Jipang ini begitu terasa kekuatan magisnya 

ketika dipegang bahkan bergerak tidak terkendali dan berjalan kesegala arah 

mengelilingi desa Jipang.19 Ketika bambu dan peti yang berisikan bendera 

kerajaan ini telah diarak keliling Desa Jipang dan telah sampai kembali ke rumah 

adat balla lompoa, kemudian proses ritual yang terakhir yang dilakukan adalah 

Ammolong tedong (pemotongan kerbau) sebagai pertanda bahwa orang yang 

                                                           
17 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

18 Mitologi Bumi Sulawesi, Bulo Jappa (Bambu Gila) Warisan Kerajaan Gowa, 

https://youtu.be/PZ8t_PEcs20 diakses pada 20 Januari 2023 

19 Mitologi Bumi Sulawesi, Bulo Jappa (Bambu Gila) Warisan Kerajaan Gowa, 

https://youtu.be/PZ8t_PEcs20 diakses pada 20 Januari 2023 

https://youtu.be/PZ8t_PEcs20
https://youtu.be/PZ8t_PEcs20
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bernazar atau orang yang melakukan ritual ini sudah menepati janjinya dengan 

memotong kerbau sebagai tanda persembahannya.20 

Daging kerbau yang telah dipotong kemudian dijadikan sebagai hidangan 

bersama untuk seluruh masyarakat yang datang menyaksikan ritual ini. Setelah 

seluruh rangkaian ritual ini dilaksanakan, maka benda-benda milik kerajaan yakni 

3 buah peti yang berisi bendera kerajaan, tombak pusaka dan 3 buah bambu 

kemudian diletakk an kembali ke atas pamakkang (loteng) rumah adat balla 

lompoa dan berakhirlah ritual bulo sossorang ini.21 

3. Makna simbolik pada tradisi bulo jappa 

Kearifan lokal atau local wisdom merupakan hasil dari nilai-nilai budaya 

seperti tradisi, adat istiadat, dan sistem kemasyarakatan, yang diciptakan oleh 

individu atau kelompok berdasarkan pertimbangan lingkungan dan kepercayaan 

masyarakat sendiri. Akhirnya, hal ini menghasilkan nilai kearifan lokal yang dapat 

berbentuk nyata (tangible) maupun tidak berwujud (intangible). Nilai kearifan ini 

terus dijalankan dan tetap bertahan seiring waktu. Masyarakat lokal menganggap 

kearifan lokal ini sebagai pemikiran bijaksana yang memiliki ciri khas setempat, 

namun juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada daerah lain, 

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat pengaruh 

globalisasi.22  

Pada tradisi bulo jappa, terdapat beberapa makna simbolik dari beberapa 

perlengkapan yang disediakan pada saat prosesi tradisi. Simbol kerbau, dijadikan 

sebagai simbol kesyukuran dalam kepercayaan masyarakat Jipang dalam 

                                                           
20 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

21 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

22Pawitro, Prinsip-Prinsip ‘Kearifan Lokal’ Dan Kemandirian ‘Berhuni’ pada Arsitektur 

Rumah Tinggal ‘Suku Sasak’ Di Lombok Barat. (Surakarta: Simposium Nasional RAPI X FT 

UMS, 2011), h. 17 
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mengekspresikan melalui pemotongan kerbau sebagai tanda meminta berkah 

keselamatan. Kelapa mengandung makna yang menjadi harapan dan doa tersirat 

pada benda ini karena kelapa dikenal sebagai tumbuhan yang paling bermanfaat 

untuk kehidupan. Pisang merupakan simbol fungsi atau kegunaan bagi masyarakat 

Jipang. Pisang menyimpan makna sebuah harapan agar masyarakat Jipang dapat 

berdaya guna.23 

Songkolo memiliki arti sebagai sebuah doa harapan kepada Sang Pencipta 

Agung, dengan tujuan agar aktivitas yang mereka jalani mendapat perlindungan 

dan berkah dari Tuhan, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, damai, dan 

harmonis, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam komunitas masyarakat. 

Beras disimbolkan sebagai simbol keberkahan atau keberuntungan (barakka) bagi 

masyarakat Jipang. Dengan hadirnya beras pada kegiatan ritual bulo sossorang 

diyakini mampu memberikan atau pelaku yang melaksanakan ritual ini 

mendapatkan keberkahan.24 

Gula merah disimbolkan sebagai simbol keharmonisan dalam kehidupan 

seseorang. Dupa merupakan salah satu syarat dilakukannya ritual bulo 

sossorang.Dengan membakar dupa yang mengeluarkan bau harum bertujuan 

untuk mengusir roh jahat yang akan mengganggu jalannya ritual. Ayam 

disimbolkan sebagai simbol pembawa rejeki dan keberuntungan. Songkok 

memiliki makna menggambarkan tentang kedudukan atau strata sosial masyarakat 

bugis-makassar yang menggunakannya. Sarung sebagai simbol kehormatan. 

Walasuji sebagai simbol kesempurnaan. Bambu sebagai simbol kekuatan. Lilin 

sebagai simbol pengorbanan. Telur sebagai simbol kesuburan dan kecerdasan. 

                                                           
23 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

24 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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Gendang sebagai simbol penyemangat.25 

D. Peran tradisi bulo jappa 

1. Persepsi Masyarakat 

Tradisi bulo jappa yang dijalankan oleh penduduk Desa Jipang, 

Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, memiliki makna yang lebih 

dalam daripada sekadar sebuah tradisi atau permainan. Tradisi ini mengandung 

banyak nilai-nilai yang tinggi dan mulia dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, 

menjaga kelangsungan tradisi bulo jappa menjadi suatu hal yang penting agar 

masyarakat terus menghormati dan melaksanakan tradisi ini. 

Masyarakat Jipang percaya bahwa ritual bulo jappa bukan hanya 

merupakan warisan kearifan lokal, tetapi juga membawa unsur keyakinan. Mereka 

meyakini bahwa mengabaikan ritual ini dianggap sebagai tindakan yang tidak 

hormat (durhaka) terhadap leluhur dan kepala suku (karaeng) di daerah tersebut. 

Oleh karena itu, tradisi bulo jappa perlu dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai 

tersebut tetap terjaga dan dihormati oleh generasi selanjutnya.26 Disamping itu, 

tarian bambu gila juga diartikan sebagai ungkapan penghargaan serta usaha untuk 

merawat warisan budaya nenek moyang. Mengingat tradisi bulo jappa di Desa 

Jipang merupakan salah satu harta berharga dan ciri khas daerah yang 

membedakannya dari wilayah lainnya. 

Berbicara tentang ritual bulo jappa atau bulo sossorang dalam masyarakat, 

ini dianggap sebagai sebuah upacara tradisional yang berharga dan perlu dijaga 

keberlanjutannya. Walaupun dalam setiap penyelenggaraannya mengalami variasi 

dari generasi ke generasi dan dalam berbagai komunitas di Desa Jipang, 

                                                           
25 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 

26 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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Kabupaten Gowa. Ritual ini memiliki elemen keistimewaan yang menonjol. Saat 

pelaksanaan ritual berlangsung, bila ada individu dalam masyarakat yang tidak 

terlibat, bambu yang digunakan dalam ritual secara ajaib datang kepada individu 

tersebut.27 

Kepatuhan dan ketaatan terhadap upacara adat yang berlaku berasal dari 

pandangan anggota masyarakat bahwa upacara adat dijiwai oleh nilai-nilai paling 

tinggi bagi manusia. Ini mencerminkan realitas sosial yang mewarnai kehidupan 

suku Makassar, terutama dalam komunitas masyarakat Desa Jipang. Ini adalah 

sebuah pola kehidupan yang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang 

mereka menginisiasi tradisi tersebut. Bahkan, tradisi tersebut berdiri teguh dan tak 

tergoyahkan oleh perubahan zaman, walaupun terdapat sedikit variasi dalam 

jadwal pelaksanaannya. Tradisi bulo jappa yang dilaksanakan oleh masyarakat 

desa Jipang tidak hanya sebatas tradisi semata, akan tetapi dalam pelaksanaan 

tradisi tersebut terkandung banyak makna dan nilai-nilai didalamnya. Oleh karena 

itu, tradisi bulo jappa perlu dijaga kelestariannya agar masyarakat senantiasa 

melaksanakan tradisi tersebut.  

Di tengah era globalisasi yang tengah berlangsung, tradisi bulo jappa atau 

bulo sossorang mengalami pergeseran, baik karena pengaruh budaya asing 

maupun faktor-faktor internal dalam masyarakat. Salah satu tradisi yang 

mengalami perubahan adalah ritual bulo jappa yang sebelumnya diadakan setiap 

tahun, tetapi dalam kondisi saat ini dijalankan setiap dua tahun. Perubahan ini 

dipicu oleh keterbatasan dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan ritual 

tersebut. Faktor lainnya adalah keyakinan yang mengemuka dalam masyarakat 

bahwa pelaksanaan tahunan akan membawa dampak negatif bagi komunitas 

secara keseluruhan. 

                                                           
27 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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2. Pro-Kontra Masyarakat terhadap Tradisi Bulo Jappa 

a. Pro terhadap Tradisi Bulo Jappa 

Pandangan masyarakat terhadap tradisi bulo jappa merupakan tradisi yang 

diwariskan oleh leluhur masyarakat Desa Jipang mereka sangat mendukung dan 

menerima tradisi mereka ini karena tradisi bulo jappa seru untuk di pertonton kan. 

Selain itu, tradisi bulo jappa juga dianggap sebagai silaturahmi antar masyarakat 

di Desa Jipang dan sekitarya, karena dalam tontonan tersebut terjadinya interaksi 

yang baik. Tradisi bulo jappa ini juga menimbulkan faktor positif dimana ada 

pembelajaran yang terkandung dalam unsur tradisinya. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat bernama Bakri:28 

“Nia’na anne bulo jappa saba’ anung nawarisi tau riolota, jari katte tau 

attallasaka rikakkaminnea allanjukkan anne saba’na tappaki angkana 

ilalang anne gaukang nia sara’ siagang pappasang punna digaukang ngi” 

Artinya: 

“Bahwa dengan adanya adat bulo jappa yang merupakan warisan leluhur 

membuat kita sebagai masyarakat awam untuk terus melestarikan karena 

kami percaya bahwa dalam tradisi ini, setiap tahap pelaksanaan ritual kami 

percaya bahwa ada syarat atau pesan-pesan di balik pelaksanaan tradisi 

tersebut” 

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, narasumber menganggap 

bahwasanya mengapa ritual bulo jappa masih dilaksanakan hingga di masa 

sekarang dikarenakan masyarakat setempat percaya bahwasanya dalam setiap 

kegiatan-kegiatan pada saat ritual dilaksanakan mengandung makna tersediri 

disetiap proses ritual tersebut. 

Selain itu, bapak Bakri lebih lanjut menambahkan:29 

“tantuna katte aseng masaraka’ Jipang sannaki ditayang-tayang anne 

gaukang nga saba’na ri gaukang nga mi na kulleki sigappa-gappa aseng. 

Baji tau toata sanggenna anak-anak. Apa poeng ri gaukang nga nia acara 

                                                           
28 Bakri, masyarakat, wawancara, pada tanggal 23 Januari 2023 

29 Bakri, masyarakat, wawancara, pada tanggal 23 Januari 2023 
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nganre-nganrena tedong nampa siagang asengki angngare” 

Artnya: 

“Dan tentu kami selaku warga desa jipang sangat antusias menyambut 

perayaan tradisi karena di sanalah kami bisa bersilaturahmi sesama 

masyarakat, dari pemangku adat, orang tua hingga ke anak-anak kami di 

panggil untuk ikut serta dalam tradisi ini terlebih dalam acara tersebut ada 

juga prosesi syukuran yang di dalamnya ada penyembelihan kerbau untuk 

di nikmati bersama masyarakat.” 

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, narasumber juga berpadangan 

bahwasanya sisi positif yang dapat diambil dari tradisi bulo jappa ialah kegiatan 

tersebut juga dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi antar sesama masyarakat 

desa Jipang maupun masyarakat diluar dari desa Jipang. 

Selain bapak Bakri, ada juga ibu Nurmiati yang memberikan pandangan 

terkait tradisi bulo jappa:30 

“tantuna annemi warisanta aseng ri indonesia apalagi ri jipang gowa, 

saba’ kullei dicini-cini siagang di gaukang ngi. Annemi paralluna 

kasadaranta aseng untu’ diurangi terus tau riolota” 

Artinya: 

“Tentunya hal ini menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki rakyat indonesia 

apalagi orang Jipang yang ada di gowa, karena untuk menikmati dan 

melaksanakan tradisi seperti ini, perlu adanya kesadaran masyarakatnya 

sendiri untuk tetap menghormati para pendahulu kita.” 

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, narasumber berpandangan 

bahwasanya tradisi bulo jappa telah menjadi sebuah warisan dari para leluhur 

mereka dan secara tidak langsung mereka diwajibkan untuk terus 

mempertahankannya untuk menghormati para leluhurnya. 

b. Kontra terhadap Tradisi Bulo Jappa 

Tradisi Bulo Jappa di Desa Jipang juga menimbulkan pandangan yang 

bertentangan dan tidak disetujui dalam kehidupan masyarakat karena dianggap 

bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya pengaruh dari kesenian Kuda Lumping 

                                                           
30 Nurmiati, masyarakat, wawancara, pada tanggal 23 Januari 2023 
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juga mempengaruhi hal ini, terutama dalam hal pengetahuan masyarakat tentang 

agama yang bercampur dengan keyakinan takhayul. Situasi ini bisa membawa 

individu ke arah tindakan syirik. Fenomena ini muncul karena dalam pelaksanaan 

tradisi bulo jappa terdapat unsur-unsur mistis yang dianggap melampaui batas 

kemampuan manusia. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Intan yang 

berpandangan bahwa:31 

”lalang pangngajaranna agama islamnga nakana tau lekbaka 

ammoterang anjo arwana tenamo na ammantang rilino siagang tenamo 

naakkulle antama atau nasambeang arwana tau attallasaka. Ingka niak 

tong biasa tau kasosokang nakana kalenna nipantamai siagang karaeng 

atau patanna pa’rasangang” 

Artinya: 

“Dalam ilmu ajaran islam di katakan bahwa orang telah meninggal itu 

arwahnya tidak lagi berada di dunia dan tidak bisa lagi untuk memasuki 

atau mengganti arwah orang yang masih hidup. Sedangkan dalam 

beberapa kasus terjadi yang biasa kita sebut kesurupan yang mengakui 

dirinya para pendahulu atau para pahlawan di daerah gowa.” 

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, narasumber berpandangan 

bahwasanya dalam prosesi tradisi bulo jappa biasa terjadi kesurupan yang yang 

mengakui dirinya para pendahulu atau para pahlawan di daerah Gowa dan itu 

merupakan hal sudah sedikit melenceng dari ajaran atau syariat islam. 

Selain itu, narasumber lain yang bernama ibu Suriati berpandangan:32 

”biasa tongki narugikan punna niak anjo bulo jappa niadakan ka biasa 

tawwa na onjoki lamung-lamungnga punna ngoloi ri tanaya siagangan 

lamungang biralleya, manna mamo tena na sengajai ka na pinawanga 

anjo bulo ajjapaya” 

Artinya: 

“Kami biasanya rasakan kerugian karena kebetulan yang di lewati pada 

saat pelaksanaan bulo jappa kami gagal panen karena warga yang terlibat 

                                                           
31 Intan, masyarakat, wawancara, pada tanggal 23 Januari 2023 

32 Suriati, masyarakat, wawancara, pada tanggal 23 Januari 2023 
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di dalam prosesi tersebut kadang menginjak tanaman padi atau jagung 

yang ada di lahan kami, memang mereka tidak sengaja menginjaknya 

karena mereka mengikuti arah bambu yang bergerak sendiri” 

Berdasarkan wawancara tersebut diatas menjelaskan bahwa beberapa 

masyarakat telah mengalami kerugian secara materil dikarenakan tanaman 

garapan mereka misalnya padi dan jagung biasanya tidak sengaja diinjak oleh 

peserta ritual dikarenakan bambu pada tradisi bulo jappa dengan sendirinya 

bergerak kepada lahan pertanian mereka dan masyarakat harus menanggung hal 

tersebut. 

E. Makna Tradisi Bulo Jappa 

1. Makna tradisi Bulo Jappa dikalangan Masyarakat Desa Jipang 

Tradisi bulo jappa memainkan peran yang penting dalam membentuk 

identitas dan citra khas masyarakat Jipang. Tradisi ini telah eksis sejak zaman 

dahulu di kalangan warga Jipang. Meskipun perubahan zaman, masyarakat Jipang 

tetap memegang teguh tradisi ini, bahkan menggelar acara perayaan tradisi bulo 

jappa dengan meriah dan semarak. Ini mencerminkan nilai penting yang melekat 

pada memelihara tradisi adat, yaitu menghormati dan mempertahankan warisan 

budaya unik masyarakat Jipang yang mampu bertahan dari pengaruh luar. Ini 

merupakan ekspresi budaya yang menampilkan jati diri masyarakat dan evolusi 

budayanya. 

Dengan demikian, tradisi ini menjaga keaslian prosesi ritualnya meskipun 

dilakukan di tengah zaman yang penuh akses terbuka dan tantangan. Selain itu, 

menjaga tradisi adat ini juga bermakna menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung 

di dalamnya, seperti kerja sama, gotong royong, silaturahmi, dan komunikasi yang 

baik antara sesama masyarakat dan tokoh adat. 
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Kearifan lokal didefinisikan sebagai norma tak tertulis yang mengatur 

perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata aturan yang 

berkaitan dengan relasi sosial dan hierarki dalam struktur pemerintahan dan adat 

istiadat. Kepercayaan masyarakat pada mitos-mitos dalam tradisi bulo jappa yang 

telah ada sejak zaman dulu tetap kuat dan tidak berubah, mencerminkan 

keyakinan yang masih dipegang teguh hingga sekarang. 

Secara sosial, tradisi Bulo Jappa adalah tentang adanya hubungan sosial 

antara desa Jipang dan sekitarnya. Secara biologis, manusia adalah makhluk suka 

berteman yang memahami bahwa manusia selalu membutuhkan bantuan orang 

lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, selain sebagai organisme individu, manusia 

juga merupakan makhluk sosial. Berdasarkan kedudukan alamiahnya sebagai 

makhluk sosial, manusia tidak dapat sendirian. 

Dimanapun manusia berada pasti memerlukan orang lain. Itulah juga salah 

satu makna yang terkandung dalam tradisi bulo jappa, yang pada saat prosesi 

berlangsung, beberapa masyarakat bersama-sama memegang bambu yang 

bergerak dengan sendirinya dan berusaha keras untuk bersama-sama menahan 

bambu tersebut untuk tidak goyang. Solidaritas mengacu pada interaksi antara 

individu dan kelompok yang menciptakan ikatan yang erat dalam kehidupan 

bersama, diperkuat oleh nilai-nilai moral dan keyakinan yang ada dalam 

masyarakat. Hubungan yang terbentuk ini menghasilkan pengalaman emosional 

yang kuat, memperkuat keterhubungan di antara mereka. Jenis solidaritas ini 

memiliki daya tahan yang kuat dan cenderung menghindari konflik budaya, 

karena dasar utama komunitas ini adalah keyakinan bersama, tujuan bersama, dan 

keterikatan sosial.33 

                                                           
33 Doyle Paul Jhonson, Teori sosiologi klasik dan modern, terj. Robert M.Z. Lawang 

(Jakarta: PT. Gramedia, 1998), h. 182 
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Dalam ranah budaya, kehidupan manusia dalam konteks budayanya 

merupakan hal yang rumit dan kompleks, yang layak untuk diperbincangkan. Di 

satu sisi, manusia eksis dalam konteks budaya, yang berarti mereka hidup dan 

tumbuh dalam lingkungan budaya yang mengelilingi mereka. Tindakan dan 

perilaku mereka dipengaruhi oleh norma-norma dan asas-asas yang berlaku dalam 

budayanya.34 

Dalam perkembangan kebudayaan, manusia melibatkan penilaian terhadap 

budaya, cara masyarakat menilai, konsep nilai, ukuran, dan hasil penilaian yang 

dihasilkan menjadi bagian integral dari budaya. Bagi masyarakat yang lahir dan 

dibesarkan di Desa Jipang, Kabupaten Gowa, tradisi bulo jappa secara sadar 

maupun tidak sadar dinilai sebagai sesuatu yang penting dan suci. Meskipun 

mengalami peristiwa perubahan dari waktu ke waktu, tiang tradisi bulo jappa tetap 

berdiri tegak, seakan menantang segala arus perubahan yang berusaha 

menggoncangnya; bila ada perubahan, itu hanya dalam hal metode pelaksanaan.35 

Nilai gotong royong merupakan perilaku dan sikap yang diwarisi dari 

nenek moyang, yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal ini mengandung 

banyak nilai positif, menjadi ciri khas budaya Indonesia. Gotong royong adalah 

tindakan yang melibatkan kerjasama dan sumbangan sukarela demi kelancaran 

aktivitas, melalui kerja sama yang mudah dan ringan. Prinsip timbal balik antara 

sesama anggota masyarakat juga tercermin dalam konsep ini, di mana imbalan 

mungkin tidak diterima secara langsung tetapi diberikan di masa depan.36 

 

                                                           
34 Johannes Mardimin, Jangan tangisi tradisi, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 47-49 

35 Johannes Mardimin, Jangan tangisi tradisi, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 47-49 

36Ultimatesammy, Nilai nilai Persatuan Bangsa: Gotong Royong. 

http://Ultimatesammy.wordpress.com/2013/11/02/nilai-nilai-persatuan-bangsa-gotong-royong/ 

Diakses pada tanggal 6 Desember 2022. 

http://ultimatesammy.wordpress.com/2013/11/02/nilai-nilai-persatuan-bangsa-gotong-royong/
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Demikian pula, nilai berbagi antar sesama (dermawan) merupakan 

dorongan internal untuk memberikan makna pada kehidupan orang lain, dengan 

sifat pemberian tanpa pamrih dan dengan sukacita. Ini adalah sikap yang penting 

dan harus ditanamkan pada setiap individu.37 Dalam konteks tradisi bulo jappa, 

seseorang yang bernazar dan keinginannya terkabul memiliki tanggung jawab 

untuk menyediakan berbagai kebutuhan tradisi, termasuk makanan seperti kerbau, 

saat tradisi dilaksanakan. 

Tradisi bulo jappa membawa makna solidaritas yang kentara. Di tempat 

pelaksanaan tradisi ini, setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk merayakan 

tanpa memandang status sosial. Seluruh peserta dan pengunjung mematuhi aturan 

dan etika yang diakui bersama, menciptakan semangat persatuan yang kuat.38 

Solidaritas diartikan sebagai rasa persaudaraan, kesatuan, dan simpati antar 

sesama manusia. Nilai ini mendasari tindakan seseorang terhadap orang lain tanpa 

memperhitungkan akibat yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri, dengan 

prinsip cinta, persahabatan, persatuan, kesetiakawanan, dan simpati antar sesama 

manusia. Solidaritas memicu penghargaan timbal balik di antara individu atau 

kelompok, dengan segala implikasinya. 

2. Makna Tradisi Bulo Jappa bagi Pemerintah 

Dorongan yang kuat dalam diri aparat pemerintah daerah untuk 

melaksanakan kewajiban tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa sebagai 

warga Jipang, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya kita. 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, aparat pemerintah didorong oleh keinginan 

untuk mematuhi kewajiban sesuai dengan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan 

                                                           
37 Okta Prismadyanti, Pengertian Nilai Religius Sosiologis. 

http://oktapede.blogspot.com/20 12/04/pengertian-nilai-religius-sosiologis19.html?m=1 diakses 

pada 6 Desember 2022 

38 Muh. Naim Dg. Nompo, Tokoh Adat, Wawancara, 27 Oktober 2022 
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aturan yang berlaku. Ini secara positif mendukung implementasi nilai-nilai budaya 

lokal, termasuk tradisi bulo jappa, sekaligus mencerminkan semangat 

kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Jipang. 

Dalam aspek solidaritas yang terkandung pada tradisi bulo jappa juga 

dapat membantu pemerintah setempat dalam mengakomodir masyarakat untuk 

menyukseskan program-program pemerintah desa dalam membangun desa Jipang. 

Juga ditopang dengan makna silaturahmi dalam tradisi bulo jappa, juga dapat 

lebih mendekatkatkan pemerintah desa setempat dengan masyarakatnya untuk 

dapat lebih bisa bercengkrama dengan masyarakatnya tanpa adanya tembok tinggi 

yang membatasi mereka untuk dapat bersilaturahmi langsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi bulo jappa pertama kali dimulai sekitar tahun 1930-an dan hingga 

kini masih terus berlanjut. Menurut cerita yang disampaikan dari masa 

lalu, bambu gila ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan 

setiap musuh yang memasuki wilayah Jipang. Ketika ada musuh yang 

berusaha untuk mengganggu ketentraman desa, bambu gila akan merespon 

dengan cepat dan mengamuk, menyerang musuh tersebut hingga berhasil 

menghentikannya. 

2. Pada tahap persiapan masyarakat yang telah melalukan nazar dan tercapai 

tujuannya mendatangi tempat penyimpanan bulo jappa/bulo sossorang 

untuk memberikan informasi kepada pemangku adat dan penghuni rumah 

adat balla lompoa. Dalam pertemuan tersebut yang menjadi topik 

pembicaraan adalah seputar pelaksanaan ritual bulo jappa/bulo sossorang, 

seperti pemilihan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan 

perlengkapan apa saja yang harus dipersiapkan. Pelaksanaan prosesi pada 

hari pertama, dilakukannya proses pembuatan wadah oleh masyarakat 

untuk ketiga peti yang berisikan bendera kerajaan yang disimpan diatas 

pammakkang (loteng) rumah, kemudian pemangku adat meletakkan 

kebawah ruang tengah rumah, setelah itu sore harinya dilakukan proses 

Allekka’ Je’ne yaitu pengambilan air berkah (Je’ne Barakka) di salah satu 

sumur tua yang biasa disebut bungung barania (sumur berani). Hari 

kedua, ialah proses appidalleki, dimana dalam ritual ini pemangku adat 

melakukan persembahan sesajen kepada leluhur yang diantar dengan zikir 
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dan doa syukur kehadirat Allah SWT. Hari ketiga, yaitu puncak dari ritual 

bulo jappa/bulo sossorang, dimana seluruh masyarakat jipang dan 

masyarakat dari daerah lain hadir untuk menyaksikan ritual ini, karena 

seluruh benda-benda pusaka yang dianggap sakral dan mistis ini 

diturunkan dari rumah adat balla lompoa kemudian diarak keliling Desa 

Jipang 

3. Makna sosial dari tradisi bulo jappa adalah mengenai hubungan sosial 

yang terjalin antara Desa Jipang dan wilayah sekitarnya. Dari perspektif 

biologis, manusia memiliki sifat bermasyarakat dan memahami bahwa 

saling bantu-membantu dengan sesama manusia adalah hal yang penting 

dalam kehidupan. Dari segi budaya, masyarakat yang lahir dan tumbuh di 

Desa Jipang secara sadar atau tidak sadar menilai tradisi bulo jappa 

sebagai hal yang memiliki pentingnya dan memiliki nilai sakral. Dalam 

konteks kegotongroyongan, prinsip saling memberi dan menerima tidak 

terjadi secara langsung, melainkan akan memberikan hasil di masa depan. 

Dalam pelaksanaan tradisi bulo jappa, prinsip timbal balik ini tampak 

dalam bentuk kegotongroyongan yang dijalankan oleh masyarakat Desa 

Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dalam 

menghormati dan menjalankan tradisi tersebut. Dalam segi aspek 

kedermawanan, dalam pelaksanaan tradisi bulo jappa dimasa sekarang, 

seseorang yang pernah bernazar dan keinginannya tercapai, maka orang 

tersebut akan mempunyai tanggung jawab untuk menanggung segala 

bentuk kebutuhan tradisi, salah satunya makanan yakni kerbau yang 

disediakan pada saat tradisi berlangsung. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Guna memajukan dan melindungi warisan budaya, penting untuk 

melakukan penelitian yang dapat memastikan bahwa nilai-nilai tinggi tetap 

terjaga dalam konsep budaya yang lebih modern, dengan mengedepankan 

aspek nilai estetika. 

2. Tradisi bulo jappa, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat 

Desa Jipang, seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan 

instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi budaya 

ini tetap terpelihara sebagai kekayaan masyarakat dan wilayah yang 

berharga. 
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