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ABSTRAK 

Nama  : Khairin Nisa 

Nim     : 30100115032 

Judul   : Tradisi Appanai’ Bungasa’ Masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polut 
Kab. Takalar (Tinjauan Aqidah Islam) 

 
Fokus penelitian skripsi ini adalah tradisi Appanai’ Bungasa’ masyarakat 

Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar: 1) Bagaimana 
proses pelaksanaan Tradisi Appanai’ Bungasa’ yang dilaksanakan oleh masyarakat 
Lassang?, 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi Appanai’ Bungasa’ 
Masyarakat Lassang?, 3) Bagaimana tinjauan akidah Islam terhadap tradisi Appanai’ 
Bungasa’ Masyarakat Lassang?. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan teologis, fenomenologi, dan pendekatan filosofis. 
Sumber data penelitian adalah masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polut Kab. 
Takalar dan tradisi Appanai’ Bungasa’ masyarakat Lassang. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan tekhnik 
analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Appanai’ Bungasa’ 
Masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar sebagai 
ungkapan rasa syukur masyarakat Lassang terhadap roh Karaeng Bontotinggi. 
Adapun proses pelaksanaannya yaitu pertama masyarakat menyiapkan segala 
keperluan seperti songkolo lekleng, songkolo’ kebo’, kanre eja, kanre kebo’, tumpi, 
ayam, ikan, telur, daun sirih,buah pinang, kapur, anja-anja, kemenyan, buras, lilin 
merah, daun kelapa muda, kelapa muda. Setelah hari pelaksanaan tiba, masyarakat 
membawa makanan tersebut ke bukit dan dilaksanakan berbagai ritual. Ritual 
pertama yaitu sesajian yang dipersembahkan kepada roh Karaeng Bontotinggi. 
Kemudian dilanjutkan ritual berdo’a di makamnya dan menghanyutkan sesajian ke 
air yang dipersembahkan untuk buaya, karna menurut masyarakat Lassang manusia 
dan padi akan mati tanpa air. Setelah itu, dilaksanakanlah assuro maca lompo, yakni 
mempersembahkan sesajian kepada roh-roh nenek moyang dalam rangka yang besar-
besaran. Kemudian digelarlah makan bersama di tanah. Dan ritual yang terakhir  
yakni mengadu ayam, mengadu kekuatan kaki, dan pacuan kuda. Terdapat dua 
persepsi masyarakat terhadap tradisi Appanai’ Bungasa’ yakni ada yang setuju dan 
tidak setuju. Masyarakat yang setuju beranggapan bahwa tradisi Appanai’ Bungasa’ 
sebagai ungkapan rasa terima kasih terhadap roh Karaeng Bontotinggi atas perannya 
selama ini kepada masyarakat Lassang dalam memberi rezeki, dan melindungi. Serta, 
wajib dilaksanakan setiap tahun karena jika tidak maka akan terdapat musibah serta 
hasil panen padi akan rusak. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju beranggapan 
bahwa tidak ada satu makhluk pun yang berhak ditempati berdo’a selain Allah Swt. 
Karena Allah lah yang memberi rezeki dan Maha Kuasa. Tradisi Appanai’ Bungasa’ 
jika dilihat dari praktek pelaksanaan dan sebagian motifnya dapat mengarah kepada 
kesyirikan. 
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Implikasi dari penelitian ini adalah memberi pengetahuan agama pada 
masyarakat agar tidak menggabungkan antara syari’at Islam dan tradisi primitif. Dan 
pentingnya para da’i dan rohis Kementerian Agama untuk memberikan pencerahan 
mengenai aqidah di Dusun Lassang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai kebudayaan yang beraneka 

ragam, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, dan agama. Suku 

bangsa yang ada di Indonesia tersebar di berbagai daerah dengan jumlah penduduk 

yang berbeda-beda dan menghasilkan kebudayaan serta tradisi yang beragam pula. 

Kebudayaan dan tradisi juga merupakan ciri khas sekaligus penanda terhadap daerah 

yang satu dengan daerah yang lainnya agar mudah dikenali, karena pada hakekatnya 

manusia ialah makhluk sosial yang hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi, 

saling berbagi, dan saling kenal-mengenal antara satu dengan yang lainnya. Seperti 

firman Allah dalam QS.Al-Hujurat 13. 

                                 

                 

Terjemahnya:  

       ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya yang paling 
mulia di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

1
 

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua derajat manusia sama disisi Allah, 

tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan nilai 

antara laki-laki dan perempuan, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Oleh 

karena manusia yang paling mulia disisi Allah adalah yang bertakwa, maka semua 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

517. 
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umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia harus sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh al-Quran dan hadis, sebagai landasan utama ajaran Islam yang 

meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. 

Manusia hidup dalam setiap kurun waktu zamannya, setiap zaman punya ciri 

khas godaan dalam berbagai aspeknya, sampai sejauh mana setiap orang memeluk 

Islam dengan usaha untuk beriman kepada Allah Swt dengan semurni-murninya dan 

beramal seikhlas-ikhlasnya, namun niatan itu tentu tidak semudah dan semulus untuk 

meniti jalan, selamat sampai tujuan, melainkan setiap langkah telah diayun oleh dua 

makhluk Allah Swt yakni malaikat (senantiasa mengajak kepada hal-hal yang diridhai 

Allah Swt), sementara qarin dari jin yang senantiasa berkedok syetan senantiasa pula 

mengajak kepada hal-hal yang dilaknat oleh Allah Swt sesuai dengan posisi yang 

telah Allah tetapkan kepada Iblis sepanjang masa.
2
 

Menurut bahasa, aqidah berasal dari bahasa Arab: ’aqada-ya’qidu-uqdatan-

wa‘aqidatan artinya ikatan atau perjanjian, maksudnya sesuatu yang menjadi tempat 

bagi hati dan hati nurani terikat kepadanya.
3
Kata ya’qilun terambil dari kata ‘aqila 

yang pada mulanya mengikat. Kata‘iqal berarti tali yakni sesuatu yang digunakan 

mengikat. Dari sini, potensi manusia yang menjadikannya dapat memahami sekaligus 

membedakan antara yang baik dan buruk, serta mengikat dan menghalanginya 

terjerumus dalam kesesatan dan keburukan dinamai akal. Karena itu akal dalam 

                                                             
2
Nurnaningsih Nawawi, Aqidah Islam (Pilar Uama Manusia Dalam Beramal Ikhlas) 

(Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.1. 
3
K.H. Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah dan Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

1990), h. 19. 
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pengertian al-Quran tidak terbatas pada daya pikir semata-mata, tetapi juga daya 

kalbu.
4
 

Salah satu bagian dari aqidah adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan sebagai 

satu-satunya yang berhak disembah, sebagaimana yang dimaksud dalam QS.al-

Fatihah ayat 5: 

               

Terjemahnya: 

Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta 
pertolongan.

5
 

Secara tidak langsung, penggalan ayat ini mengecam mereka yang 

mempertuhan atau menyembah selain Allah, baik masyarakat Arab ketika itu maupun 

selainnya. Memang banyak sekali antara masyarakat Jahiliyah yang menyembah 

berhala, benda-benda langit, atau bahkan binatang-binatang. Dari kalangan 

masyarakat Arab, kaum Saba’ di Yaman, demikian juga suku Taim, Ukal, dan 

Dhabbat di Jazirah Arabia menyembah matahari, Kinanah menyembah bulan, 

Lakhem dan Khuza’at serta sebagian suku quraisy menyembah planet mars.  

Disisi lain, masyarakat Persia menyembah gelap dan terang, sebagai lambang 

dari Tuhan jahat dan Tuhan baik. Sebelum mereka, Bani Israil pernah menyembah 

sapi dan lain-lain. Penggalan ayat ini mengecam mereka semua dan 

mengumandangkan bahwa yang disembah hanya Dia Rabb al-‘alamin, Tuhan 

                                                             
4
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, vol. 10 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.536. 
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.1. 
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sesembahan-sesembahan itu, bahkan Tuhan seru sekalian alam. Iyyaka mengandung 

arti pengkhususan, yakni tidak ada selain Engkau. Ibadah yang dilakukan tidak 

kepada siapa pun kecuali kepada Allah Swt. Kata na’budu biasa diterjemahkan 

dengan “menyembah, mengabdi, dan taat”.
6
Waiyyaakanastaain, permohonan bantuan 

kepada Allah adalah permohonan agar Dia mempermudah apa yang tidak mampu 

diraih oleh yang bermohon dengan upaya sendiri. Para ulama mendefinisikannya 

sebagai ”Penciptaan sesuatu yang dengannya menjadi sempurna atau mudah 

pencapaian apa yang diharapkan.” Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa 

permohonan bantuan ini bukan berarti berlepas tangan sama sekali. Tidak! Anda 

masih dituntut untuk berperanan, sedikit atau banyak, sesuai dengan kondisi yang 

dihadapi.
7
 

Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang mempertahankan tradisi 

karena tradisi dianggap sarana untuk mengaitkan masa kini dengan masa depan, 

berorientasi kepada masa lalu dan waktu yang dapat berulang. Tradisi adalah 

rutinitas, adat kebiasaan turun temurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat.
8
 

Namun ia adalah rutinitas yang penuh makna secara instrinsik, ketimbang hanya 

sekedar perilaku kosong yang hanya berorientasi kepada kebiasaan semata. Makna 

aktivitas rutin berada di dalam penghormatan atau pemujaan yang melekat dalam 

tradisi dan dalam kaitan antara tradisi dan ritual.
9
 

                                                             
6
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran,  h.60-61. 

7
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, h.68. 

8
 Al-Zarqa’, Ahmad bin Muhammad, Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyah (Beirut: al-Qalam, 1988), 

h.1208 
9
Kuncoroningrat, Sejarah Kebudayaan Indonesia (Yogyakarta: Jambatan, 1954), h. 103. 
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Seperti halnya dalam masyarakat Makassar, lebih tepatnya terdapat pada 

masyarakat Lassang Desa Towata Kec Polongbangkeng Utara Kab Takalar. Salah 

satu desa yang masih begitu kental tradisinya, masyarakatnya sudah menjadikan 

tradisi sebagai suatu keharusan yang tidak boleh lagi ditinggalkan. Tradisi tersebut 

yaitu tradisi appanai’ bungasa’. Sebuah tradisi yang begitu rutin mereka laksanakan 

setiap tahunnya setelah selesai panen padi. Tradisi tersebut sering pula disebut pesta 

panen. Tradisi appanai’ bungasa’ berasal dari bahasa Makassar yaitu dari kata 

Appanai’ yang mempunyai arti menaikkan, mempersembahkan, dan kata Bungasa’ 

yang berarti awal, baru.
10

Jadi tradisi appanai’ bungasa’ dapat diartikan sebagai 

persembahan awal kepada roh nenek moyang setelah memperoleh hasil panen padi 

yang baru. Tradisi appanai’ bungasa’ tersebut dilaksanakan sebagai ungkapan rasa 

syukur masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar 

terhadap hasil panen padi yang telah mereka dapatkan, sekaligus sebagai ucapan rasa 

terima kasih atas berkat yang selama ini Karaeng Bontotinggi berikan kepada 

masyarakat Lassang. Karaeng Bontotinggi merupakan nenek moyang yang sangat 

mereka hormati karena mereka menganggap bahwa Karaeng Bontotinggi yang 

selama ini ikut andil dalam kehidupan mereka, Karaeng Bontotinggi lah yang 

memberkati hidup mereka dan selalu menjaga mereka serta Karaeng Bontotinggi 

adalah patanna pammariang (pemilik tanah lapang yang dijadikan sebagai sawah). 

Maka dari itu, mereka memberikan penghormatan terhadap Karaeng Bontotinggi 

dengan memberikan persembahan dengan menyajikan sesajian.”
11

 

                                                             
10

 Abueraerah Arief, Kamus Makassar-Indonesia, Cet 1 (Ujung Pandang: Yayasan Yapik 

DDI), h. 292. 
11

 Dg. Salamang, Masyarakat Tani, wawancara, di Lassang 10 September 2019. 
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Terdapat tiga roh leluhur yang dihargai oleh masyarakat Lassang, diantaranya 

Karaeng Bontotinggi (pemilik tanah lapang yang dijadikan sebagai sawah), Boto 

Lassang (seseorang yang apa ia katakan dan ramalkan benar adanya), dan Patanna 

Pa’rasangang (pemilik kampung). Tetapi dalam tradisi appanai’ bungasa’ tersebut, 

diutamakan kepada Karaeng Bontotinggi. Tradisi appanai’ bungasa’ dilaksanakan  di 

bukit dan dilengkapi dengan berbagai sesajian untuk melaksanakan ritual utamanya. 

Setelah berbagai ritual utama selesai barulah kemudian dilanjutkan dengan 

berbagai rangkaian lainnya yakni appabbatte jangang (mengadu ayam), a’lanja 

(mengadu kekuatan kaki), dan pa’lumba jarang (pacuan kuda) di sebuah lapangan. 

Hal tersebut menjadi sebuah keunikan dan menarik bagi orang diluar Desa Towata 

Kec. Polongbangkeng Utara Kab Takalar sehingga menjadi daya tarik tersendiri 

orang-orang dari luar untuk datang menyaksikan tradisi tersebut dan berbagai 

rangkaiannya, bahkan tak jarang perayaan tradisi ini begitu ditunggu-tunggu. Dan 

dari banyaknya pengunjung, sehingga tradisi appanai’ bungasa’ ini begitu meriah 

setiap hari pelaksanaannya, layaknya sebuah pesta rakyat yang sangat besar sehingga 

disisi lain juga menjadi keuntungan tersendiri bagi para penjual karena pendapatan 

setiap perayaan tradisi tersebut melonjak.
12

 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

  Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian 

                                                             
12

Mahamuddin, Masyarakat Tani, wawancara, di Lassang, 10 September 2019. 
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tentang tradisi appanai’ bungasa’ yang dilakukan oleh masyarakat Lassang Desa 

Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar. 

 

No.         Fokus Penelitian           Deskripsi Fokus 

 1. Tradisi Appanai’ Bungasa’ a. Pengertian  

b. Proses Pelaksanaan 

 2. 
   

Persepsi masyarakat Lassang 

Desa Towata terhadap tradisi 

Appanai’ Bungasa’ 

a. Persepsi masyarakat 

 3. 
 

Aqidah Islam a. Pengertian Aqidah Islam 

b.Tinjauan Aqidah Islam 

terhadap tradisi Appanai’ 

Bungasa’ 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan tentang persoalan pokok yang menjadi masalah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa’ yang dilaksanakan 

oleh masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. 

Takalar? 
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2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi appanai’ bungasa’ pada  

masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar? 

3. Bagaimana tinjauan Akidah Islam terhadap tradisi appanai’ bungasa’ pada 

masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar?     

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa’ pada masyarakat 

Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. 

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi appanai’ bungasa’ pada 

masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. 

c. Untuk mengetahui tinjauan aqidah Islam terhadap tradisi appanai’ bungasa’ pada 

masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teori, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan menjadi kontribusi pemikiran keislaman khususnya dalam permasalahan 

kepercayaan masyarakat terhadap ritual-ritual yang terdapat dalam masyarakat. 

b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi 

pertimbangan bagi seorang muslim agar dapat memahami dan memperbaiki 

apabila ada hal yang melenceng dari aqidah dan syariat Islam dari apa yang 

dilaksanakan. 

E. Tinjauan Pustaka 

  Penelitian ini meskipun merupakan penelitian lapangan, akan tetapi tetap 

menggunakan berbagai referensi dari buku-buku yang sekiranya relevan dengan judul 

yang diangkat untuk dijadikan sebagai rujukan. Tradisi appanai’ bungasa’ dengan 
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sepengetahuan penulis belum ada yang pernah meneliti dan membahas secara 

mendalam, maka dari itu ini adalah penelitian yang pertama. 

  Adapun beberapa buku yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

1. Skripsi yang berjudul Tradisi A’dengka Ase Lolo pada masyarakat Moncoloe 

Lappara Kec. Moncongloe Kab. Maros (Tinjauan Filosofis), oleh Risnawati 

yang menjelaskan mengenai tradisi A’dengka Ase Lolo yang dilakukan secara 

turun-temurun yang sudah dilakukan dari generasi yang lalu hingga generasi 

selanjutnya sebagai ucapan rasa syukur atas keberhasilan panen yang diterima. 

Skripsi ini dengan judul yang akan peneliti lakukan mempunyai persamaan 

yang dimana perayaannya yakni setelah panen padi, namun disisi lain terdapat 

banyak perbedaan yakni pada penelitian yang akan dilakukan, tradisi appanai’ 

bungasa’ merupakan tradisi sebagai ucapan rasa syukur setelah panen padi 

dengan melakukan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang. Dan tradisi ini 

dilengkapi dengan berbagai macam hiburan lainnya namun tak lepas dari 

pelaksanaan ritual. 

2. Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ritual 

Assaukang di Desa Buluttana Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosiologi Agama), oleh Fitri Ningsi yang 

menjelaskan mengenai suatu tradisi yang dimana rutin dilaksanakan setiap 

tahunnya yang merupakan warisan dari nenek moyang. Ritual Assaukang adalah 

suatu ritual yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt 

atas segala nikmat rezeki yang diperoleh selama bertani yang dimana ritualnya 

dilaksanakan juga guna untuk bersilaturahmi kepada sanak saudara. 
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3. Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Bonto Lebang Desa Pattallassang 

Kec. Pattallassang Kab. Gowa Terhadap Tradisi Akdengka Ase Lolo (Analisis 

Aqidah Islam) merupakan suatu acara atau upacara yang dilaksanakan setiap 

permulaan panen padi dan setelah petani menuai padinya sebagai bentuk rasa 

syukur kepada Tuhan karena keberhasilan panen. Tradisi Akdengka Ase Lolo 

merupakan kegiatan menumbuk padi muda yang dilaksanakan setiap permulaan 

panen padi. Inti dari pelaksanaan Tradisi Akdengka Ase Lolo adalah untuk 

tujuan kesuburan tanaman dan agar terhindar dari hal-hal yang buruk yang 

dapat mendatangkan malapetaka di kampung tersebut. Jadi, dari fokus 

penelitian skripsi tersebut terlihat jelas perbedaan dari penelitian yang akan 

penulis lakukan, karena tradisi appanai’ bungasa’ tidak melaksanakan ritual 

Akdengka Ase Lolo. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Budaya Dan Tradisi 

1. Budaya 

a. Pengertian Kebudayaan 

Kata kebudayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni berarti sebagai 

hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budaya) manusia seperti kepercayaan, 

kesenian, dan adat istiadat.
13

 

Kebudayaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata colere yang berarti 

mengolah, mengerjakan. Dari makna ini berkembang pengertian culture sebagai 

segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah 

alam.
14

 

Secara etimologis kebudayaan atau culture berasal dari kata budi, yang 

diambil dari bahasa Sangsekerta, artinya kekuatan budi atau akal. Sehingga 

kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal. 

Adapun secara terminologis, terdapat beberapa definisi mengenai kebudayaan, 

diantaranya menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kebudayaan yaitu segala 

sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu 

masyarakat. Berbeda halnya dengan Koentjraningrat, mengartikan kebudayaan 

sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
15

 

                                                             
13

Wahyuddin G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan  (Cet 1, Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 5. 
14

 Esti Ismawati, Ilmu sosial Budaya Dasar  (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012),  h.4. 
15

 M.Bambang Pranowo, Sosiologi Sebuah Pengantar (Tinjauan Pemikiran Sosiologi 

Perspektif Islam), (Cet 3, Jakarta: Laboratorium Sosiologi Agama, 2013), h. 151. 
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b.  Klasifikasi Kebudayaan 

Sosiolog membagi kebudayaan ke dalam dua jenis, yakni kebudayaan materil 

dan kebudayaan non materil. 

a) Kebudayaan materil (material culture) mengacu kepada kebudayaan yang 

terdiri atas teknologi yang diciptakan dan digunakan oleh manusia, mulai dari 

yang terkecil hingga terbesar. Kebudayaan yang bersifat materil inilah yang 

memungkinkan manusia dapat bertahan. Dengan kebudayaan materilnya juga 

manusia bertahan dan mengelola lingkungan. 

b) Kebudayaan non-materil, James M. Henslim mengatakan, kebudayaan non 

materil itu adalah cara berfikir (kepercayaan, nilai, dan asumsinya yang lain 

mengenai dunia) dan cara bertindak (pola perilakunya yang umum, termasuk 

bahasa, gerak isyarat, dan bentuk interaksi lain) suatu kelompok yang kontras. 

Kebudayaan non materil ini sifatnya abstrak, berupa gagasan-gagasan yang 

hidup bersama dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat yang 

bersangkutan. Kebudayaan jenis ini biasanya berlaku melalui berbagai 

institusi seperti keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. 

Dari situlah seseorang biasanya mendapatkan jenis kebudayaan ini. Sementara 

elemen-elemen kebudayaan materil itu secara fisik nyata (dapat dilihat, 

diraba, dan sebagainya), elemen-elemen kebudayaan non materil 

diasosiasikan dengan penggunaan kebudayaan materil tersebut. Cincin 

perkawinan umpamanya, merupakan kebudayaan materil namun juga 

sekaligus merefleksikan kepercayaan dan nilai-nilai tertentu. Dan selamanya 

kebudayaan materil merupakan kelanjutan dari kebudayaan non materil serta 
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tidak ada maknanya kebudayaan materil tanpa kebudayaan non materil. 

Intinya, antara kebudayaan materil dengan kebudayaan non materil selalu 

memiliki hubungan.
16

 

c. Unsur-Unsur Kebudayaan 

Terdapat beberapa unsur-unsur kebudayaan, unsur-unsur tersebut dapat 

dijumpai di seluruh kebudayaan di dunia, baik yang masih primitif maupun yang 

sudah modern. Unsur kebudayaan tersebut meliputi: 

a) Bahasa 

b) Sistem teknologi 

c) Sistem mata pencaharian 

d) Organisasi sosial 

e) Sistem pengetahuan 

f) Religi 

g) Kesenian
17

 

2. Tradisi 

a. Pengertian Tradisi 

  Istilah tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencakup dua 

hal yang sifatnya asimetris. Pertama, tradisi bukanlah sekedar produk masa lalu atau 

adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh 

masyarakat, tapi juga sesuatu yang normatif. Kedua, tradisi bisa juga berarti suatu 

                                                             
16

 M.Bambang Pranowo, Sosiologi Sebuah Pengantar (Tinjauan Pemikiran Sosiologi 

Perspektif Islam), h. 154-155. 
17

 Esti Ismawati, Ilmu sosial Budaya Dasar, h.8. 



14 
 

kebenaran yang menjadi nilai yang telah teruji sebagai yang paling benar, sekaligus 

sebuah kebaikan yang diyakini dalam suatu komune.
18

 

  Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu 

ke masa kini. Tradisi sangatlah dekat dengan kehidupan, tradisi sendiri lahir dan 

mengakar dikalangan masyarakat sosial.
19

 Tradisi adalah cara untuk 

mengintegrasikan monitoring tindakan secara refleksif dengan penataan ruang-waktu 

dalam komunitas. Tradisi adalah sarana untuk menangani ruang dan waktu yang 

memasukkan segala bentuk pengalaman tertentu sebagai kelanjutan masa lalu, masa 

kini, dan masa depan. Pada gilirannya, tradisi distrukturkan oleh praktik-praktik 

sosial yang tengah berlangsung. Tradisi tidak sepenuhnya statis karena ia harus 

ditemukan ulang oleh setiap generasi baru ketika ia mengambil alih warisan budaya 

dari pendahulunya.
20

 

b. Sejarah Munculnya Tradisi 

  Dalam memahami tradisi suatu daerah atau suatu kelompok hidup manusia, 

terlebih dahulu diselidiki sejarah dari tradisi tersebut, terutama yang menyangkut asal 

mula daerah setempat. Asal mula adat istiadat itulah yang menjadi landasan 

kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi lahir dari dua cara. Pertama, muncul 

dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta 

melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan 

historis yang menarik. Tradisi muncul dari perhatian, ketakziman, kecintaan, dan 

kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara dan mempengaruhi 

                                                             
18

 Goenawan Monoharto., dkk, Seni Tradisional Sulawesi Selatan (Cet 3, Makassar: Lamacca 

Press, 2005), h.5. 
19

 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2004), h.69-70. 
20

 Syahril Muhammad, Masyarakat Ternate (Pergulatan Tradisi dan Modernitas), 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 33. 
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rakyat. Sifat takzim dan kekaguman itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk 

upacara, penelitian, pemugaran, peninggalan purbakala, serta menafsir ulang 

keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkukuh sikap kekaguman dan tindakan 

individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. 

Begitulah tradisi dilahirkan. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran 

temuan baru. Hanya saja, dalam kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau 

penemuan kembali sesuatu yang telah ada di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu 

yang belum pernah ada sebelumnya. 

  Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang 

dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh 

individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi 

dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian  rakyatnya kepada kejayaan 

bangsanya di masa lalu. Komandan militer menceritakan sejarah pertempuran besar 

kepada pasukannya. Perancang model terkenal menemukan inspirasi dari masa lalu 

dan mendiktekan gaya kuno kepada konsumen.
21

 

c. Fungsi Tradisi 

  Menurut Edward (1981:21) ada beberapa fungsi tradisi diantaranya: 

a) Menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. 

b) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan. 

c) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas 

primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. 

d) Membantu menyediakan keterpuasaan dan kekecewaan kehidupan modern.
22

 

 

                                                             
21

Syahril Muhammad, Masyarakat Ternate (Pergulatan Tradisi dan Modernitas), h. 31-33. 
22

Syahril Muhammad, Masyarakat Ternate (Pergulatan Tradisi dan Modernitas), h. 34-35. 
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B.  Appanai’ Bungasa’ 

 Tradisi appanai’ bungasa’ adalah sebuah tradisi yang masih sangat kental 

dilaksanakan oleh masyarakat Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng 

Utara Kabupaten Takalar. Tradisi appanai’ bungasa’ merupakan tradisi pemujaan 

terhadap roh-roh nenek moyang yang disakralkan dengan menyediakan sesajian. Dan 

sesajian itulah sebagai salah satu bentuk penghargaan yang dipersembahkan 

masyarakat kepada roh-roh nenek moyang tersebut melalui sebuah ritual yang 

dilaksanakan oleh pemangku adat. Tradisi appanai’ bungasa’ tersebut dilaksanakan 

setiap sekali setahun setelah selesai panen padi. 

 Tradisi appanai’ bungasa’ sudah sangat lama dilaksanakan oleh masyarakat 

Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Tradisi 

appanai’ bungasa’ merupakan kebiasaan nenek-nenek moyang terdahulu yang 

diturunkan sampai kepada generasi yang sekarang, dalam artian tradisi tersebut turun 

temurun. Tradisi appanai’ bungasa’ sebagai bentuk penghormatan terhadap roh 

Karaeng Bontotinggi. Karena pada zaman dahulu, Karaeng Bontotinggi adalah 

seseorang yang asal usulnya berasal dari Gowa yang akhirnya ke Lassang, Karaeng 

Bontotinggi dikenal sebagai Patanna Pammariang (pemilik tanah lapang yang 

dijadikan sebagai sawah). Dahulu kala, Karaeng Bontotinggi adalah orang yang 

pertama kali membawa padi ke Lassang karena pada saat itu belum ada masyarakat 

Lassang yang mempunyai sawah. Karaeng Bontotinggi lah yang berkuasa. Selain itu, 

dia juga dianggap mempunyai kelebihan yang tidak seperti manusia biasa pada 

umumnya, ia dapat memberkati, dan sebagainya. Maka dari itu, sejak Karaeng 

Bontotinggi wafat, nenek moyang terdahulu mulai melaksanakan tradisi appanai’ 
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bungasa’ sebagai penghormatan kepada Karaeng Bontotinggi, karena berkatnya lah 

sehingga bisa ada padi sampai sekarang di Lassang dan dengan hasil panen padi yang 

bagus pula.
23

 

C.  Aqidah Islam 

1. Pengertian Aqidah Islam 

 Secara etimologis, Aqidah berakar dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan-‘aqidatan. 

‘Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah berbentuk menjadi 

‘aqidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata ‘aqdan dan ‘aqidah adalah 

keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan 

mengandung perjanjian.
24

 

 Para pengarang kamus seperti: Imam Ibnu Mandzur (w.711 H) di dalam Lisanul 

Arab, Mujiduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadiy di dalam Al-Qamusul 

Muhith, dan penulis Mu’jamul Wasith Ibrahim Musthafa mengartikan Aqidah yakni 

ikatan yang sangat kuat, ketepatan dan penegasan, berpegang teguh, serta tabah, dan 

kokoh lagi penuh percaya diri. Dan kadang makna Aqidah diidentik dengan 

perjanjian dan pengesahan sebuah sumpah (al Autsaqul ‘uhud).
25

 

 Aqidah menurut istilah (terminologi) mempunyai banyak ragam definisi yang 

dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hasan al-Bana, di dalam bukunya Al-Aqaid 

menyatakan bahwa aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini 

                                                             
23Dg. Sappara, Ketua Adat, wawancara, di Lassang 24 Mei 2019. 
24

Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam (LPPI), 2004), h.1. 
25

Audah Mannan, Akidah Islamiyah (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.3. 
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kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang 

tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. Menurut Syeikh Ali Tanthawi, 

aqidah adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sebagai Rabban Wahidan 

(pemelihara tunggal), Malikan Mukhtaaran Mutasharrifan (Raja dan Penguasa yang 

tiada tertandingi), Ilaahan Mufradan (Tuhan yang Esa) dengan jalan beribadah dan 

meyakini segala sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw. Dan 

menurut DR. Abdur Rahman Hasan Hanbakah, aqidah yaitu meyakini keberadaan 

sesuatu yang apabila perasaan telah meraihnya, maka akan menggerakkan jiwa dan 

mengarahkan tingkah laku manusia kearah yang benar dan diridhai.
26

 

 Aqidah Islam adalah kepercayaan kepada Allah swt, para malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, qada dan qadar. Dengan kata lain, Aqidah 

Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap 

muslim berdasarkan dalil naqli dan aqli (nash dan akal).
27

 

  Istilah lain yang semakna dengan istilah aqidah, yaitu Iman dan Tauhid. 

Pondasi ajaran Islam itu bertumpu pada tauhid, yaitu suatu kesadaran dalam ”peng-

Esa-an Tuhan” dengan “Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan.” Kesadaran ke-Esa-

an Tuhan ini mengimplikasikan suatu pandangan hidup bahwa eksistensi alam 

semesta hanya berinti pada Tuhan, sehingga keyakinan hidup manusia harus 

bertumpu pada Tuhan.
28

Seperti firman Allah dalam QS.al-Fathir ayat 3: 
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Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta 
selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? 
Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling (dari 
ketauhidan)?.

29
 

Ayat di atas menjelaskan tentang keesaan Allah dalam mengendalikan dan 

mengatur seluruh persoalan. Menegaskan kuasa-Nya memberi dan menahan rezeki. 

Ulama menjelaskan bahwa yang disembah barulah wajar dinamai Tuhan apabila Dia 

kuasa mengatur semua persoalan manusia dan selain manusia. Nah yang kuasa 

melakukan hal tersebut hanyalah Allah Swt, bukan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh 

kaum-kaum musyrikin, karena hanya Allah yang mencipta bukan sesembahan-

sesembahan mereka. Penciptaan tidak dapat lepas dari pengaturan. Dengan demikian, 

Dia yang maha suci itu adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, karena Dia yang 

mengatur urusan manusia dengan limpahan nikmat-Nya yang mereka nikmati.
30

 

2. Sumber Aqidah 

 Salah satu ciri manhaj (jalan) yang lurus adalah manhaj yang memiliki 

kesamaan mashdar (sumber) pengambilan dalil dalam masalah agama, khususnya 

masalah-masalah yang berkaitan dengan aqidah. Dari zaman Rasulullah Saw hingga 

zaman sekarang dan sampai kapan pun prinsip aqidah yang benar tidak pernah 

berubah. 
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30
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 Sumber aqidah Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah. Apa saja yang 

disampaikan oleh Allah Swt dalam al-Qur’an dan oleh Rasulullah Saw dalam sunnah-

Nya wajib diimani (diyakini dan diamalkan). Al-Qur’an adalah kitab suci yang 

diwahyukan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan mu’jizat 

utama, sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya. 

Al-Qur’an merupakan suatu kenyataan yang kekal dan abadi yang tidak akan 

berubah-ubah dan akan selalu merupakan bahan perenungan yang mengagumkan bagi 

seluruh ummat manusia.
31

 

3. Fungsi Dan Peran Aqidah 

 Fungsi dan peranan aqidah dalam kehidupan umat manusia antara lain: 

a) Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki oleh manusia sejak 

lahir. Manusia sejak lahir telah memiliki potensi keberagamaan (fitrah), sehingga 

sepanjang hidupnya membutuhkan agama dalam rangka mencari keyakinan 

terhadap Tuhan. Aqidah Islam berperan memenuhi kebutuhan fitrah manusia pada 

keyakinan yang benar terhadap Tuhan, tidak menduga-duga atau mengira-ngira, 

melainkan menunjukkan Tuhan yang sebenarnya. 

b) Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Agama sebagai kebutuhan fitrah 

akan senantiasa menuntut dan mendorong manusia untuk terus mencarinya. 

Aqidah memberikan jawaban yang pasti, sehingga kebutuhan rohaninya dapat 

terpenuhi. 

c) Memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan terhadap Tuhan memberikan 

arahan dan pedoman yang pasti, sebab aqidah menunjukkan kebenaran keyakinan 
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yang sesungguhnya. Aqidah memberikan pengetahuan asal dan tujuan hidup 

manusia, sehingga kehidupan manusia akan lebih jelas dan lebih bermakna. 

Aqidah Islam sebagai keyakinan akan membentuk perilaku, bahkan mempengaruhi 

kehidupan seorang muslim. 

  Seorang mu’min harus yakin akan kebenaran aqidah Islamiyah sebagai poros 

dari segala pola laku dan tindakannya yang akan menjamin kebahagiaannya dunia 

akhirat. Dan merupakan keserasian antara ruh dan jasad, antara siang dan malam, 

antara bumi dan langit, dan antara ibadah dan adat, serta antara dunia dan akhirat. 

Faedah yang akan diperoleh oleh seseorang yang mengerti tentang aqidah Islamiyah 

adalah: 

a) Membebaskan dirinya dari ubudiyah/penghambaan kepada selain Allah, baik 

bentuknya kekuasaan, harta, pimpinan maupun lainnya. 

b) Membentuk pribadi yang seimbang yaitu selalu yakin kepada Allah baik dalam 

keadaan suka maupun duka. 

c) Dia merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut kepada kurang 

rezeki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin dan seluruh manusia, termasuk takut 

mati, sehingga dia penuh tawakkal kepada Allah. 

d) Aqidah memberikan kekuatan kepada jiwa, sekokoh gunung. Dia hanya berharap 

kepada Allah dan ridha terhadap segala ketentuan Allah. 

e) Aqidah Islamiyah adalah asas persaudaraan/ukhuwah dan persamaan. Tidak ada 

beda antara miskin dan kaya, antara pintar dan bodoh, antar pejabat dan rakyat 

jelata, antara kulit putih dan hitam, dan antara Arab dan bukan, kecuali takwanya 

disisi Allah Swt. 
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  Keyakinan menopang seluruh perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan dan 

dengan makhluk lain. Dalam hubungan dengan Tuhan, aqidah memberikan kejelasan 

tentnag Tuhan yang disembahnya sebagai Zat yang Maha Kuasa, satu-satunya Zat 

yang wajib disembah yang di tangannya nasib seluruh makhluk ditentukan.
32

 

4. Aspek-Aspek Tauhid 

  Secara etimologi, tauhid berasal dari kata-kata wahhada sya’i artinya 

menjadikan satu atau tunggal. Ia merupakan bentuk mashdar. Adapun dalam 

terminologi syara’ adalah mengesakan Allah Swt, baik dalam rububiyah, uluhiyyah, 

maupun asma dan sifat-Nya.
33

 Dengan demikian, tauhid diklasifikasikan menjadi 3, 

yaitu: 

a) Tauhid Rububiyah 

 Makna tauhid rububiyah secara lughawiyyah berasal dari kata “rabba” 

berarti “mendidik, menjaga, memelihara”. Dari segi syar’i secara umum dapat 

diartikan sebagai I’tiqad al-jazim (keyakinan yang pasti) terhadap Allah sebagai 

pemelihara, pencipta, pembuat, dan pemilik alam semesta dan segala isinya ini 

tanpa dibarengi dan disandarkan kepada yang lain-Nya. Tauhid rububiyah adalah 

meyakini bahwa Allah-lah satu-satunya Rabb, yang menciptakan, memelihara, 

memberi rizki, dan mengatur manusia. Oleh karena itu, ditangan Allah lah 

kewenangan secara absolut untuk membuat undang-undang atau hukum. Apabila 

manusia mencoba membuat atau memproduksi hukum di luar hukum al-Qur’an 
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yang bertentangan dengan al-Qur’an, sama saja dengan memproklamirkan diri 

sebagai Rabb. Dengan demikian, ia termasuk orang yang musyrik.
34

 

b) Tauhid Uluhiyah 

 Tauhid Uluhiyah yaitu tauhid yang mengesakan Allah dengan perbuatan-

perbuatan hamba-Nya atau mengesakan Allah melalui niat dan ibadah yang 

bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Pendekatan diri dengan 

tauhid uluhiyah ini adalah dengan melakukan amal ibadah yang disyariatkan 

seperti shalat, puasa, berdo’a, thawaf, qurban, pengharapan, takut, senang, 

tawakal dan lain sebagainya yang kesemuanya itu berasal dari Allah dan untuk 

Allah semata. Tauhid uluhiyah ini mensyaratkan adanya tauhid rububiyah. Tanpa 

tauhid Rububiyah, maka tauhid Uluhiyah akan batal karena pengesahan Allah 

melalui perbuatan-perbuatan hamba adalah setelah hamba tersebut menghayati 

dan memahami seluruh perbuatan-perbuatan Allah yang telah menciptakannya, 

atau merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap rububiyah-Nya. Bersaksi 

terhadap rububiyah Allah menuntut manusia untuk beriman kepada Tauhid 

uluhiyyah melalui ibadah. Ibadah dalam artinya yang sebenarnya, yaitu setiap 

perbuatan lahir dan batin yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan 

keridhaan Allah. Oleh karena itu, tauhid uluhiyyah ialah seseorang itu 

mentauhidkan Allah dari segi ‘ubudiyyah, yaitu peribadatan atau sembahan. 

c) Tauhid Asma’ wa al-Shifat 

 Tauhid Asma’ wa al-Shifat yaitu mengesakan Allah melalui pengakuan dan 

penghayatan tentang nama-nama dan sifat Allah yang didasarkan kepada al-

Qur’an dan hadis Rasulullah. Tauhid ini merupakan penafsirkan dari pensifatan 
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Allah ataupun penafsiran atas Zat Allah melalui pensifatan Rasulullah. Pensifatan 

ini harus tidak keluar dari prinsip dasar kajian ilmu tauhid bahwa Allah tidak 

memberikan pengetahuan kepada manusia tentang Zat-Nya, tetapi manusia bisa 

mengenal Allah melalui sifat-sifat dan perbuatan-Nya. Al-Aasma’ wa al-Shifat 

juga termasuk didalamnya yang mesti dipahami dan diaplikasikan dalam segala 

bentuk kehidupan. Iman seseorang baru dapat dikatakan sempurna bila telah 

meng-Esa-kan Tuhan dalam segala bentuk Asma’ dan sifat-Nya, sebagaimana 

disyariatkan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Penetapan maupun peniadaan al-Asma’ 

al-Husna dan al-Shifat al-Kamal berdasarkan pada penetapan maupun peniadaan 

melalui al-Qur’an dan Sunnah.
35
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 Dalam upaya mewujudkan penulisan skripsi ini, penulis menempuh beberapa 

metode sebagai cara pendekatan berbagai masalah yang telah dirumuskan. Dengan 

cara tersebut dapat diperoleh suatu pengertian konklusi ilmiah dan sistematis dengan 

prosedur sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran tentang “Tradisi 

appanai’ bungasa’ masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara 

Kab. Takalar (dalam Tinjauan Aqidah Islam)”. 

  Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau 

fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 

menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. 

B. Metode Pendekatan 

    Metode pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini 

antara lain: 
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1.  Pendekatan Teologis yaitu memahami perkembangan agama dengan kerangka 

ilmu ketuhanan yang berlandaskan dari al-Quran dan Hadis.
36

 

2.  Pendekatan Fenomenologi, yaitu pendekatan dengan melihat apa-apa saja keadaan 

dan fenomena yang dihadapi.
37

 

3.  Pendekatan Filosofis, yaitu menyelidiki dengan jalan menganalisis secara kritis 

dan mendalam dengan melakukan pendekatan atas dasar pertimbangan rasional 

melalui perenungan dan pemikiran yang terarah.
38

 

C. Metode Pengumpulan Data 

  Ada beberapa metode yang dipakai dalam melakukan pengumpulan data,   

diantaranya: 

1. Wawancara, merupakan salah satu cara yang dipakai dalam upaya melakukan 

pengumpulan data. Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
39

 

2. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
40

 

3. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti 

bukti yang akurat dari pencatatan maupun pengambilan gambar dari sumber-

sumber informasi. 
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D.  Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian dan 

hasil observasi terhadap objek kegiatan yang terkait dengan tradisi appanai’ 

bungasa’.
41

 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan yang 

berhubungan dengan penelitian peneliti namun bahan kepustakaan tidak hanya 

berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai tetapi dapat pula berupa 

hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.
42

 

E. Instrument Penelitian 

    Instrument atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, 

peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif 

siap melakukan penelitian selanjutnya yang terjun ke lapangan. 

    Adapun alat-alat yang akan dipersiapkan oleh peneliti untuk meneliti: 

1.Camera: untuk memotret jikalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan 

informan/sumber data. Dengan adanya foto ini maka dapat meningkatkan 

keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan 

pengumpulan data. 

2.Buku catatan dan Alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua pertanyaan untuk 

informan atau informasi yang diperoleh dari informan. 
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3. Studi Pustaka: yaitu membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan diteliti.
43

 

4. Pedoman wawancara: yaitu panduan dalam melakukan wawancara, yaitu dengan  

mempersiapkan apa-apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

informan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Data-data dan informasi yang diperoleh, diolah dan disajikan dengan teknik 

penulisan yang bersifat: 

1.  Reduksi data, yaitu data yang ditemukan tidak relevan dengan tujuan penelitian 

sebaiknya disimpan atau dibuang saja. Namun reduksi data tidak sekedar 

membuang data, tetapi merupakan rangkaian analisis data yang tak terpisahkan 

dari rangkaian lainnya. 

2. Penyajian data, yaitu mengorganisasikan data, yakni menjalin kelompok data 

yang satu dengan yang lain agar kesatuan data dapat terpelihara. Data yang 

disajikan adalah kelompok-kelompok data yang saling terkait sesuai dengan 

kerangka teori yang digunakan.
44

 

3. Penarikan kesimpulan, dengan mempertimbangkan pola-pola data yang disajikan, 

kesimpulan sudah mulai tergambar. Untuk menarik kesimpulan akhir yang 

memadai diperlukan penyelesaian analisis seluruh data. Karena itu, peneliti perlu 

mengkonfirmasikan, mempertajam, dan merevisi kesimpulan-kesimpulan yang 

telah dibuat. 
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G.  Keabsahan Data Penelitian 

  Keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui tahap pengecekan 

kredibilitas data dengan teknik: 

a. Persistent observation yaitu untuk memahami gejala atau fenomena dari suatu 

peristiwa yang mendalam, dilakukan pengamatan secara berulang-ulang serta 

mengkaji nilai dibalik fenomena yang tampak. 

b. Triangulasi (Triangulation) yaitu mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik. 

c. Member check yaitu diskusi teman sejawat atau pemangku adat secara langsung 

dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah ditulis oleh 

peneliti. 

d. Referential adequacy cheks yaitu pengecekan kecukupan referensi dengan 

mengarsip data-data yang terkumpul selama penelitian di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Towata 

 Desa Towata adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Polongbangkeng 

Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan desa hasil 

pemekaran dengan Desa Lassang dan Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng 

Utara pada tahun 1992. 

Berawal dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pemerintah yang lebih 

dekat, lebih efektif, dan lebih efisien, maka pada awal tahun 1992 dibentuklah panitia 

pemekaran desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan 

pemekaran desa kepada pemerintah kabupaten. Dengan melewati berbagai hal/proses 

pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan 

nama desa, pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa, dan lain-lain. Akhirnya 

empat dusun yaitu dusun Lauwa, dusun Towata, dusun Romang Lompoa, dan dusun 

Bontonompo menjadi desa persiapan Towata. 

Pada tahun 1985, Desa Towata dibentuk dan merupakan perpecahan dari Desa 

Lassang.Pada saat itu, Desa Towata masih berstatus desa persiapan dan yang menjadi 

pelaksana tugas yaitu Lamari.Dan pada tahun 1988, diadakan pemilihan kepala desa 

dan akhirnya bapak Lamari terpilih menjadi kepala desa. Untuk lebih jelasnya di 

bawah ini penulis akan memaparkan nama-nama yang pernah menjabat sebagai 

pemimpin (Kepala Desa) di Desa Towata. 
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Daftar nama-nama kepala desa yakni sebagai berikut: 

a. Lamari menjabat pada periode 1988-2001 

b. Hamka Dg. Naba menjabat pada periode 2001-2005 

c. Hamzah Dg. Siga menjabat pada periode 2006-2012 

d. Hamzah Dg. Siga lanjut menjabat pada periode 2012-sekarang. 

2. Demografi Desa 

 Desa Towata adalah salah satu desa dari 18 desa dan kelurahan yang ada di 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan memiliki luas wilayah 

16,95. Secara geografis desa Towata berjarak 10 km dari kota kecamatan, sedangkan 

luas lahan dan pemanfaatannya terdiri dari perkebunan tebu milik Pg. takalar 10%, 

pemukiman 30% dan persawahan 60%. Secara klimatologi desa Towata beriklim 

tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasanya 

terjadi antara bulan November hingga bulan Mei. Berdasarkan pencatatan curah hujan 

oleh Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, rata-rata curah hujan terbanyak tahun 2010 

terjadi pada bulan Januari yaitu sekitar 1.124 mm, dan banyaknya rata-rata hari hujan 

yang terjadi pada tahun 2009 terbanyak terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 27 

hari. Temperatur udara terendah rata-rata 22,2 hingga 20,4 derajat celcius pada bulan 

Februari-Agustus dan tertinggi 30,5 hingga 33,9 derajat celcius pada bulan 

September-Januari. 
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Peta Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar 

 

 

 

 

 

     Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat tgl 10 September 2019 

a. Jumlah Penduduk 

 Jumlah penduduk pada tahun 2019 di desa Towata sebanyak 2957 jiwa. 

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada 

table berikut: 

Tabel.1 Jumlah penduduk Desa Towata 

 
 
 
No 

 
 
 

Desa 

 
                       Kependudukan 

 
     Jumlah  
  Penduduk 

 
Luas 

Wilayah 
(Ha) 

 
   Kepadatan 
    (jiwa/Ha) 

 1. 

 
        Towata 

 
   2957 Jiwa 

 
      16, 95 

 
        1,74 

Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat10 september 2019 
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Tabel.2 Jumlah penduduk, Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk 

 

No 

 

Tahun 

 

Penduduk 

Rumah 
Tangga 

  (KK) 

 

Kepadatan 

Rata-Rata     
ART 

Rasio Jenis 
Kelamin 

  Ket. 

 1. 2019 2857 750 0,19 3 94,12  

Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat 10 september 2019 

Tabel.3 Komposisi Penduduk Desa Towata per Dusun dan Jenis Kelamin 

 No Dusun Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Belaka 

Salekowa 

Bontotinggi 

Lassang 

Jenetallasa 

160 

201 

133 

274 

1236 

167 

209 

167 

272 

258 

327 

410 

300 

546 

374 

Jumlah 1392 1575 2957 

Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat 10 September 2019 
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Tabel.4 Jumlah Kepala Keluarga (KK) per Dusun Desa Towata 

No. Dusun Jumlah KK 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Belaka 

Salekowa 

Bontotinggi 

Lassang 

Jenetallasa 

128 

132 

107 

50 

233 

Jumlah 250 

Tabel.5 Jumlah Penduduk Desa Towata Tahun 2019 Berdasarkan Pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Presentase 

1. Petani 55,87% 

2. Peternak 26,50% 

3. Pedagang 1,85% 

4. PNS 1,12% 

5. Tukang 2,70% 
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6. Buruh 11,96% 

 Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat 10 September 2019 

b. Letak dan Luas Wilayah 

 Desa Towata terletak di ujung timur Kecamatan Polongbangkeng Utara, 

dengan luas wilayah 16,95 H yang terdiri dari 5 dusun yang merupakan salah satu 

desa yang berada di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar. Dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontoramba Kec. Pallangga. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Beru Kec. Polut. 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanakaraeng Kec. Polut. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lassang Kec. Polut. 

Tabel. 6 Pembagian Wilayah Desa 

No. Nama Dusun Jumlah 
RW 

Jumlah 
RT 

Keterangan 

1. Belaka 1 2  

2. Salekowa 2 3  

3. Bontotinggi 2 2  
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4. Lassang 2 3  

5. Jenetallasa 2 2  

    Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat10 September 2019 

c. Tipografi dan Jenis Tanah 

 Bila dilihat dari keadaan tofografi Desa Towata termasuk dataran rendah 

yang dikelilingi oleh perkebunan tebu dan hamparan sawah dan merupakan 

dataran tinggi yang jauh dari permukaan laut dengan ketinggian rata-rata 50 meter 

dari permukaan laut. Secara geologis wilayahnya memiliki jenis tanah hitam dan 

tanah liat, sehingga secara umum tofografi desa Towata adalah dataran dengan 

bentangan area persawahan yang luas dan sedikit lahan pemukiman dan 

perkebunan tebu. 

 Oleh karena itu, daerah persawahan dan daerah perkebunan merupakan 

sumber pendapatan utama masyarakat, persawahan dan perkebunan digarap 2 kali 

dalam setahun karena hanya mengandalkan sebagian pengairan irigasi dan tadah 

hujan, walaupun daerah tersebut sangat minim bila dibandingkan desa tetangga 

lainnya, selain itu masyarakatnya adalah pedagang dan peternak. 

d. Iklim 

Disamping itu desa Towata beriklim tropis dengan suhu rata-rata mencapai 

22-25 0c dan memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, di 

mana musim hujan terjadi mulai pada bulan oktober sampai pada bulan April 
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dengan curah hujan mencapai 40 mm sampai 4000 mm, sementara musim kemarau 

terjadi pada bulan mei sampai September yang berputar setiap tahunnya. 

e. Luas lahan dan penggunaannya 

 Pada umumnya lahan yang terdapat di desa Towata digunakan secara 

produktif, hal ini menunjukkan bahwa di desa Towata memiliki sumber daya alam 

yang memadai dan siap untuk diolah. Luas lahan berupa sawah teknis seluas 150 

Ha, non teknis 89,1 Ha, dan yang lainnya berupa pekarangan/pemukiman 95,96 

Ha, lainnya 143,95 Ha. 

3.   Keadaan Sosial 

a. Tingkat Pendidikan 

 Masyarakat Desa Towata sebagian besar hanya mampu melanjutkan sekolah 

sampai Sekolah Dasar, ini dikarenakan kesadaran tentang pentingnya pendidikan 

terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan 

SD mendominasi peringkat pertama, sehingga program-program yang berkaitan 

dengan peningkatan pendidikan sangat diperlukan oleh desa Towata, sedangkan yang 

mampu melanjutkan sekolah sampai Perguruan Tinggi jumlahnya paling sedikit 

dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar, SLTP, 

maupun SLTA. 
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b. Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Tabel.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah 

Sarana 

Guru 

Pengajar 

Keterangan 

SD 

SLP 

SLA 

PAUD 

TK 

3 

- 

- 

1 

1 

21 

- 

- 

4 

4 

Salekowa, 

Towata, dan 

Hombes 

Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat tgl 10 September 2019 

c. Kesehatan Masyarakat 

 Tenaga Kesehatan di desa Towata pada tahun 2016 terbagi atas bidang, dan 

partisipasi masyarakat dibidang kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel.8 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1. 

2. 

3. 

Puskesmas 

Posyandu 

Polindes 

1 

1 

1 

 

Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat tgl 10 September 2019 

d. Lembaga/organisasi Kesehatan 

Tabel.9 

No. Uraian Volume Nama Keterangan 

1. 

2. 

3. 

Bidan Desa 

Petugas BKKBN 

Kader BKKBN 

1 

1 

25 

1 orang 

1 orang 

25 orang 

Dinas Kesehatan 

Pegawai BKKBN 

5 orang per dusun 

Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat tgl 10 September 2019 
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4.  Keadaan Ekonomi 

a.  Mata Pencaharian Penduduk 

Tabel.10 Pekerjaan pokok kepala keluarga Desa Towata 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Petani 

Buruh 

PNS 

Karyawan 

Wiraswasta 

Lain-lain 

350 

125 

10 

30 

15 

50 

60% 

9% 

2% 

13% 

5% 

10$ 

Sumber Data: Kantor Desa Towata, dicatat 10 September 2019. 

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwasanya mayoritas mata 

pencaharian penduduk desa Towata adalah petani. Hal ini disebabkan karena 

minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan 

akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani. Sehingga keadaan ekonomi 

di desa Towata lebih didominasi oleh ekonomi menengah ke bawah. 

Desa Towata terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Belaka, Salekowa, Bontotinggi, 

Lassang dan Jenetallasa. Dan dari ke 5 dusun tersebut, dusun Lassang adalah salah 

satu dusun yang begitu rutin melaksanakan tradisi appanai’ bungasa’ setiap tahunnya 

karena dusun Lassang juga merupakan tempat dilaksanakannya tradisi tersebut. 
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 Dusun Lassang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Je’neberang 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Barugaya 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pa’bentengang 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanakaraeng.
45

 

Dusun Lassang terdiri dari 2 RW dan 3 RT dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 150. Jumlah penduduk Dusun Lassang sebanyak 546 jiwa. Laki-laki 

sebanyak 274 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 272 jiwa. Mata 

pencaharian masyarakat dusun Lassang terdiri dari beberapa pekerjaan seperti petani, 

peternak, pedagang, PNS, tukang, dan buruh.
46

 

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Appanai’ Bungasa’ pada masyarakat Lassang Desa 

Towata 

Desa Towata adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Polongbangkeng 

Utara Kabupaten Takalar yang terkenal masih sangat kental dan erat dengan adat 

istiadatnya, khususnya pada salah satu dusun yang ada di desa Towata tersebut, yakni 

dusun Lassang. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dimulai dari nenek-

nenek moyang terdahulu sampai kepada cucu cicitnya yang sekarang, masyarakat 

Lassang Desa Towata masih sangat rutin melaksanakan tradisi, salah satunya yaitu 

tradisi appanai’ bungasa’. Sebuah tradisi yang dilaksanakan satu kali dalam satu 

                                                             
45 Dg. Ngasa, Sekretaris Desa Towata, wawancara, di Lassang 10 september 2019. 
46Profil wilayah dusun Lassang. 
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tahun setelah panen padi, sekaligus sebagai simbol pesta panen yang dilakukan 

dengan berbagai ritualnya. 

Tradisi appanai’ bungasa’ selain sebagai sebuah tradisi yang dilengkapi 

dengan berbagai ritualnya, disisi lainnya juga terdapat beberapa kepercayaan dan 

makna dari tradisi tersebut sehingga masih begitu dijaga dan dilaksanakan sampai 

sekarang. Dalam melaksanakan tradisi appanai’ bungasa’ ini diperlukan beberapa 

alat dan bahan sebagai berikut: 

1. Alat dan Bahan: 

a.  Ayam Kampung 

b. Berasa’ ase punu ‘ lekleng/Beras ketan hitam 

c. Berasa’ ase punu’ kebo’/Beras ketan putih 

d. Berasa’ ase bakka’ eja/Beras merah 

e. Berasa’ kebo’/Beras putih biasa 

f. Leko’/Daun sirih 

g. Rappo/ Buah pinang 

h. Pakleok/Kapur sirih 

i. Telur 

j. Tumpi-Tumpi 

k.  Ikan 

l. Anja-Anja (Anyaman bambu untuk menaruh makanan) 

m. Pakdupa 

n. Lilin Merah 

o. Baku’/Bakul 
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p. Bombong leko’ kaluku/Daun kelapa muda 

q. Kaluku lolo/Buah kelapa muda 

r. Leko’ unti/Daun pisang 

s. Buras 

t. Kaddo’ massingkuluk (sejenis buras namun bentuknya runcing) 

u. Kappara (tempat menaruh makanan) 

v. Songkolo’ lekleng (beras ketan hitam yang dikukus) 

w. Songkolo’ kebo (beras ketan putih yang dikukus) 

x. Kanre eja (beras merah yang dikukus) 

y. Kanre kebo’ (beras putih yang dikukus) 

z.  Rumah panggung kecil 

2. Tahap-Tahap Pelaksanaan 

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dalam tradisi appanai’ bungasa’ pada 

masyarakat Lassang Desa Towata antara lain: 

 Pertama, sebelum appanai’ bungasa’ dilaksanakan, terlebih dahulu 

menentukan hari dan tanggal pelaksanaannya, karena setiap tahunnya pelaksanaan 

appanai’ bungasa’ tidak terdapat hari dan tanggal yang tetap untuk dilaksanakan. 

Berbeda halnya dengan tempat pelaksanaannya karena sudah ada dan tidak pernah 

diganti yakni di bukit yang terdapat pada daerah Lassang yang juga merupakan 

tempat dimakamkannya Karaeng Bontotinggi (patanna pare/pemilik padi). Hari dan 

tanggal pelaksanaannya ditentukan oleh ketua adat kemudian diinformasikan kepada 

masyarakat dan sanak keluarga. 
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Kedua, setelah terdapat penentuan hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh 

ketua adat untuk melaksanakan tradisi appanai’ bungasa’ dan informasinya pun 

sudah beredar pada masyarakat desa Towata. Maka masyarakat pun mulai 

mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat makanan yang akan 

dibawa ke tempat pelaksanaan pada hari dilaksanakannya tradisi appanai’ bungasa’ 

tersebut. 

Ketiga, setelah hari pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa’ tiba, mulai dari 

pagi hari antusiasme orang-orang di desa Towata khususnya dusun Lassang sudah 

mulai sangat terlihat karena mereka mulai berbondong-bondong untuk menuju bukit 

tempat pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa’ tersebut.  

Keempat, masyarakat berjalan bersama-sama menuju bukit tempat 

pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa’ tersebut dengan membawa makanan-makanan 

yang telah mereka siapkan di rumah masing-masing. Ada yang membawa makanan 

tersebut dengan menggunakan tas-tas besar, rantang, dan ada pula yang menggunakan 

bakul. 

Kelima, setelah sampai ke atas bukit, mereka meletakkan apa-apa yang telah 

mereka bawa pada tempat yang telah tersediakan, yaitu sebuah rumah panggung yang 

berukuran kecil tepat disamping makam Karaeng Bontotinggi. 

Keenam, kemudian beberapa orang yang dipercayakan pun naik kerumah 

panggung tersebut untuk membuka dan mengatur makanan-makanan yang telah 

dibawa, sembari menunggu orang-orang yang belum datang karena biasanya ada 
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beberapa orang yang terlambat sekaligus menunggu ketua adat agar segeranya acara 

tersebut dimulai. 

Ketujuh, disamping membawa makanan, setiap satu keluarga juga 

mengumpulkan uang kepada orang yang dipercayakan tersebut dengan nominal yang 

tidak ditentukan, tetapi dengan seikhlasnya saja dan mereka menyebutnya dengan 

sebutan bilangulu dalam bahasa Makassar. Uang tersebuat akan diberikan kepada 

ketua adat setelah semua ritual tradisi appanai’ bungasa’ selesai sekaligus sebagai 

ucapan rasa terima kasih. 

 Kedelapan, setelah ketua adat datang, ia pun mulai membuat yang namanya 

anja-anja, yaitu anyaman bambu tempat untuk meletakkan makanan yang akan 

dihanyutkan ke sungai sebagai persembahan untuk buaya yang hidup di air. Dan ia 

pun menghiasi bagian depan rumah panggung kecil tersebut dengan daun kelapa 

muda seperti halnya yang sering ada pada pesta pernikahan. 

Kesembilan, ketua adat pun mulai menaiki rumah panggung kecil tersebut 

yang sudah penuh dengan berbagai macam makanan, seperti songkolo lekleng, 

songkolo kebo’, kanre eja, dan kanre kebo, burasa’, kakdo’ massingkuluk, serta lauk 

pauknya yaitu telur, ayam, ikan, tumpi-tumpi, dan dilengkapi dengan mie. Dan juga 

terdapat leko’, pa’rappo, kelapa muda, dan kemenyan. 

Kesepuluh, ketua adat duduk bersila didepan makanan dan apa-apa yang telah 

disediakan tersebut, dan ritualnya pun dimulai dengan pertama-tama menyalakan lilin 

merah yang diletakkan di atas songkolo dan kemudian menggunakan kemenyan serta 
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mulai membaca mantranya dengan begitu khusyuk sebagai bentuk persembahan 

kepada roh nenek moyang yang mereka yakini selama ini yakni Karaeng Bontotinggi. 

Kesebelas, setelah itu, anja-anja yang telah dibuat oleh ketua adat diisi 

makanan yang telah dibacakan mantra, lengkap dengan lauk-pauknya untuk 

kemudian dihanyutkan ke sungai sebagai bentuk persembahan untuk buaya yang 

dianggap sebagai patanna je’ne (pemilik air). Mereka beranggapan bahwasanya 

buaya itu sama halnya dengan manusia, saudara manusia. Maka apapun yang kita 

makan, yang termasuk makanan pokok, juga harus dibagi kepada buaya karena disisi 

lain mereka mempercayai bahwasanya buaya itu turut serta melindungi mereka 

selama ini.
47

 

Keduabelas, ketua adat menuju makam Karaeng Bontotinggi. Dan disana ia 

pun memulai ritual yakni dengan menyalakan lilin merah disekitar makam serta 

meletakkan leko’ (daun sirih) yang diisi di dalamnya rappo (buah pinang) dan 

pakleok (kapur) pada makam tersebut. Kemudian ia pun menaburkan bunga pada 

makam Karaeng Bontotinggi lalu mulai mengirimkan do’a dan kemudian meminta 

berkat. 

Ketigabelas, setelah itu, masyarakat pun satu persatu masuk ke dalam makam 

Karaeng Bontotinggi, dikarenakan makam tersebut ditembok dengan bentuk seperti 

rumah kecil sehingga membuat cuma satu atau dua orang yang bisa masuk karena 

ukurannya yang sempit. Orang yang masuk berziarah ke makam Karaeng Bontotinggi 

bertujuan untuk memenuhi hajat mereka karena keinginannya yang sudah terkabul, ia 

                                                             
47

Dg. Sia, wawancara, di Lassang 10 September 2019. 
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membawa ayam kampung yang kakinya diikat untuk kemudian dilepas di dalam 

makam. Ketua adat sebagai perantara yang menyampaikan ucapan rasa terima kasih 

orang-orang tersebut terhadap Karaeng Bontotinggi dan menyampaikan apa-apa yang 

orang tersebut inginkan serta meminta berkat. 

Keempatbelas, dan sebagai rasa ucapan terima kasihnya orang-orang tersebut 

kepada ketua adat, ia memberikan uang dengan seikhlasnya serta ayam kampung 

yang dibawa ke makam tersebut setelah dilepaskan, diberikan untuk ketua adat. 

Kelimabelas, setelah itu, masyarakat pun mulai mengatur dan menghidangkan 

semua makanan yang mereka bawa di tanah yang beralaskan karpet. Mereka 

menyebutnya dengan istilah assuro maca lompo, yaitu mempersembahkan sesajian 

terhadap roh-roh nenek moyang (Boto Lassang, Patanna Pakrasangang, Karaeng 

Bontotinggi) dalam rangka yang besar-besaran. Dan setelah semuanya terhidangkan, 

makanan tersebut dibacakan mantra dengan menggunakan kemenyan oleh anrong 

guru. Anrong guru tersebut sebagai perantara untuk menyampaikan kepada roh-roh 

nenek moyang nama-nama dari siapa-siapa saja yang membawa sesajian yang 

dipersembahkan untuk roh nenek-nenek moyang agar selalu mendapat berkat darinya. 

Keenambelas, sesudah ritual assuro maca lompo tersebut, barulah kemudian 

semua masyarakat maupun orang-orang yang hadir untuk menyaksikan tradisi 

appanai’ bungasa’ tersebut makan bersama di tanah yang beralaskan karpet tersebut. 

Ketujuhbelas, setelah makan bersama selesai, masyarakat pun mulai 

membereskan piring-piring, kaca, karpet, dan sisa makanan mereka. Kemudian 

langsung dilanjutkan dengan berbagai macam hiburan permainan tradisional seperti 
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appabbatte jangang (mengadu ayam), a’lanja (adu kekuatan betis), dan appaklumba 

jarang (pacuan kuda). Appabbatte jangang dan a’lanja tetap dilaksanakan di bukit 

tempat pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa’ tersebut. Tetapi setelah itu, semua 

masyarakat dan orang-orang mulai bergegas ke lapangan untuk menyaksikan 

paklumba jarang tersebut. 

C.  Persepsi masyarakat tentang Tradisi Appanai’ Bungasa’ pada masyarakat 

Lassang Desa Towata  

Persepsi masyarakat tentang Tradisi Appanai’ Bungasa’ di Dusun Lassang 

terbagi dua yaitu: 

1. Golongan yang setuju atau pro 

    Menurut Dg. Sappara selaku ketua adat 

Karaeng Bontotinggia antu tau battu ri Gowa, jari iami antu na tau Bonto 
Langkasaka sanna na pakatinggina sanggenna poeng naung ri sailong. Antu 
poeng tau ammantanga  ri Limbung sipue sanna tong napakatinggina. Jari anu 
battu ri Gowa mae anrinni, eranna anjo asea, caritanna punna tau mangkasarak 
nakana ia pata pammariang. Ia angngerang ase mae rimula-mulanna. Jari 
iaminjo na ia nipakalompo anrinni nikana anunna pammarianga, ka ia nibattui 
ase. Jari punna antu niak angkana rikawaru pammarianga, iami antu karaeng 
Bontotinggia namassu. Jari punna nikana rikawaru pakrasanganga, iami antu 
patanna pakrasanganga. Jari anjo seng iya nikanaya Boto Lassang, apa-apa 
nipakkutaknangngang naalle ngasengi natappu, naissengi. Iami anjo na biasa 
tong maeki anjoeng ri Boto Lassang appalak-palak ka pappalakna ia nisareangi ri 
karaeng Allah taala. Tau erok ammalli oto, tau eroka naik ajji ri Makka, pokokna 
ia ngasengna nakerokia mange ngasengi tawwa anjoeng ri Boto Lassang atau 
Karaenga Bontotinggi. Antu Boto Lassang niaki ilalang ri sejarah, niak sejarahna, 
mingka tenana ji na niissengi angkana inai amballaki antu bukuna, mingka niaki 
memang risejarahya. Punna menurut carita tau rioloa, anjo Boto Lassang 
assaribbattangi siagang Boto Lempangang, na Dampang Ko’mara’. Jari ia anne 
tradisita anu sannakmo sallona, anu anjoengangna ji poeng nenekna neneka na 
nalaksanakan memang. jari iami antu natena niissengi tahun siapa na mulai ka 
sannakmo sallona. Sikali sitaung nilaksanakan punna lebbakki akkatto. Assilai 
siagang kawaru angkana setiap 7 tahunpi nampa naik seng tawwa ri kuburanna 
karaeng Bontotinggia ammolong bembe punna lebbaki tawwa akkatto maeki 
anjoeng assuro maca lompo nasaba sikammang anne mae seng Karaeng 
Bontotinggi anjagaiki siagang ampalili anjo anu kodia siagadang ampabarakkakki 
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anne asea na bajik wasselekna jari parallui rong iya uru-uru niukrangi ka ia pata 
pammariang siagang karaengna asea.

48
 

 

Artinya: 

Dg. Sappara’ mengatakan bahwa Karaeng Bontotinggi berasal dari Gowa, itulah 
sebabnya sehingga masyarakat Bonto Langkasa, Sailong, juga sangat mempercayai 
dan menghormati Karaeng Bontotinggi, begitu pula sebahagian besar masyarakat 
dari daerah Limbung. Karaeng Bontotinggi yaitu orang Gowa yang ke Lassang. 
Dialah orang pertama kali yang membawa padi sehingga orang makassar 
menyebutnya sebagai pemilik tanah yang lapang yang dijadikan sawah, jadi dialah 
yang pertama kali menghasilkan padi. Itulah sebabnya sehingga masyarakat 
Lassang sangat menjunjung tinggi dan menghormati Karaeng Bontotinggi karena 
Karaeng Bontotinggi lah pemiliknya. Jadi, ketika ada orang yang menyebut 
rikawaru pammariang, berarti yang ia maksud adalah sesajian untuk Karaeng 
Bontotinggia, dan jika ada yang menyebut rikawarupakrasangang, berarti yang ia 
maksud adalah sesajian untuk pemilik kampung. Sedangkan yang dimaksud 
dengan Boto Lassang adalah nenek moyang yang mempunyai kelebihan dari 
manusia biasanya. Setiap apa yang ia ucapkan benar, dan setiap apa yang ia 
ramalkan juga benar adanya.                   
Karena dianggap dan diyakini memiliki kelebihan, itulah sebabnya sehingga 
masyarakat sering mengunjunginya, baik pada saat masih hidup maupun setelah 
meninggal, hingga makamnya lah yang sekarang menjadi tempat meminta sesuatu. 
Orang yang mempunyai keinginan membeli mobil, naik haji ke Mekkah, dan 
semua keinginan-keinginan yang lainnya, hendaklah meminta kepada Boto 
Lassang atau Karaeng Bontotinggi. Boto Lassang ada di dalam sejarah tetapi 
hanya saja tidak diketahui siapa yang punya bukunya tersebut, tetapi memang 
benar adanya bahwa ia memang terdapat dalam sejarah. Menurut cerita orang-
orang terdahulu bahwasanya Boto Lassang bersaudara dengan Boto Lempangang 
dengan Dampang Ko’mara. Tradisi appanai’ bungasa’ ini merupakan tradisi yang 
sudah sangat lama, nenek dari neneknya nenek pun sudah melaksanakan tradisi ini 
sejak dari dulu. Itulah sebabnya sehingga tidak diketahui dengan jelas tahun berapa 
awal mula dilaksanakannya tradisi appanai’ bungasa’ ini, tetapi yang jelas sudah 
sangat lama. Diperingati setiap satu kali setahun, setiap selesai panen padi. 
Berbeda halnya dengan rikawaru Pakrasangang (persembahan kepada pemilik 
kampung)  yang dilaksanakan setiap 7 tahun sekali dengan memotong kambing di 
bukit tersebut. Setiap selesai panen, kita melaksanakan tradisi appanai’ bungasa’ 
ini dengan menggelar pesta panen dan mempersembahkan sesajian dalam bentuk 
besar-besaran karena selama ini Karaeng Bontotinggi lah yang menjaga, sebagai 
pelindung dari segala bahaya yang akan menimpa serta yang memberkati sehingga 
hasil panen bagus. Maka dari itu dialah yang harus pertama kali diingat sesudah 
panen untuk diberi sesajian dan digelarkan pesta karna dialah pemilik tanah lapang 
yang dijadikan sawah. 
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Berdasarkan  hasil wawancara dengan Dg. Sappara selaku ketua adat, maka 

penulis menyimpulkan bahwa Karaeng Bontotinggi berasal dari Gowa yang akhirnya 

ke Lassang. Ia sangat dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat Lassang karena 

dialah orang pertama yang membawa padi ke Lassang, dia disebut sebagai pemilik 

tanah-tanah yang lapang yang dijadikan sawah. Jadi dialah yang pertama kali 

menghasilkan padi. Ada 3 orang yang sangat dijunjung tinggi di Desa Towata yaitu 

Karaeng Bontotinggi, Patanna Pakrasangang (pemilik kampung) dan Boto Lassang. 

Makam Karaeng Bontotinggi dijadikan sebagai tempat meminta segala sesuatu  oleh 

masyarakat Lassang dan ketika do’a mereka terkabulkan, maka mereka pun 

memenuhi hajat dari apa yang mereka katakan ketika sedang berdo’a. Tradisi 

appanai’ bungasa’ dilakukan satu kali setahun setiap selesai panen padi. Masyarakat 

Lassang menggelar pesta panen dan menyajikan banyak sesajian untuk Karaeng 

Bontotinggi, karena dianggap dialah yang selalu melindungi dan menjaga masyarakat 

Lassang dari berbagai macam bahaya dan memberkati sehingga hasil panen padi 

selalu bagus. 

Menurut Abdul Karim Dg. Gassing selaku imam Desa 

Abdul Karim Dg. Gassing mengatakan bahwa, “Tradisi appanai’ bungasa’ anne 
dilaksanakannga siagang tau Lassanga anu sannamo sallona, manna nenekku tenapi 
rilinoa na nipanggaukangngangmo sanggenna mange rikatte ngaseng anne. Na 
punna panggappangku nakke, tenaja na langgar aturan agama nasaba ritual-ritual 
anjo nilaksanakannga sebagai tanda syukkurutta mange ri alanga siagang nenek 
moyangta na karaeng Allahu Swt tapi niwakkeli mange ri Karaeng Bontotinggia. 
Tanda sukkuruna tau anrinnia ri Lassang punna lebbak akkatto, nasaba’ ia anne 
tradisia lebbakpi tawwa akkatto na nipanggaukangngang. Angngerangi tawwa naik 
rimoncong-monconga sesajian untuk nipersembahkan, nampa punna lebbakmo anjo 
ikatte ngasengji poeng angkanrei. Anne pesta panennga, sala sekrenna rangkaian 
terakhirna iami antu pa’lumba jarang.Ia anjo pa’lumba jaranga maknana nisarei 
sumanga’ mange ri petani-petania, nasaba’ lambangna kuda yang berartia gassingi, 
kassaki siagang assumangaki.”
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Artinya: 

Abdul Karim Dg. Gassing mengatakan bahwa, “Tradisi appanai’ bungasa’ yang 
dilaksanakan bersama masyarakat Lassang ini sudah sangat lama, nenek saya pun 
belum lahir di dunia dan tradisi ini sudah dilaksanakan sampai akhirnya turun 
temurun kepada kita semua. Dan kalau menurut saya, tradisi appanai’ bungasa’ ini 
tidak menyalahi atau melanggar aturan agama karena ritual-ritual yang dilaksanakan 
sebagai ungkapan rasa syukur kepada alam dan kepada nenek moyang serta Allah 
Swt tetapi diwakilkan kepada Karaeng Bontotinggi. Tanda syukurnya masyarakat-
masyarakat Lassang setiap selesai panen padi, karena tradisi ini dilaksanakan setiap 
habis panen. Kita membawa sesajian ke bukit untuk dipersembahkan, dan jika 
ritualnya selesai, kita sendiri dan orang-orang yang datang menyaksikan tradisi ini 
yang akan memakannya. Salah satu rangkaian dari pesta panen ini yaitu pacuan kuda, 
memiliki makna bahwasanya kita memberikan semangat kepada para petani-petani 
yang ada dimasyarakat Lassang.karena lambangnya kuda yang berarti kuat, gigih, dan 
semangat.” 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Karim Dg. Gassing selaku Imam 

Desa, maka dapat disimpulkan bahwa Tradisi appanai’ bungasa’ merupakan tradisi 

turun temurun dari nenek moyang sampai kepada generasi sekarang. Dan dia 

beranggapan bahwasanya tradisi appanai’ bungasa’ tidak melanggar syariat agama 

jadi boleh saja apabila dilaksanakan, karena menurutnya hanyalah sebagai ungkapan 

rasa syukur kepada alam, roh nenek moyang dan Allah Swt yang diwakilkan dengan 

melakukan persembahan dan menyajikan sesajian untuk roh Karaeng Bontotinggi. 

Pesta panen pun sebagai semangat untuk para petani dengan adanya berbagai 

rangkaian hiburan seperti pacuan kuda dan lain-lainnya. 

Menurut Dg. Satti 

Dg. Satti mengatakan bahwa,“ia anne tradisita parallu mentongi 
nipanggaukangngang sikali sitaung, tena kulle tena nasaba nikabajikang tongi. Adat 
istiadatta tong ajjari masyarakatna Lassang. Nasaba punna gappa tena nigaukangi 
nia tong napakacinikangki, mangei ri anaka, sari’battanga, kalengta tong, iareka 
mange ri pakrasanganga.”
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Artinya: 

Dg. Satti mengatakan bahwa, “tradisi ini harus dilaksanakan setiap satu kali satu 
tahun, tidak bisa tidak dilaksanakan karna banyak manfaat dan kebaikannya yang kita 
rasakan. Ini sudah menjadi adat istiadatnya kita sebagai masyarakat Lassang, karena 
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apabila kita tidak melaksanakannya, akan ada yang terjadi, baik itu menimpah kepada 
anak, saudara, diri sendiri, ataupun kepada desa ini. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dg. Satting, dapat disimpulkan bahwa 

Tradisi appanai’ bungasa’ itu sudah menjadi adat istiadat masyarakat Lassang. Dia 

beranggapan bahwa terdapat kebaikan di dalam melaksanakan tradisi tersebut dan 

akan mendapatkan musibah apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut. 

Menurut Dg. Salamang 

Dg. Salamang mengatakan bahwa,“tradisi appanai’ bungasa’ ka anne assingkamma 
tongi angkana passuak-suarranna tau-tau riolota ri Lassang, jari katte anne 
nilanjutkan mami. Ikatte tau Lassanga iamentong anjo Karaeng Bontotinggi 
nipakalompo. Nakana tau lebbakamo naik ri Makkah, manna irate ri Makkah ia 
tonji, ia ji seng ni pappalak-palakki, nasaba’ niaki, na alleki napinawang manna 
kemae-kemae, na alleki najagai anjo Karaeng Bontotinggi.”
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Artinya: 

Dg. Salamang mengatakan bahwa, “Tradisi appanai’ bungasa’ ini sama dengan pesta 
kemeriahan orang-orang Lassang yang terdahulu, kita ini tinggal melanjutkan. Kita 
sebagai orang Lassang sangat menjunjung tinggi dan menghargai Karaeng 
Bontotinggi, karena menurut cerita orang-orang yang sudah melaksanakan haji ke 
Mekkah, biar pun di Mekkah, tetap juga dia, tetap dia yang ditempati berdo’a dan 
meminta sesuatu, karena roh nya ada, tetap mengikuti kemana pun kita pergi. 
Karaeng Bontotinggi itu tetap menjaga kita. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dg. Salamang dapat disimpulkan 

bahwa, tradisi appanai’ bungasa’ adalah pesta orang terdahulu yang dilanjutkan 

sampai ke generasi sekarang. Masyarakat Lassang sangat menghargai Karaeng 

Bontotinggi karena dianggap dialah yang selalu menjaga dan menolong kemana pun 

dan dimana pun, termasuk sampai ke tanah suci Mekkah. 

Menurut Mahamuddin 

Mahamuddin mengatakan bahwa, “assalak lebbakja tawwa akkatto, pasti maeki 
anrinni assuak-suarak, nasaba tena nakkulle tawwa appesta siagang angnganre 
songkolo punna tena na lekbakpa digaukang anne anrinni tradisia. Parallui rong 
anne passuak-suarrang anrinnia nipariolo. Antu anrinni karaeng Bontotinggi ni 
pakalompoa nakana tonja “Teako erangngi Tampo, mingka erangi tuna, na nuerang 
kamase”. Nasaba apa-apa mamo antu punna nierang tampo sannak kodina. Siagang 
tena tong nakkulle niak ancalla-callai anne anrinni, nasaba biasa tongi langsungi 
nipppakacinikang. Niak tau mae anrinni ri sitaunga, na nakana “elele kamma ji anne 
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paeng” natenapa na sallo lebbak akkana kamma anjo langsungi kodi pakkasiakna, 
aknyare-nyare terus kamma tau nipantamakkia. Jari parallu mentongi nipatappak.”
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Artinya: 

Mahamuddin mengatakan bahwa, “Setiap selesai panen, pasti kita ke sini untuk 
merayakan karena kita tidak boleh melaksanakan pesta yang lainnya serta tidak boleh 
makan songkolo sebelum melaksanakan pesta panen ini. Jadi haruslah pesta panen ini 
yang didahulukan. Karaeng Bontotinggi yang kita hormati berpesan bahwasanya 
”Tempat ini janganlah engkau sombongkan, tetapi merendahlah”. Karena apapun 
yang disombongkan sangatlah tidak baik. Dan juga tidak boleh ada yang mencela 
tradisi dan tempat ini, karena biasanya langsung terjadi sesuatu kepada orang yang 
melakukannya tersebut. Setahun yang lalu, ada seseorang yang ke bukit ini ikut 
menyaksikan dan mengatakan “halah ternyata cuma seperti ini”. Dan belum lama 
setelah mengeluarkan perkataan tersebut, ia pun mulai tidak enak perasaannya dan 
langsung berbicara terus-menerus tidak jelas layaknya orang yang dirasuki. Maka dari 
itu Karaeng Bontotinggi memang harus benar-benar dipercayai.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahamuddin, dapat disimpulkan bahwa 

sebelum melaksanakan dan memperingati pesta panen, tidak boleh melaksanakan 

pesta-pesta yang lainnya serta tidak boleh makan songkolo. Dan Karaeng Bontotinggi  

mengajarkan agar tidak menyombong-nyombongkan tempat dilaksanakannya tradisi 

appanai’ bungasa’ serta tidak boleh mencela tempat dan tradisi tersebut karena akan 

berdampak kepada orang itu sendiri. 

Menurut Hj. Asi 

Hj. Asi mengatakan bahwa, “tenapa rilinoa na nilaksanakan memangmo anne tradisi 
appanai’ bungasa’ ka. Tena angkana tau Lassangji bawang, mingka ia ngasengna 
tau pantarang pa’rasanganga assalak naissengja pasti niaki mae. Iami anne anrinni 
karaeng Bontotinggi ansareki buku magassing, ampalili pammanrakia, 
ammudahkangi punna boyaki jama-jamang. Pokokna seng ia. Jari iami anjo na 
naikki mae angngerang rupa-rupanna, iami antu songkolo patang rupa, bayao, 
jangang,  tumpi-tumpi, juku. Antu poeng karaeng Bontotinggi ia pata pammariang, 
jari tena mentong nakkuleki angkaluppai. Siagang dasi na dasi na na bajiki terus 
asea siagang lamung-lamunga.”
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Artinya: 

Hj. Asi mengatakan bahwa, “saya belum terlahir ke dunia ini, tradisi appanai’ 
bungasa’ ini sudah dilaksanakan. Tidak hanya masyarakat Lassang saja yang ke 
tempat ini, tetapi semua orang bahkan masyarakat luar pun datang menyaksikan 
apabila dia tahu. Karaeng Bontotinggi lah yang memberi kesehatan, menjauhkan 
musibah, memudahkan urusan, baik dalam hal melamar pekerjaan dan lain-lain. 
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Itulah sebabnya sehingga kita membawa sesajian ke bukit ini, yang terdiri dari 
songkolo 4 macam, telur, ayam, tumpi-tumpi, ikan. Dan Karaeng Bontotinggi ialah 
sebagai pemilik tanah yang lapang yang dijadikan sawah. Maka dari itu kita tidak 
bisa melupakannya dan semoga ia terus memberkati agar padi dan tanaman-tanaman 
yang lainnya tetap bagus hasilnya.” 

    Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Asi, dapat disimpulkan bahwa 

Karaeng Bontotinggi lah yang memberikan kesehatan, menjauhkan musibah, 

memudahkan urusan. Maka dari itu wajiblah untuk selalu mengingatnya dengan 

mempersembahkan sesajian kepadanya, seperti songkolo 4 macam, ayam, telur, ikan, 

dan tumpi-tumpi, serta berdo’a agar hasil panen padi tetap bagus. 

Menurut Dg. Nurung 

Dg. Nurung mengatakan bahwa, “Lima ngallo sebelumna nilaksanakan anne tradisi, 
niisseng memangmi, nilangngerek memangmi kabarakna jari akkulle maki appasadia 
memang. Nipasadia ngasengi anjo sesajian na nieranga mange ribuluka. Anne 
tradisi appanai’ bungasa’ pammuji sukkurutta mange ri Karaeng Bontotinggi 
siagang karaeng Allahu Swt, ka anne anrinni karaeng Allahu Ta’ala appadongko. 
Paralluki mange anrinni punna lebbak akkatto nasaba punna tena nalleki biasa 
nagarringi iareka kodi wassele ase tahun anjo labattua. Tradisi appanai’ bungasa’ 
sanna poeng bajikna ka akkullei tawwa akkumpuk-kumpuluk.”
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Artinya: 

Dg Nurung mengatakan bahwa, “5 hari sebelum dilaksanakannya tradisi appanai’ 
bungasa’ ini kita sudah mengetahuinya, kabarnya sudah beredar jadi kita sudah bisa 
mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan segala macam sesajian yang akan 
dibawa ke bukit. Tradisi appanai’ bungasa’ sebagai ungkapan rasa syukur kepada 
Karaeng Bontotinggi dan Allah Swt. Allah Swt lah yang memberikan kelebihan 
kepada Karaeng Bontotinggi. Setiap selesai panen padi, kita harus memperingati 
karna kalau tidak, kita akan diberi penyakit dan hasil panen padi pada tahun yang 
akan datang tidak akan bagus. Tradisi appanai’ bungasa’ ini sangatlah baik karena 
orang-orang dapat berkumpul bersama.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dg. Nurung, dapat disimpulkan bahwa 

selain sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Lassang, tradisi appanai’ bungasa’ 

sebagai momen untuk dapat berkumpul bersama karena dilaksanakan setiap satu 

tahun sekali, tidak boleh tidak karna akan mendapat penyakit atau musibah. 
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2. Golongan yang Kontra/Tidak setuju 

Menurut Dg. Tinri  

Dg. Tinri mengatakan bahwa, “Anne tradisi appanai’ bungasa’ biasayya nalakukan 
masyarakat-masyarakat Lassanga, dari segi caranna allaksanakangngi siagang 
ritual-ritual anjo nalakukannga, tena nakke na ku sipahangngang. Nasaba’ 
angngerangi rupa-rupanna kanre-kareanga sebagai sesajian mange ri moncong-
monconga, nampa anjoeng na dupai untuk napabattu mange ri Karaeng Bontotinggi, 
nampa appalak-palak ri kuburanna poeng Karaeng Bontotinggi, padahal tena 
maraeng karaeng akkulle nipappalak-palakki selain Karaeng Allah Taala. Anjo 
poeng ritual-ritual kammana anjo akkullei ammanrakiaqidah”
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Artinya: 

Dg. Tinri mengatakan bahwa, “Tradisi appanai’ bungasa’ yang sering dilaksanakan 
oleh masyarakat-masyarakat Lassang, mulai dari segi tata cara pelaksanaannya 
sampai ritual-ritual yang mereka lakukan, saya pribadi merasa tidak sepaham akan 
hal tersebut. Karena masyarakat-masyarakat membawa berbagai macam makanan 
sebagai sesajian ke bukit, dan disanalah mereka melaksanakan ritual membaca mantra 
dengan menggunakan kemenyan untuk mempersembahkan sesajian tersebut kepada 
Karaeng Bontotinggi. Dan bukan hanya itu, mereka pun berdo’a di makam Karaeng 
Bontotinggi, padahal tidak ada yang berhak dimintai do’a dan pertolongan selain 
kepada Allah Swt. Dan ritual seperti itu dapat merusak aqidah kita”. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Dg. Tinri, dapat disimpulkan 

bahwa Dg. Tinri tidak setuju akan ritual-ritual dalam pelaksanaan tradisi appanai’ 

bungasa’, karena menurutnya dapat merusak aqidah dan tidak ada sesuatu makhluk 

pun yang berhak ditempati berdo’a selain kepada Allah Swt. 

Menurut Dg. Situju 

Dg. Situju mengatakan bahwa, “anjo tradisia iareka kebudayaannga tena na salah, 
songkolo’, jangang, tumpi-tumpi siagang bayao tena tong ja nasalah assalak akjari 
panggannakkija ilalang ri tradisia. Mingka punna nipajjari ala’ untuk annyomba 
mange ri Kareang Bontotinggi, ia anjo tena na coco’. Nakke tena na kusetuju, 
nasaba’ na allei napatappa angkana ia anjo Karaeng Bontotinggi angsarei 
kasalamakkang, angsarei dallek. Anjo panggaukang kamma anjo tena nannaba 
nasaba’ appakruai tawwa Karaeng.
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Artinya: 

Dg. Situju mengatakan bahwa, “tradisi atau kebudayaan itu bukanlah hal yang salah, 
begitu pun songkolo, ayam, tumpi, dan telur, itu juga tidak salah, selama hanya 
sebagai pelengkap dalam tradisi. Namun, jika dijadikan sebagai alat untuk 
menyembah kepada Karaeng Bontotinggi, itu yang tidak cocok. Saya tidak setuju, 
karena mempercayai bahwa Karaeng Bontotinggi yang memberikan keselamatan, 
memberi rezeki. Perbuatan yang seperti itu tidaklah benar karena sama halnya 
menduakan Allah Swt. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dg. Situju, dapat disimpulkan bahwa ia 

tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa’ karena dianggap 

menduakan Allah dengan mempercayai roh Karaeng Bontotinggi yang memberi 

keselamatan dan rezeki. 

D. Tinjauan Aqidah Islam terhadap Tradisi Appanai’ Bungasa’ pada masyarakat 

Lassang Desa Towata 

Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw memiliki tiga 

pilar utama, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan bahkan saling 

melengkapi dan menentukan. Aqidah, syariah, dan akhlak, namun sebagai pintu 

terakhir dari penilaian segala niat dan i’tikad serta perbuatan manusia tergabung 

dalam “pintu Aqidah”, yakni sejauh mana kemampuan dan keberhasilan manusia 

selama hidupnya dalam menjalani berbagai ujian. Dan yang terakhir adalah ujian 

untuk lolos dan lulus dalam keyakinan bahwa segala-galanya adalah milik dan 

ditentukan atas ke-Maha Kuasaan dalam Keesaan Allah Swt.
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Konsep ajaran Islam mengajarkan bahwa adanya alam semesta ini merupakan 

bukti bahwa Allah Swt adalah Tuhan yang Pencipta. Tuhan yang menciptakan dan 

menguasai alam raya ini. Benda yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada tuhan 

selain Allah swt yang wajib dan berhak disembah
58

. Seperti firman Allah dalam Q.S 

An-Nisa Ayat 36: 

                    

Terjemahnya: 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apa pun.” 

 Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah bukan hanya sekedar 

ketaatan dan ketundukan, tetapi juga suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang 

mencapai puncaknya karena adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap 

siapa yang kepadanya dia mengabdi, serta sebagai dampak dari keyakinan bahwa 

pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang arti hakikatnya tidak 

terjangkau. Perintah ibadah dalam ayat ini bukan saja ibadah ritual atau yang juga 

dikenal dengan ibadah mahdhah, yakni ibadah yang cara, kadar, dan waktunya 

ditetapkan oleh Allah atau Rasul, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi 

mencakup segala macam aktivitas, yang hendaknya dilakukan demi karena Allah 

Swt. Ibadah yang dimaksud adalah perwujudan dari perintah-Nya, di mana amal-amal 

kebajikan merupakan buah dari keyakinan qalbu atas ke Esa an Allah Swt.
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 Pengaruh kepercayaan masyarakat di Desa Towata khususnya di Dusun 

Lassang terhadap kepercayaan appanai’ bungasa’ masih sangat kental. Terlihat dari 

sebahagian besar masyarakat Lassang yang masih menjunjung tinggi tradisi dan adat 

istiadat. Tradisi masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan 

agama. Tak jarang banyak masyarakat yang menggabungkan antara tradisi primitif 

dengan syari’at Islam, yakni terlihat jelas pada saat pelaksanaan ritual tradisi 

appanai’ bungasa’ pada masyarakat Lassang yang setelah selesai melaksanakan ritual 

utama, yakni mempersembahkan sesajian terhadap roh nenek-nenek moyang yang 

mereka sakralkan, menghanyutkan sesajian ke sungai, berdo’a dimakam Karaeng 

Bontotinggi, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan melakukan permainan 

seni tradisional seperti appabbatte jangang (mengadu ayam), a’lanja (adu kekuatan 

kaki), dan pa’lumba jarang (pacuan kuda). 

 Jika dilihat dari praktek dan motif dari pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa 

pada masyarakat Lassang Desa Towata, terdapat hal-hal yang mengarah kepada 

kesyirikan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Dg. Nurung, salah satu warga Dusun 

Lassang yang mengatakan bahwa salah satu ritual tradisi appanai’ bungasa’ yaitu 

menyajikan sesajian dan mempersembahkan kepada roh nenek-nenek moyang, 

terkhusus kepada Karaeng Bontotinggi kemudian berdo’a di makam karaeng 

Bontotinggi. Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan padi yang 

didapatkan setelah panen padi, sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada 

Karaeng Bontotinggi atas segala berkat yang selama ini diberikan kepada masyarakat 

Lassang sehingga kampung mereka damai dan dijauhkan dari segala musibah, 

masyarakatnya selalu diberi kesehatan, serta selalu dilindungi dan dilancarkan segala 

urusannya. Dan harus selalu dilaksanakan karena kalau tidak, kita akan diberi 
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penyakit dan hasil panen padi pada tahun yang akan datang tidak akan bagus lagi 

hasilnya.
60

 

 Maka dari itu, sehingga pemaparan Dg. Situju mengatakan bahwa ia tidak 

setuju dengan pelaksanaan tradisi appanai’ bungasa’ karena dianggap menduakan 

Allah karena mempercayai roh Karaeng Bontotinggi yang memberi keselamatan dan 

rezeki.
61

 

 Dari pernyataan di atas menunjukkan tiga hal yang dapat dipahami yaitu: 

1. Membawa sesajian untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang, salah 

satunya dengan cara menghanyutkan ke laut. Perbuatan tersebut dapat dinilai 

mubassir yang dilarang dengan agama, sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Isra 

Ayat 27: 

                           

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan-setan, sedang 
setan terhadap Tuhannya adalah sangat ingkar.

62
 

 Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya para pemboros, 

yakni orang yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya yakni sifat-sifatnya 

sama dengan sifat-sifat setan-setan. Pemborosan yang dimaksudkan pada ayat lebih 

banyak berkaitan dengan tempat bukannya denga kuantitas.Penyifatan setan dengan 

kata kafur/sangat ingkar merupakan peringatan keras kepada para pemboros yang 
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menjadi teman setan itu bahwa persaudaraan dengan setan dapat mengantar kepada 

kekufuran.
63

 

2. Berdo’a kepada Karaeng Bontotinggi padahal kita hanya diperintahkan 

beribadah dan berdo’a kepada Tuhan. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-

Fatihah ayat 5: 

               

Terjemahnya: 

“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami 
meminta pertolongan”

64
 

Secara tidak langsung, penggalan ayat ini mengecam mereka yang 

mempertuhan atau menyembah selain Allah, baik masyarakat Arab ketika itu maupun 

selainnya. Ayat ini mengumandangkan bahwa yang disembah hanya Dia Rabb al-

‘alamin, Tuhan sesembahan-sesembahan itu, bahkan Tuhan seru sekalian alam. 

Iyyaka mengandung arti pengkhususan, yakni tidak ada selain Engkau. Ibadah yang 

dilakukan tidak kepada siapa pun kecuali kepada Allah Swt. Kata na’budu biasa 

diterjemahkan dengan “menyembah, mengabdi, dan taat”. Waiyyaakanastaain, 

permohonan bantuan kepada Allah adalah permohonan agar Dia mempermudah apa 

yang tidak mampu diraih oleh yang bermohon dengan upaya sendiri. Para ulama 

mendefinisikannya sebagai ”Penciptaan sesuatu yang dengannya menjadi sempurna 

atau mudah pencapaian apa yang diharapkan”. Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa 

permohonan bantuan ini bukan berarti berlepas tangan sama sekali. Tidak! Anda 
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masih dituntut untuk berperanan, sedikit atau banyak, sesuai dengan kondisi yang 

dihadapi.
65

 

3. Syukuran, dalam hal ini sebagaimana hamba Allah diperintahkan untuk 

mensyukuri apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, baik itu banyak 

maupun sedikit. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Ibrahim ayat 7: 

                             

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya demi, jika kamu bersyukur pasti aku tambah kepada kamu 
dan jika kamu kufur sesungguhnya siksa-Ku amat pedih.”

66
 

     Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa berharaplah yang banyak dari-Ku 

dengan mensyukurinya dan jika kamu kufur, yakni mengingkari nikmat-nikmat yang 

telah Aku anugerahkan dengan tidak menggunakan dan memanfaatkannya 

sebagaimana Aku kehendaki, maka Aku akan kurangi nikmat itu bahkan kamu 

terancam mendapat siksa-Ku. Disisi lain, tidak tertutup kemungkinan keterhindaran 

dari siksa duniawi bagi yang mengkufuri nikmat Allah, bahkan boleh jadi nikmat 

tersebut ditambah-Nya dalam rangka mengulur kedurhakaan.
67
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menguraikan 

beberapa kesimpulan yang dianggap penting mengenai judul skripsi “Tradisi 

Appanai’ Bungasa’  Masyarakat Lassang Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara 

Kab. Takalar” (Tinjauan Aqidah Islam)” yaitu: 

1. Tradisi Appanai Bungasa adalah sebuah tradisi yang masih sangat kental 

dilaksanakan oleh masyarakat Lassang Desa Towata Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Tradisi appanai’ bungasa’ 

merupakan tradisi pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang yang disakralkan 

dengan menyediakan sesajian. Dan sesajian itulah sebagai salah satu bentuk 

penghargaan yang dipersembahkan masyarakat kepada roh-roh nenek moyang 

tersebut melalui sebuah ritual yang dilaksanakan oleh pemangku adat. Tradisi 

appanai’ bungasa’ tersebut dilaksanakan setiap sekali setahun setelah selesai 

panen padi. Dan sebelum tradisi appanai’ bungasa’ dilaksanakan, maka 

terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan bahan seperti songkolo lekleng, 

songkolo kebo’, kanre eja, kanre kebo’, ayam kampung, daun sirih, kapur, 

buah pinang, tumpi, ikan, anja-anja, kemenyan, lilin merah, bakul, daun 

kelapa muda, kelapa muda, daun pisang, buras, dan wadah makanan. Selain 

itu pula terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan dalam tradisi appanai’ 

bungasa’ yaitu terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, ketua adat harus 

menentukan tanggal dan hari pelaksanaan tradisi. Dan setelah tanggal dan hari 
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pelaksanaan sudah ada, ketua adat pun menginformasikan kepada masyarakat 

Lassang agar sekiranya mulai mempersiapkan segala sesuatu yang akan 

dibawa ke tempat pelaksanaan tradisi tersebut. Setelah hari pelaksanaan tiba, 

masyarakat Lassang membawa makanan ke bukit tempat pelaksanan tradisi 

untuk melaksanakan berbagai ritual seperti mempersembahkan sesajian 

kepada roh Karaeng Bontotinggi, melakukan do’a di makamnya, 

menghanyutkan sesajian ke air untuk buaya, serta assuro maca lompo 

(Mempersembahkan sesajian kepada roh-roh nenek moyang secara besar-

besaran) dan yang terakhir yaitu permainan tradisional sekaigus hiburan 

seperti appabbatte jangang (mengadu ayam), aklanja (adu kekuatan kaki), 

dan palumba jarang (pacuan kuda). 

2. Berdasarkan persepsi atau pandangan masyarakat Dusun Lassang terhadap 

tradisi Appanai’ Bungasa’, dapat simpulkan bahwa terdapat dua golongan 

yang berbeda. Pertama, golongan yang setuju atau pro berpandangan bahwa 

tradisi Appanai’ Bungasa’ wajib dilaksanakan setiap tahun, karena selain 

kebiasaan nenek moyang terdahulu, Karaeng Bontotinggi adalah pemilik padi, 

sangat berpengaruh dan berperan dalam kehidupan mereka yakni menjaga, 

melindungi, memberi rezeki, dan berkat. Dan apabila tidak dilaksanakan maka 

akan ada musibah yang menimpa serta hasil panen berikutnya akan rusak. 

Kedua, golongan yang tidak setuju atau kontra berpandangan bahwa dalam 

hal ini mereka bukan tidak setuju terhadap tradisinya, ke bukit dan melakukan 

makan bersama tidak salah tetapi yang tidak disetujui yakni pada ritual-ritual 

mempersembahkan sesajian dan melaksanakan do’a di makam, karena bagi 

mereka itu dapat merusak aqidah. 
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3. Tradisi Appanai’ Bungasa’ jika dilihat dari praktek pelaksanaan dan sebagian 

motif dari tradisi tersebut, dapat mengarah kepada kesyirikan karena 

masyarakat Lassang melaksanakan tradisi Appanai’ Bungasa’ dengan 

menyediakan berbagai macam makanan untuk dibawa ke bukit untuk 

dipersembahkan kepada roh-roh nenek moyang dan kemudian meminta do’a 

dan berkat di makamnya. 

B. Implikasi 

1. Kepada tokoh-tokoh agama dan sarjana-sarjana muslim khususnya sarjana 

yang ada di Dusun Lassang Desa Towata agar kiranya dapat memberikan 

pengetahuan agama, memberikan arahan melalui dakwah, terkhusus perihal 

tentang aqidah kepada masyarakat sekitar agar tidak menggabungkan antara 

syari’at Islam dengan tradisi primitif agar terhindar dan tidak mengarah 

keperbuatan syirik. 

2. Para da’i dan rohis kementerian agama untuk memberikan pencerahan 

mengenai aqidah di desa tersebut. 

3. Kepada masyarakat dan pemerintah diharapkan agar tradisi yang memiliki 

nilai-nilai positif dan membangun buat masyarakat setempat agar tetap 

dipertahankan. 
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