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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

 

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin                    Nama  

  Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 

  Ba  b  Be ب 

  Ta  t  Te ت 

  Sa  s  es (dengan titik di atas) ث 

  Jim  j  Je ج 

  Ha  h  ha (dengan titk di bawah) ح 

  Kha  kh  ka dan ha خ 

  Dal  d  De د 

  Zal  z  zet (dengan titik di atas) ذ 

  Ra  r  Er ر 

  Zai  z  Zet ز 

  Sin  s  Es س 

  Syin  sy  es dan ye ش 

  Sad  s  es (dengan titik di bawah) ص 



 

 

 

  Dad  d  de (dengan titik di bawah) ض 

  Ta  t  te (dengan titik di bawah) ط 

  Za  z  zet (dengan titk di bawah) ظ 

  ain  „  apostrop terbalik„ ع 

  Gain  g  Ge غ 

  Fa  f  Ef ف 

  Qaf  q  Qi ق 

  Kaf  k  Ka ك 

  Lam  l  El ل 

  Mim  m  Em م 

  Nun  n  En ن 

  Wau  w  We و 

  Ha  h  Ha ه 

  hamzah  ,  Apostop ء 

  Ya  y  Ye ي 

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

tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal   

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 



 

 

 

 

Tanda  Nama  Huruf Latin       Nama  

  Fathah  a             A ـ 

  Kasrah  i             I ـ  

  Dammah  u             U ـُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  ي 

fathah dan ya  

Ai  a dan i  

  ك 

fathah dan wau  

Au  a dan u  

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :  

 

Harkat dan Huruf  

 

Nama  

 

Huruf dan Tanda  

 

Nama  

  ..ا|   ي ...

fathah dan alif 

atau ya  

a   

a dan garis di atas  

  ي 

kasrah dan ya  

i   

i dan garis di atas  

  و    

dammah dan wau  

u   

u dan garis di atas  

 

4. Ta  Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup 

atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 



 

 

 

adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun 

transliterasinya adalah [h].   

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال)  

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatas (-).  

7. Hamzah   

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 



 

 

 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا)  

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 

ditranslitersi dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital   

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Muh Rijal  

NIM : 30400116041 

Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI 

BALLE SUMANGA’ DI DESA MANIMBAHOI KECAMATAN 

PARIGI KABUPATEN GOWA 

 

Penelitian yang di lakukan oleh penulis membahas tentang tentang Persepsi 

Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Balle Sumanga’ di Desa Manimbahoi 

Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Rumusan masalah yang pertma adalah 

Bagaimana proses Tradisi Balle Sumanga’ di Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. 

Gowa. Kedua, Bagaimana persepsi masyarakat setelah mengikuti tradisi Balle 

Sumanga’ di Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. Gowa. Ketiga, Nilai nilai apa 

yang terkandung dalam tradisi Balle Sumanga’. 

Metode Penelitian ini terbagi yakni jenis penelitian, pendekatan dan 

metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

sosiologis dan pendekatan historis. Metode pengumpulan data di lakukan dengan 

cara wawancara, observasi juga dokumentasi berupa foto foto pada pelaksanaan 

tradisi Balle Sumanga’ di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa. Tekhnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, 

yaitu : reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama adanya Tradisi 

Balle Sumanga’ merupakan pesta perayaan, perjamuan makan dan minum, 

bersuka ria diantara para warga masyarakat setelah mereka melakukan panen 

padi, sebagai ekspresi kegembiraan dan kesyukuran terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa atas hasil panenyang di peroleh melalui bertani. Pada perayaan 

tradisi Balle Sumanga’ proses pelaksanaannya melibatkan masyarakat mulai 

tahap perencanaan sampai kepada tahap pelaksanaannya. Pada hari 

pelaksanaannya warga berkumpul di Balla Tinggia untuk melaksanakan 

tradisi. Kedua, Dalam penyelenggarakan tradisi Balle Sumanga’ terdapat 

banyak nilai-nilai positif yang terkandung didalamnya Nilai-nilai yang dimaksud 

dalam hal ini adalah nilai silaturrahim, nilai gotong royong (sosial), nilai 

musyawarah, nilai keberanian/ ketangkasan, nilai religius dan nilai berbagi 

antar sesama (kedermawanan). Ketiga, Persepsi masyarakat desa Desa 

Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa tentang tradisi Balle Sumanga’ 

sangat bervariatif dan beraneka ragam. Ada yang mengemukakan bahwa tradisi 

Balle Sumanga’ bersumber dari leluhur, ada juga yang mengemukakan sebagai 

bentuk rasa syukur kepada Allah swt 

Implikasi penelitian yakni Masyarakat maupun pemerintah setempat 

diharapkan tetap menjaga dan melestarikan budaya-budaya lokal sebagai wujud 

karya kearifan lokal Indonesia, karena peran pemerintah dan masyarakat sangat 



 

 

 

dibutuhkan. Balle Sumanga’ di samping sebagai budaya masyarakat Desa 

Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, juga sebagai aset negara yang 

dapat memberi manfaat bagi bangsa Indonesia, oleh karena itu pada pelaksanaan 

tradisi Balle Sumanga’ harus mendapat apresiasi dari pemerintah guna membantu 

pembangunan di bidang pertanian dan pelestarian budaya bangsa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Manusia merupakan mahluk yang berakal, mereka telah merubah 

alamnnya sendiri sesuai dengan cara dan kemampuan yang dimilikinya. 

Perubahan alam yang dialami oleh setiap suku bangsa dapat diartikan sebagai 

bangsa sederhan ataupun bangsa modern, perbedaannya terletak pada tingkat 

kemajuan bukan pada jenis kemajuan yang telah dicapai oleh suku bangsa yang 

masih sederhana. Pengolahan alam yang dilakukan oleh mereka menggunakan 

cara dan teknik mereka sendiri, mereka mempunyi alat alat pencaharian sendiri. 

Alat alat untuk menentang kemauan dan mengolah alam sedemikian rupa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dengan catatan bahwa tidaklah kemampuan itu selalu 

diserahkan kepada kekuatan alam.
1
  

Penulisan ini tidak bermaksud memihak pada salah   satu   metode 

berfikir ”deremenisme geografik”dan penantangannya namun, persoalan 

diletakkan pada masalah bagaimana posisi manusia dala berinteraksi dengan 

lingkungan alamiah dan lingkungan manusiawi. Manusia yang merupakan 

kesatuan komunitas, perkembangankebudayaan tidak saja di tentukan oleh 

alamnnya namun juga di tentukan oleh kelompoknya sehingga lingkungan dan 

sistem sosial diperhatikan bersama sebagai suatu kebetulan.  

  Kebudayaan Sulawesi Selatan di warnai oleh keberaneka ragaman suku 

budaya dan keyakinan. peristiwa peristiwa penting yang bersifat kebudayaan 

menjadi kearifan lokal yang sangat hangat diperbincangkan hingga saat ini. M.M 

                                                     
1
 Rahmat Fajri, Agama Agama Dunia (cet.1 yogyakarta : Penerbit Blukar,2012), h.16 
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Djojodiegono dalam buku Koentjaraningrat menjelaskan bahwa budaya atau 

kebudayaan merupakan bahasa Sansekerta yaitu “budayyah”, yang adalah bentuk 

jamak dari buddih (budi atau akal) yang di defenisikan sebagai sesuatu 

yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, sehingga budaya diartikan sebagai 

daya dari budi yang berupa rasa, cipta dan karsa. Suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan 

dari generasi ke generasi adalah budaya, sedangkan hasil yang berasal dari cipta 

dan rasa merupakan kebuadayaan.
2
 Hal tersebut merupakan salah satu konsep 

yang tercermin pada kebudayaan yang di anut oleh masyarakat di sulawesi 

selatan, karena kebudayaan masyarakat sebahagian masih sangat mengaitkan 

dengan kebudayaan leluhur dan dilanjutkan oleh generasi generasi berikutnya. 

Masyarakat Sulawesi Selatan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, 

memberikan Sistem norma yang melekat pada kehidupan sosial masyarakat 

Bugis Makassar dan memiliki kekhasan dengan berbagai kearifan lokal yang 

bersumber dari pengembangan pengetahuan lokal (local knowledge) 

masyarakatnya. Sistem norma tersebut dipegang teguh dan dijalankan secara 

konsisten oleh aparat pemerintah (raja dan perangkatnya) dan rakyat 

kebanyakan.
3
 Masyarakat setempat sudah menerima ajaran agama Islam tapi 

hingga saat ini masih sebagian masyarakat masih menganut kepercayaan 

kepercayaan yang dipercayai oleh nenek moyangnnya hingga saat ini dan mereka 

masih sangat mempertahankan dan melestarikannya. 

Salah satu kepercayaan masyarakat yang masih dipercayai hingga saat ini 

                                                     
2
 M.M Djojodiegono dalam Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1958), h. 24-27. 

3
 Darmapoetra,Suku Bugis Sebagai Pewaris Keberanian Leluhur, (Makassar:Aquaric,1988) 

h.222 
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adalah kepercayaan terhadap dewa dewa “patuntung” juga kepercayaan terhadap 

makhluk makhluk yang tidak kasat mata yang dapat mempengaruhi kehidupan 

manusia. Kepercayaan semacam ini oleh E.B. Taylor dalam bukunya menjelaskan 

bahwa kepercayaan kepercayaan seperti inimerupakan kepercayaan animisme, 

yang diambil dari kata “soul” atau jiwa. Taylor dalam bukunya menjelaskan 

bahwa kepercayaan tentang realitas jiwa merupakan animisme. Kepercayaan 

masyarakat yang notabenenya merupakan sebuah kepercayaan animisme tidak 

sampai disitu saja namun mengalami sebuah perkembangan.
4
 

Menunjau dari paham animisme, keberadaan arwah leluhur juga 

mempunyai struktur sosial sebagaimana halnya dengan manusia, namun jangan 

sampai sebuah kepercayaan membawa pada kesyirikan terhadap Allah Swt. 

Firman Allah dalam QS. An-Nisa/ 4: 48 : 

                             

            

Terjemahnya : 

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-

Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat 

dosa yang besar”.
5
 

Penjelasan dari ayat tersebut merupakan landasan utama bagi penulis 

untuk membandingkan keadaan yang seharusnya dengan keadaan yang hingga 

                                                     
4
 Rahmat Fajri, Agama Agama Dunia (cet.1 yogyakarta : Penerbit Blukar, 2012), h.34 

 

5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan(Bandung; PT Syaamil CiptaMedia, 

2005), h 86. 
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saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat. Sebagian besar dari masyarakat 

Manimbahoi merupakan masyarakat yang menganur agama Islam, namun 

masyaraakat juga masih sangat kental dengan kepercayaan kepercayaan/tradisi 

yang berasal dari nenek moyangnya. Kebudayaan daerah juga sering diartikan 

sebagai kebudayaan yang hidup dan berkembang pada sebuah daerah tertentu 

sebagai bentuk interaksi antar individu dari berbagai etnik, golongan, kelompok 

sosial yang berada pada daerah bersangkutan dengan sistem dan pola budaya yang 

tidak sama atau dapat diartikan sebagai kebudayaan lokal. Pelaksanaan upacara 

atau tradisi tetap menjadi bagian dari bagian sehari-hari masyarakat   walaupun 

saat ini teknologi dan pola hidup modern telah mulai merajalela pada kebudayaan 

tersebut. Masing masing daerah memiliki tradisi yang masih dilestarikan dan 

dilaksankan meskipun sebagian dari masyarakat sudah tidak mempedulikannya 

lagi. 

Sebuah tradisi yang masih sangat eksis hingga saat ini di Sulawesi Selatan 

terdapat di Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. Gowa. Desa Manimbahoi 

memiliki banyak tradisi adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, karena rasa 

memiliki dan kepedulian terhadap tradisi leluhur merupakan sebuah faktor 

pendorong bagi masyarakat di Desa Manimbahoi agar tetap bertanggung jawab 

memelihara, melestarikan dan menjaga kebudayaan mereka sagar solidaritas dan 

tanggung jawab sesama masyarakat pendukung kebudayaan tersebut tetap terjaga. 

Banyaknya tradisi di Desa Manimbahoi, terdapat tradisi yang sangat unik 

yaitu tradisi “balle sumanga’”. Tradisi “balle sumanga’” atau biasa diartikan 

sebagai obat penyemangat merupakan tradisi adat yang di lakukan tiap tahunnya 

oleh masyarakat yang mendukung kebudayaan.
6
 Kegiatan tersebut biasanya 

                                                     
6
 Wawancara, Kamaruddin Galla’ (umur 51), Tokoh adat (GallaToa), 20 Juli 2019 
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dilaksanakan pada pasca panen (apptingalla’) atau sekitaran bulan agustus atau 

september. Kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila ke dua belas pemangku adat 

sudah menyepakati waktu untuk melaksanakan kegiatan upacara adat tersebut. 

Tradisi ini juga biasa diartikan oleh masyarakat sebagai “kapoleang tinanang” 

atau bila diartikan dalam bahasa indonesia yaitu bagusnya hasil panen yang di 

peroleh masyarakat. 

Pelaksanaan Tradisi “balle sumanga” di Manimbahoi adalah 

perwujudan dan rasa syukur atas keberhasilan panen pertanian/perkebunan. 

Masyarakat menganggap bahwa kegiatan ini juga menyimpan banyak misteri 

dikarenakan pada kegiatan upacara adat ini, harus ada kesepakatan waktu yang 

disepakati oleh“ada’ sampuloanrua” yang merupakan pemerintah tertinggi pada 

wilayah adat Desa Manimbahoi.
7
 

Pelaksanaan upacara tradisi “balle sumanga’” tersebut, terjadi akultrasi 

antara adat istiadat masyarakat Desa Manimbahoi dengan ajaran agama Islam 

yang di anut oleh masyarakat. Keberadaan agama Islam ditengah tengah 

masyarakat bukanlah sebuah penghalang bagi sebagian masyarakatuntuk tetap 

melakukan ritual tersebut. Masyarakat yang menempati desa Manimbahoi di 

dominasi oleh masyarakat yang beragamakan Islam. Fenomena tersebut 

merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti, sehingga penulis tertarik untuk 

menjadikannya sebagai sebuah penelitian ilmiah. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian adalah batasan sebuah penelitian agar ruang lingkup yang akan 

di teliti menjadi jelas. Pada penelitian ini, fokus penelitian yang dilakukan peneliti 

                                                     
7
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adalah proses tradisi Balle Sumanga’ di desa manimbahoi, persepsi masyarakat 

yang penah mengikuti atau menyaksikan tradisi Balle Sumanga’ di desa 

manimbahoi dan mencari tau nilai nilai yang terkandung dalam tradisi Balle 

Sumanga’ di desa manimbahoi. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan penelitian 

yang ditulis oleh penulis di batasi oleh persepsi masyarakat tentang tradisi Balle 

Sumanga’, sehingga penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

1. Proses tradisi Balle Sumanga 

Proses tradisi Balle Sumanga yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah 

tahapan tahapan yang harus dilakukan oleh para peserta upacara pada tradisi Balle 

Sumanga. peneliti melihat proses menggunakan pendekatan Antropologi dan 

pendekata Sosiologi. Secara Antropologis, berfokus pada aspek kebudayaan yang 

luhur, dengan kata lain melihat kebiasaan kebiasan yang dilakukan masyarakat 

saat pelaksanaan upacara tentang cara pelaksanaan dan penyelesaian masalah.
8
  

Pendekatan Sosiologi Agama yang dimaksudkan adalah ilmu yang mampu 

menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat biasa dan para pemangku adat.
9
  

2. Persepsi Masyarakat 

Persepsi masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah respon, 

tanfggapan atau penillaiyyan masyarakat terhadap tradisi Balle Sumanga’ dalam 

hubungannya dengan kehidupan sosial di desa Manimbahoi kecamatan Parigi 

                                                     
8
 Kompasiana.com, 8 Juni 2020 

9
 Kompasiana.com, 8 Juni 2020 
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kabupaten Gowa. Keefektifan dalam berkomunikasi tidak terlepas oleh adanya 

persepsi yang akurat sehingga masyarakat mampu memilah den memilih pesan 

melalui persepsi yang diterimanya. komonikasi dapat sering terjadi dan lebih 

mudah karena adanya kesamaan derajat persepsi antar individu.
10

 

3. Nilai Nilai Tradisi Balle Sumanga’ 

Nilai nilai tradisi yang dimaksud oleh peneliti pada penelitian ini adalah 

mencari tahu nilai tradisi Balle Sumanga’ yang telah lama dilaksanakan dan 

turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat desa Manimbahoi kecamatan Parigi 

kabupaten Gowa. Tradisi Balle Sumanga’ dilakasanakan sekali dalam setahun 

yakni pasca panen padi (Appatingalla’) sebagai bentuk rasa sukur masyarakat 

terhadap tuhan yang maha kuasa atau sebagai bentuk penghargaan terhadap 

penguasa alam (alusuka) atas segala nikmat rezki yang diperoleh.
11

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnnya, ada 

beberapa sub pertanyaan yang mendasar sebagai sebuah masalah yang perlu untuk 

di klarifikasi pada tradisi Balle Sumanga’ di desa Manimbahoi kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa. Untuk lebih konkritnya, penulis akan menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses Tradisi Balle Sumanga’ di Desa Manimbahoi Kec. 

Parigi Kab. Gowa ? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat setelah mengikuti tradisi Balle 

Sumanga’ di Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. Gowa ?  

                                                     
10

 Pawito, PenelitianKomunikasi Kualitatif (Cet. 1; Yogyakarta: LKis, 2007), h.203. 

11
 Wawancara, Kepala Desa 
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3. Nilai nilai apa yang terkandung dalam tradisi Balle Sumanga’ ? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Pada poin ini, kajian pustaka yang dimaksudkan oleh penulis bertujuan 

untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian 

tentang Persepsi masyarakat terhadap tradisi Balle Sumanga’ di desa Manimbahoi 

kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Berdasarkan penelusuran tentang kajian 

pustaka yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan beberapa skripsi 

yang hampir sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan. 

Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi temuan orang lain yang 

dijadikan sebagai tinjauan yaitu: 

Pertama, Skripsi yang di buat oleh Nurdianah “Transformasi Budaya Pada 

Masyarakat Petani Padi di Kabupaten Sidrap”. Skripsi tersebut menjadi salah 

satu acuan penulis karena hasil penulisan memaparkan skripsi tersebut berkaitan 

dengan apa yang akan penulis teliti. Pemaparan skripsi ini menjelaskan tentang 

aspek ajaran dalam islam yang ada pada upacara pertanian mulai dari tata cara, 

proses pelaksanaan bertani hingga pada peran dan tradisi pertanian., pandangan 

andangan dan pengaruh Islam dalam upacara pertanian pun dipaparkan.
12

 

Peneliti sangat berterimakasih dengan adanya skripsi ini karena semua 

yang berbau upacara pertanian dibahas, sehingga danya skripsi yang ditulis oleh 

penulis terdahulu dapat menjadi perbandingan dengan hasil penelitian yang akan 

ditulis 

Peneliti, meskipun skripsi ini membahas tentang upacara pertanian 

yang ada di Sidrap, tetapi objek atau lokasi yang akan penulis teliti itu berbeda 

                                                     
12

 Nurdianah, Transformasi Budaya Pada Masyarakat Petani Padi di Kabupaten Sidrap, 

skripsi (Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2014),h.ix 
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dengan lokasi tempat yang menjadi objek penelitian terdahulu. Metode dan 

pendekatan yang digunakan pun berbeda dan yang menjadi objek penelitian 

penulis dikhususkan pada Persepsi terhadap tradisi Balle Sumanga’ di desa 

Manimbahoi kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti akan mempunyai perbedaan yang 

sangat mencolok dengan apa yang sudah diteliti sebelumnya oleh Nurdianah, 

meskipun sama sama membahas tentang upacara pertanian. 

Kedua, sebuak buku yang berjudul “Suku Bugis Pewaris Kebudayaan 

Leluhur” yang ditulis oleh Juma Darmapoetra tahun 2014. Dalam buku ini, di 

deskripsikan tentang ketekunan dan kerja keras menjadi bagian integrasi dari 

masyarakat. Kerja keras menjadi kehormatan diri demi kehidupan yang lebih baik 

dimasa depan. Sebelum mengadakan adat ini, para petua adat atau pemuka agama 

akan mengundang seluruh petani untuk bermusyawarah dalam rangka 

menentukan hari bercocok tanam. Penentuan waktu sangat penting agar seluruh 

petani kompak dalam menggarap tanahnya.
13

 Ucapan terimakasih tak lupa pula si 

lantungkan oleh penis karena penjelasan yang ada dalam buku tersebut mampu 

menjadi bahan referensi juga perbandingan penulis saat melaksanakan penitian. 

Menurut penuilis terdapat kekurangan kekurangan yang ada dalam buku tersebut, 

kajian kajian yang ditulisan pada buku ini tidak terlalu di paparkan secara detail 

sehingga hanya sedikit referensi yang dapat di sangkut pautkan peneliti dengan 

objek kajian yang akan dilakukan peneliti. 

Ketiga, Rafael Raga Maran, 2007 dalam bukunya “ Manusia dan 

Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar” Menjelaskan tentang, 

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan eksistensi manusia di dunia 

                                                     
13

 Darmapoetra, Suku Bugis Sebagai Pewaris Keberanian Leluhur, (Makassar:Aquaric,1988) h. 

41 
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secara lebih menyeluruh dan mendasar. Pembahasan dibagi atas dua hal yakni 

tentang ilmu budaya dasar dan konsep dasar kebudayaan, filsafat, seni dan 

agama.
14 

Keempat, Irwan Abdullah dkk, 2014 dalam bukunya yang berjudul 

“Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontenporer” menjelaskan tentang 

persoalan hubungan sosial dan kontekstualitas Nilai-Nilai Agama dan dianamika 

hubungan Adat dan Agama.
15

 

Kelima, Jurnal dari Proyek Pengembangan Permuseuman di SulSel 1979 

yang berjudul “Alat-Alat Pertanian Tradisional Di Sulawesi Selatan”.
16

 Dalam 

buku tersebut dijelakan tentang macam alat-alat pertanian yang digunakan 

masyarakat di Sulawesi Selatan, mulai dari alat yang digunakan masyarakat saat 

melakukan proses penanaman hingga alat yang digunakan untuk memanen atau 

menui hasil panen, selain penjelasan tentang proses dan alat, buku ini juga 

menjelaskan tentang upacara adat yang dilaksanakan pada proses penanaman 

hingga proses panen dan pasca panen. 

Keenam, Skripsi yang di tulis oleh Irwani Rasyid yang berjudul “Aspek 

Ajaran Islam pada Upacara Pertanian di Takalar”. Hasil penelitian yang 

dipaparkan penulis pada skripsi ini memiliki hubungan dengan apa yang akan 

penulis teliti pada tradisi Balle Sumanga’ di desa Manimbahoi kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa . penjelasan pada skripsi ini tentang aspek ajaran ajaran yang 

                                                     
14

 Rafael Raga Maran, Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya 

Dasar,(Jakarta, Cet;II: Rineka,2007) Hal. 34 

15
 Irwan Abdullah, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontenporer, (Yogyakarta, Cet:VIII: 

Pustaka Pelajar,2014)h. 201 

16
 Muh Yamin Data, Alat Alat Pertanian Tradisional Sulawesi Selatan (Makassar,Cet:I; 

Proyek Pengembangan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1979)h. 1-47 
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ada dalam agama islam yang di korelasikan dengan upacara pertanian mulai dari 

tata cara bertani , proses bertani, hingga peran dan tradisi pertanian, kemudian 

pengaruh serta pandangan 10 Islam pada upacara pertanian juga dijelaskan.
17

 

Penulis juga berterimakasih dengan penulis skripsi tersebut karena sangat 

bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penilitian yang 

akan di bahas oleh penulis. Penulisan pada skripsi tersebut memang berbeda 

dengan lokasi dan objek yang akan di teliti penulis. Pada skripsi tersebut, objek 

penelitiannya dikhususkan pada Kecamatan Polombangkeng Selatan sedangkan 

penulis mengambil sampel penelitian di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa. 

Hamid Abdullah dalam bukunya “Manusia Bugis Makassar” menjelaskan 

bahwa dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar bahwa adat dan tradisi 

merupakan faktor yang sangat menentukan menentukan adat, dalam hal ini tradisi 

merupakan manifestasi dari sudut pandang masyarakat Bugis Makassar dalam 

sistem sosial mereka dan menempati kedudukan tertinggi dalam norma sosial 

yang mengatur pola tingkah laku kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat 

yang berbeda dengan kehidupan   adat dan tradisi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu unit sosial, atau dengan kata lain perkataan, mekanisme 

kehidupan sosial dijiwai dan dimotori oleh tradisi. 
18

 

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan penelitian orang lain 

yakni, penelitian saya lebih fokus pada proses dan persepsi masyarakat 

Balle Sumanga’ yang kemudian melahirkan berbagi nilai-nilai luhur di dalam 

kehidupan masyarakat desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, 

                                                     
17

 Irwani Rasyid Aspek Ajaran Islam pada Upacara Pertanian di Takalar, skripsi (Makassar, 

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Ilmu Politik UIN Alauddin, 2012)h. ix 

18
 Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar(Cet. I ; Jakarta : Inti Dayu Press, 1985), h.5. 
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sedangkan penelitian orang lain lebih fokus kepada ekspresi dan nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung pada penyelenggaraan tradisi. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penilitian ini memiliki tujuan sebagaimana tercermin pada perumusan 

masalah sebelumnya, dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tradisi Balle Sumanga’ di 

Desa Manimbahoi Kecamatan Pargi Kabupaten Gowa. 

b.  Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi Balle 

Sumanga’ di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

c.  Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada tradisi 

Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah, yakni dengan adanya tulisan ini mampu 

menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai media riset ilmiah 

pada penelitian mendatang untuk mengartikulasi persepsi 

masyarakat terhadap tradisi Balle Sumanga’. 

b.  Kegunaan Praktis, yakni dengan adanya tulisan ini mampu 

memotivasi pembaca agar senantiasa menghasilkan karya ilmiah 

pada tahun-tahun mendatang. Penulis juga berharap dapat menjadi 

masukan bagi semua pihak yang berkompeten dalam bidang 

pendidikan dan sosial, khususnya pemerintah dan pihak-pihak terkait 

seperti lembaga Perguruan Tinggi, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial 

dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai data atau informasi 
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penting, guna melakukan upaya-upaya pengembangan budaya yang 

ada kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap tradisi Balle 

Sumanga’.



 

 

BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Persepsi 

1. Proses Terbentuknya Persepsi 

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana seseorang 

memiliki cara untuk melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan 

atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang mampu memandang atau mengartikan 

sesuatu.
191

 Definisi lain dari persepsi juga dijelaskan bahwa proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi yang dihantarkan kepada otak 

manusia.
2
 Melalui persepsi, manusia terus menerus mengadakan hubungan 

dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera 

penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan, serta penciuman. Adapun beberapa 

definisi persepsi sebagai berikut. 

Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan 

pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan agar mampu memberikan 

kepada kita gambaran yang bermakna dan terstruktur pada suatu situasi tertentu. 

Senada dengan proses penafsiran kita dan mengorganisasikan pola stimulus 

terhadap lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa presepsi adalah 

proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.
3
 

Gipson dalam bukunya menjelaskan bahwa persepsi muncul karena 

                                                     
1
 Harold J. Leavitt, PsikologiManajemenPenerjemah Drs. Muslicha Zarkasi (Cet. II;Jakarta: 

Erlangga, 1992), h.27 

2
 Harold J. Leavitt, PsikologiManajemenPenerjemah Drs. Muslicha Zarkasi (Cet. II;Jakarta: 

Erlangga, 1992), h.27 

3
 Gibson dkk.,Organisasi–Perilaku, Struktur, Proses(Cet. VIII;Jakarta: Binarupa 

Aksara,1994), h. 21 
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adanya kecenderungan terhadap masyarakat, baik dilingkungan maupun 

diorganisasi yang kesenjangan dalam diri manusia, namun persepsi muncul 

karena adanya masalah yang tidak dituntaskan sehingga menjadi 

kekhawatiran terhadap setiap individu. Persepsi merupakan sebuah proses 

seseorang mengorganisasikan, menafsirkan, mengalami dan mengolah tanda 

atau segala sesuatu yang ada disekitarnya (lingkungannya).
4
 

Proses pembentukan persepsi diartikan sebagai pemaknaan hasil 

pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, 

terjadi seleksi yang berinteraksi dengan “Interpretion”, begitu juga 

berinteraksi dengan “closure”. Proses seleksi tersebut terjadi ketika 

seseorang memperoleh informasi, sehingga akan berlangsung proses 

penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak 

penting.
5
 

Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun 

menjadi satu kesatuan yang terstruktur dan memiliki makna, sedangkan 

interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberikan makna 

terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Pada fase interpretasi ini, 

pengalaman masa silam atau dahulu memegang peranan yang penting. 

Faktor faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut 

sebagai faktor faktor personal. Persepsi mengandung pengertian yang 

sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. 

Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang 

                                                     
4
 Peter Drucker,Bagaimana Eksekutif yang Efektif.(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986),h.44. 

5
 Peter Drucker,Bagaimana Eksekutif yang Efektif.(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986),h.44. 
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persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa 

hal melalui panca inderanya.
6
 

2. Faktor faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

a. Faktor Internal 

Faktor yang terdapat dalam tiap individu merupakan faktor 

internal yang mampu mempengaruhi persepsi, antara lain : 

1) Fisiologis : Informasi masuk melalui alat indera, kemudian  

informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan 

melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan 

sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap 

orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan 

juga dapat berbeda. 

2)  Perhatian : Individu memerlukan sejumlah energi yang 

dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada 

bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. 

Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang 

terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi 

persepsi terhadap suatu objek 

3) Minat : Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung 

pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang 

digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance 

merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe 

                                                     
6
 Peter Drucker,Bagaimana Eksekutif yang Efektif.(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986),h.44. 
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tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. 

4)  Kebutuhan yang searah : Faktor ini dapat dilihat dari 

bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek 

atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan 

dirinya. 

5)  Pengalaman dan ingatan : Pengalaman dapat dikatakan 

tergantung padaingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat 

mengingat kejadian- kejadian lampau untuk mengetahui suatu 

rangsang dalam pengertian luas. 

6)  Suasana hati   : Keadaan emosi mempengaruhi perilaku 

seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan 

seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana 

seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.
7
 

b. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan 

karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. 

Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap 

dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya 

atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi persepsi adalah: 

1) Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus : Faktor ini 

menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, 

maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan 

                                                     
7
 Jenny, Persepsi; Pengertian, Definisi dan Faktor yang Mempengaruhi . 

http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-

mempengaruhi/ (16Desember 2019) 

http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/
http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/
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mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk 

ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada 

gilirannya membentuk persepsi. 

2)  Warna dari objek-objek : Objek-objek yang mempunyai 

cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be 

perceived) dibandingkan dengan yang sedikit. 

3)  Keunikan dan kekontrasan stimulus : Stimulus luar yang 

penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang 

sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak 

menarik perhatian. 

4)  Intensitas dan kekuatan dari stimulus : Stimulus dari luar akan 

memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan 

dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari 

stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa 

mempengaruhi persepsi. 

5)  Motion atau gerakan : Individu akan banyak memberikan 

perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam 

jangkauan pandangan dibandingkann objek yang diam.
8
 

B. Konsep Tradisi 

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dilaksanakan oleh 

masyarakat,
9
 yang memberi manfaat dalam dinamika kehidupannya. Tradisi 

                                                     
8
 Jenny, Persepsi; Pengertian, Definisi dan Faktor yang Mempengaruhi . 

http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-

mempengaruhi/ (16 Desember 2019) 

9
 al-Zarqa’, Ahmad bin Muhammad, Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyah(Beirut: al-

Qalam,1988),h.1208 

http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/
http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/
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dalam bahasa Arab A’datun; Sesuatu yang terulang-ulang atau isti’adah: adat atau 

istiadat yang berarti sesuatu yang terulang-ulang dan diharapkan akan terulang 

lagi.
10

 Penjelasan tersebut menjadi warna kearifan lokal setiap tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat. Berikut ini beberapa teori yang bersangkutan dengan 

konsep tradisi Balle Sumanga’. 

C. Teori Upacara Bersaji 

Berdasarkan kepada kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur 

yang mendahului. Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti 

segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta 

dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga 

yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya misalnya adat- 

istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang diwariskan tidak 

berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi 

para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai tradisi. 

Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para 

pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan sampai 

sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru.
11

 

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu 

yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan,waktu, atau 

agama yang sama.
12

 

                                                     
10

 Zuheri Misrawi,Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU dalam Nurhalis 

Madjid Kata Pengantar (Cet. I; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,2004), h. xvi. 

11
 Tasikuntan,Pengertian Tradisi.http://tasikuntan.wordpress.com/2019/12/30/pengertian-

tradisi/(30 Desember 2019). 

12
 Rahmat Fajri, Agama Agama Dunia (cet.1 yogyakarta : Penerbit Blukar, 2012), h.15 

http://tasikuntan.wordpress.com/2019/12/30/pengertian-
http://tasikuntan.wordpress.com/2019/12/30/pengertian-
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Sikap hidup masyarakat bergelut pada pandangan dunia secara magis 

karena cara menggunakan daya daya gaib yang dilakukan oleh masyarakat tidak 

secara rasional tetapi, dengan alat alat atau cara yang diluar akal. Bajak misalnya, 

bagi masyarakat terdahulu, bajak bukan hanya sebagai alat pengolah tanah agar 

menjadi lunak sehihingga mudah ditanami tetapi juga mengandung daya keramat 

karena tanah yang dibajak juga dapat disuburkan. Sikap hidup magis berarti 

sebuah usaha perlawanan manusia terhadap kekuasaan kekuasaan yang dijumpai 

oleh masyarakat sehingga manusia mampu menaklukkannya. Cara perbuatan 

magis dapat bermacam macam, bisa secara individual yang biasanya tidak 

digunakan untuk kepentingan masyarakat melainkan kepentingan 

perseorangan atau dirinya sendiri, adapula secara kelompok atau bersama sama 

yang berfunsi untuk mewujudkan kepentingan bersama seperti perbuatan magis 

untuk mendatngkn hujn, penenaman ladang dan semacamnya sehigga masyarakat 

memberikan sesajian kepada penguasa alam agar kepentingan dari masyarakat 

terpenuhi atau terwujud.
13

 

Pengulangan peristiwa peristiwa yang azali tidak terjadi dengan sendirinya 

tetapi harus dinyatakan oleh manusia yang harus memelihara kelangsungan 

kejadian kejadian di alam dunia ini. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi masalah 

masalah yang berkenaan dengan hidup manusia saja tetapi, juga menyangkut 

benda benda yang berada di luar kekuasaan manusia seperti, perjalanan benda 

benda dunia ini tetap sebagaimana adanya semula. Semuanya sangat bergantung 

kepada upacara upacara oleh karena itu, hubungan antara ketertiban dunia dan 

ketertiban upacara dalam pandangan manusia terdahulu sangat erat. Kata lain, 

terdapat hubungan saling ketergantungan antara keduanya. Apabila manusia 

kurang memperhatikan ketertibangan upacara maka, ketertiban dunia juga 

                                                     
13

 Rahmat Fajri, Agama Agama Dunia (cet.1 yogyakarta : Penerbit Blukar, 2012), h.16 
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menjadi terganggu.
14

 

Seluruh hidup manusia terdahulu diliputi oleh hidup keagamaan dan 

segala perbuatannya adalah perbuatan keagamaan sehingga manusia menganggap 

perlu melakukan upacara upacara keagamaan. Kebanyakan upacara tersebut 

mempunyai mitenya sendiri, yang merupakan suatu naskah atau skenario 

dari seluruh perbuatan manusia yang harus dilakukan pada setiap upacara dalam 

hidupnya. Bentuk upacara apapun, tari tarian bagaimanapun, semuanya dilakukan 

berdasarkan azali yang harus diulangi oleh manusia demi kelangsungan ketertiban 

dunia.
15

 

Menurut Abuddin Nata sekurang-kurangnya hanya terdapat tiga fungsi 

agama, diantaranya : 

a.  Latar belakang fitrah manusia. Kenyataannya ialah bahwa manusia itu 

mempunyai/memiliki fitrah keagamaan tersebut buta pertama kali di 

tegaskan didalam ajaran agama Islam, yakni bahwa agama ini 

merupakankebutuhan dari manusia. 

b. Kelemahan dan kekurangan Alasan inipun kelihatannya bisa untuk di 

terima, di samping disebabkan karna keterbatasan akal manusia untuk 

dalam menentukan hal-hal yang di luar kekuatan pikiran manusia itu 

sendiri, juga disebabkan karna manusia sendiri itu meruapakn makhluk 

dha’if (lemah) yang sangat memerlukan agama. 

c.  Adanya tantangan manusia. Manusia didalam kehidupannya senantiasa 

menghadapi segala macam/bentuk tantangan, baik itu dari dalam atau 

juga luar. Tantangan dari dalam ini dapat/bisa berupa suatu dorongan 

                                                     
14

 Rahmat Fajri, Agama Agama Dunia (cet.1 yogyakarta : Penerbit Blukar, 2012), h.24 

15
 Rahmat Fajri, Agama Agama Dunia (cet.1 yogyakarta : Penerbit Blukar, 2012), h.25 
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hawa nafsu dan juga bisikan setan, sedangkan untuk tantangan dari luar 

itu bisa/dapat berupa rekayasa serta upaya-upaya yang dilakukan 

manusia yang dengan secara sengaja berupaya memalingkan manusia 

dari Tuhan.
16

 

D. Nilai Nlai Tradisi 

Tradisi dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait 

satu sama lain, seperti yang dikatakan Shil dalam buku “The Sosiology of 

SocialChange” menegaskan bahwa: Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi 

meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka.
17

 

Dari pernyataan Shill di atas, dapat dipahami bahwa tradisi dalam 

masyarakat sangat dibutuhkan sehingga menyebabkan tradisi tersebut memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun, yang tempatnya berada dalam 

kesadaran, keyakinan, nilai dan norma yang dianut kini serta di dalam 

benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen 

warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi layaknya seonggok 

gagasan dan material yang dapat digunakan seseorang dalam tindakannya 

saat ini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman 

masa lalu. Salah satu contohnya: tradisi mengenai peran yang harus 

diteladani seperti tradisi kepahlawanan, kepemimpinan seseorang atau 

Nabi. 

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata 

                                                     
16

https://pendidikan.co.id/pengertian-agama-asal-usul-fungsi-tujuan-dan-menurut-para- 

ahli/(30Desember2019) 

17
 Lihat Shill dalam Piotr Sztompka, The Sociology of Social Change, terj. Alimandan, 

Sosiologi Perubahan Sosial, h. 74 
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dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar 

dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam 

tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu 

mempunyai keyakinan demikian”, dengan kata lain tindakan tertentu 

hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di 

masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka 

telah menerimanya sebelumnya. 

c.  Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, mitologi dan ritual umum adalah contoh 

utama. 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketakpuasan dan 

kekecewaan kehidupan modern. Contohnya: tradisi kedaulatan dan 

kemerdekaan di masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup 

ketika berada dalam penjajahan.
18

 

E. Budaya Lokal Dalam Perspektif Islam 

Manusia dilahirkan dimuka bumi, lahir, hidup dan berkembang menjadi 

manusia yang duniawi yang sekaligus berperan sebagai khalifah.
19

 Sebagai 

mahluk duniawi, sudah tentu bergumul dan bergulat dengan dunia, terhadap 

segala segi, masalah dan tantangannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

manusia dan dunia tidaklah selalu diwujudkan dalam sikap pasif, pasrah dan 

menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Sementara itu, sejalan dengan 

                                                     
18

 Lihat Shill dalam Piotr Sztompka, The Sociology of Social Change, terj. Alimandan, 

Sosiologi Perubahan Sosial, h. 75-76 

19
 Arif, Syaiful. Deradikalisasi Islam; paradigma dan strategi Islam kultural. Cet. I ; Jakarta ; 

Koekoesan, 2010 
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perkembangan akal, pikiran dan budi daya manusia Allah menunjukkan manusia-

manusia pilihan diantara kelompok atau masyarakat untuk menyampaikan 

petunjuk dan peringatan tentang “ siapa sebenarnya kekuatan mutlak yang 

objektif dan rasional” yang mereka cari dan sebenarnya mereka persaksikan 

sebelum menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan potensi fitrah 

manusianya.
20

 

Budaya lokal adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta 

dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat. Budaya local biasanya 

tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat suku atau daerah tertentu karena 

warisan turun-temurun yang di lestarikan. Budaya lolal adalah proses 

pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu 

berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi.
21

 Agama 

Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya 

saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita berbicara mengenai agama dan 

kebudayaan, hal tersebut bisa diketahui lewat aplikasi fungsinya dalam wujud 

sistem budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan yang 

faktanya bisa mengandung nilai-nilai agama dan kebudayaan secara bersamaan. 

Secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata 

“salima” yang mempunyai arti “selamat”. Dari kata “salima” tersebut maka 

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

Kata “aslama” menjadi pokok kata Islam. Sehingga orang yang melakukan 

“aslama” atau masuk Islam dinamakan muslim yang berarti orang itu telah 

menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah swt, dengan 

                                                     
20

 15Arifin , Busthanul. Pelembagaan hukum islam di Indonesia ; sejarah, hambatan, dan 

prospeknya. Cet. I ; Jakarta : gema insani press, 1996. 

21
 http://www.pelajar.co.id/2019/30/pengertian-integrasi-menurut-ahli-macammacam-dan- faktor-

faktor-pendukung-terjadinya-integrasi-lengkap.html. (30 desember 2019). 

http://www.pelajar.co.id/2019/30/pengertian-integrasi-menurut-ahli-macammacam-dan-
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melakukan “aslama” maka orang terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. 

Selanjutnya dari kata “aslama” juga terbentuk kata “silmun” dan “salamun” yang 

berarti “damai”. Maka Islam dipahami sebagai ajaran yang cinta damai. Oleh 

karena itu, seseorang yang menyatakan dirinya muslim harus damai dengan Allah 

dan sesamanya manusia.
 

Agama Islam dalam maknanya berintikan sebagai 

bentuk kepatuhan yang total kepada Tuhan, sehingga menuntut sikap pasrah yang 

total pula kepada-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS Al 

imran 3:19 

                         

                                

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya      agama      di      sisi       Allah       ialah       Islam. 

Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah 

mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. 

Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah 

sangat cepat perhitungan-Nya”.
22

 

Terjemahan di atas apabila diterjemahkan mengikuti makna asal kata tadi 

dapat menjadi “Sesungguhnya kepatuhan bagi Allah ialah sikap pasrah”.Adapun 

pengertian Islam dari segi istilah mengacu kepada agama yang bersumber kepada 

wahyu yang datang dari Allah swt, bukan berasal dari manusia dan bukan pula 

berasal dari Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang 

diturunkan oleh Allah swt kepada manusia sebagai Rahmat bagi alam semesta. 

Islam, datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada 

kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk 

menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam 

                                                     
22

 Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemahan, edisi 2002 (Jakarta: al-

Huda Kelompok Gema Insani, 2002), h. 53. 2 
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waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan 

terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa keburukan di 

dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing 

kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab 

dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.
23

 

Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Proses islamisasi di 

Indonesia terkhusus pada Sulawesi Selatan dan objek kajian penulis, yang di 

dalamnya terdapat perpaduan budaya yang dalam hal ini disebut sebagai Teori 

Propagasi. Teori ini merupakan akulturasi budaya (acculturation Process), yang 

di dalamnya terjadi penyatuan budaya yang berbeda menjadi satu antara budaya 

islam dan budaya lokal yang ada di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa.
24
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 Syamzan Syukur, “Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para  

24
 Syamzan Syukur, “Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para 

Sejarawan dan Antropolog”. Dalam Prosidin Internasional, Islamik Literasi dan Buday 

Lokal , (Makassar: UIN Press),h. 84. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada keutuhan 

(entity) sebuah fenomena dalam rangka mengkaji makna dari sikap atau 

tindakan individu ditenga lingkungan sosialnya dengan segala subjektifitas 

pemaknaannya.
1
 

Penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat terhadap tradisi Balle 

Sumanga’ desa Manimbahoi kecamatan parigi kabupaten Gowa sebagai 

sebuah fenomena budaya masyarakat. Balle Sumanga’ di tengah tengah 

masyarakat desa Manimbahoi merupakan tradisi yang unik, spesifik pada suatu 

keterkaitan sistem atau fenomena yang utuh ( holistik) sebagaimana yang 

dimaksudkan pada penelitian kualitatif. Pada konteks yang demikian, maka 

penulis memilih metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat dalam 

mengeksplorasi sikap dan perilaku masyarakat Desa Manimbahoi. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Desa 

Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Waktu yang digunakan 

pada proses penelitian ini berkisar 4 bulan, terhitung sejak tanggal 5 bulan 

April hingga 15 bulan Agustus . 

                                                     
1
 Suwardi Endswarsa,Metodologi Penelitian Kebudayaan (cet ; I, Yogyakarta: Gajah 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara 

yang dilakukan masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan tradisi Balle 

Sumanga’. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologis 

adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya.
2
 Dari definisi tersebut terlihat bahwa sosiologi adalah ilmu yang 

menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan 

serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Terutama yang 

terkait dengan persepsi masyarakat terhadap tradisi Balle Sumanga’. Dengan 

melalui pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor- 

faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan- 

keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. 

2. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis yang dimaksudkan adalah mencari informasi melalui 

sejarawan yang telah melakukan atau menyaksikan tradisi Balle Sumanga’ sejak 

masa lampau pada masyarakat desa Manimbahoi yang terakumulasi dalam 

wujud tradisi Balle Sumanga’ sehingga, peneliti mampu mengejar alasan 

masyarakat melaksanakan dan menjadikan tradisi sebagai taradisi yang wajib 

dilakukan serta mencari nilai yang terkandung dalam tradisi. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data 

                                                     
2
 Hasan   Shadily,Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia(Cet. IX; Jakarta: Bina 

Aksara,1983), h.1. 
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sekunder. 

Data primer yaitu terdiri dari sebuah observasi dan wawancara secara 

mendalam dengan para informan kunci yaitu para tokoh adat, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, pihak penyelenggara Balle Sumanga’, dan pihak-pihak 

lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses Balle Sumanga’ 

yang akan memberi informasi terkait dengan gambaran proses penyelenggaraan 

dan persepsi masyarakat terhadap tradisi Balle Sumanga’. Data sekunder dapat 

dibagi kepada: 

Pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel- 

artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya 

dengan pembahasan judul penelitian ini. 

Kedua,kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran 

hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan 

penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbikan dalam 

bentuk buku atau majalah ilmiah. 

Ketiga, dokumentasi dalam bentuk foto foto kegiatan tradisi Balle 

Sumanga’ masyarakat desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Observasi(Pengamatan), Observasi atau pengamatan merupakan 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena- 
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fenomena yang akan diteliti.
3
 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

observasi untuk mendapatkan data berupa foto foto kegiatan pada proses 

pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’ di Desa Manimbahoi Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa. 

2. Wawancara, Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung 

pada responden untuk mendapatkan informasi.
4
 Penelitian ini 

menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yakni peneliti 

berkunjung langsung kerumah orang yang akan diwawancarai untuk 

menanyakan tentang proses, persepsi masyarakat dan nilai yang 

terkandung dalam tradisi sehingga menhasilkan proses tanya jawab.
5
 

3. Dokumentasi, berupa catatan dan rekaman penting saat melakukan 

observasi kepada mesyarakat mengenai tradisi Balle Sumanga’ 

masyarakat desa Manimbahoi kecamatan Parigi kabupaten Gowa. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang 

bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang 

sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja 

dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan 

lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa 

instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat 

dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang 

                                                     
3
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat(Cet;1. Jakarta: PT. Gramedia,1990), 

h.173. 

4
 Sugiono, MetodePenelitianPendidikan (Cet;1. Bandung: Alfabeta, 2010), h.333. 

5
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat(Cet;1. Jakarta: PT. 

Gramedia,1990), h.173. 
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sangat penting dalam pengumpulan data, instrumen harus relevan dengan 

masalah yang dikaji. Mengingat karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (HumanInstrument). Setelah 

masalah di lapangan terlihat jelas, maka instrumen didukung dengan pedoman 

observasi, pedoman wawancara, kamera, alat perekam dan alat-alat dokumentasi 

berupa foto-foto atau gambar pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan urai dasar.
6
 Tujuan analisis adalah untuk 

menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diimplementasikan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pendekatan 

deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses menggambarkan keadaan 

sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya sejauh peneliti dapatkan 

dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.
7
Langkah-langkah analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, mengarahkan, membuang yang tidak   perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhir dapat diambil. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori-teori 

untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di 

lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih 

secara selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam 

                                                     
6
 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya,2011), 

h. 103 

7
 Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis data Kualitatif (cet. 1 ;Jakarta: UI Press, 1992),h. 15. 
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penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang 

didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dandapat segera dipersiapkan 

untuk proses selanjutnya. 

2. Display Data(Data Display) 

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu 

bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian 

data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan 

dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

3. Analisis Perbandingan (Komparatif) 

Pada tekhnik ini, Peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 

secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan satu data dengan datayang 

lainnya sebelumditarik sebuah kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifatsementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung padatahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan 

kesimpulan yang dilakukanpeneliti secara terus-menerus selama berada di 

lapangan. Setelah pengumpulan data,peneliti mulai mencari arti penjelasan- 

penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itukemudian diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan 

sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 

  



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

 Letak geografis atau keadaan wilayah suatu daerah merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting karena mampu mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat secara 

keseluruhan. Khususnya bagi masyarakat yang ada di Dusun Borongkopi Desa 

Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

 Kabupaten Gowa memiliki 18 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan parigi. 

Kecamatan Parigi terbagi lagi menjadi 5 Desa yakni: Desa Manimbahoi, Desa 

Majannang, Desa Bilanrengi, Desa Jonjo dan Desa Sicini.Desa Manimbahoi adalah lokasi 

penulis melakukan penelitian. 

Gambar 1 : Peta kecamatan parigi kabupaten Gowa 

Sumber : Google Maps.Apk 

Akses menuju ke lokasi tersebut bisa menggunakan kendaraan roda 

dua (motor) atupun Roda 4 (Mobil). Dari Gerbang masuk kecamatan Parigi 
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ke tempat lokasi penelitian saya, kita melewati ibu kota kecamatan yakni 

Desa majannang kemudian menuju ke arah Selatan yakni Desa Manimbahoi. 

Gambar.2: Peta desa Manimbahoi 

 

 

Sumber : Google Maps.Apk 

 

Berdasarkan pembentukannya, batas-batas wilayah dari Desa 

Manimbahoi adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa majannang 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bilanrengi 
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malakaji 

d. Sebelah timur berbatasan Dengan Kecamatan Tinngimoncong 

B. Keadaan Demografis 

Berdasarkan data sekunder dari kantor Desa Manimbahaoi, jumlah 

penduduk sekarang berdasarkan data yang ada di Desa Manimbahoi 

sebanyak 3096 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di 

Desa Manimbahoi dapat dilihat pada tabel berikut: 

             Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Manimbahoi ,     

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa 

Tabel 1, tabel jumlah penduduk 

 

 

 

No 

 

 

Nama Dusun 

Jumlah 

Penduduk 

 

 

Jumlah 

KK 

 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga 

 

 

Jumlah 

Jiwa 

 

 

L 

 

 

P 

1 Borongkopi 361 395 241 515 756 

2 Kalolo 369 359 242 486 728 

3 Bawakaraeng 274 282 185 371 556 

4 Balleanging 269 284 176 377 553 

5 Pattiro 247 256 167 336 503 
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Jumlah 1520 1576 1011 2085 3096 

Sumber : Kantor Desa Manimbahoi 

Berdasarkan tabel I di atas, dapat dilihat bahwa data jumlah penduduk di 

Desa Manimbahoi yaitu sebanyak 3096 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 1520 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1576 jiwa. 

C. Keadaan Ekonomi 

Penduduk yang ada di Desa Manimbahoi mayoritas berprofesi sebagai 

petani, selebihnya juga petani pangan, petani padi dan peternak. Keadaan ekonomi 

masyarakat di Desa ini bisa dikatakan normal karena melihat dari tingkat 

kesejahtraan masyarakatnnya yang sudah mampu mengoperasikan alat alat 

modern seperti Traktor dan lain lain.
1
 

D. Agama dan kepercayaan 

Agama dan kepercayaan yang dimaksud ini adalah kehidupan dan situasi 

keagamaan dan kepercayaan suatu masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa 

khususnya di Desa Manimbahoi secara administrasi, masyarakat 100% menganut 

agama Islam.
2
 Masyarakat di Desa Manimbahoi selain menganut agama Islam 

secara administratif namun sebagian besar masih menganut kepercayaan leluhur 

yakni, mempercayai adanya dewa- dewa dewata seuwae dalam Bugis ( Tuhan 

Yang Maha Esa ), dalam Makassar ( Yang Maha Berkehendak).
3
 

Konsepsi dewata seuwae mengisyaratkan bahwa jauh sebelum islam 

masuk ke Sulawesi Selatan, konsep pemikiran tentang ketuhanan telah 

                                                     
1
 Wawancara, Kamaruddin Dg. Rala (umur 50), Kepala Desa, 20 Juni 2020 

2
 Kantor Desa (20 Juni 2020) 

3
 Wawancara, Kamaruddin Dg. Rala (umur 50), Kepala desa, 20 Juni 2020 
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melembaga. Masyarakat bugis makassar sudah menanam kepercayaan dalam diri 

mereka terhadap dewata seuwae sebagai dewa tunggal. Tidak terwujud, tidak 

makan dan tidak minum, tidak diketahui tempatnya, tidak berayah dan tidak 

beribu, tapi mempunyai banyak pembantu.
4
Hal serupa di kemukakan dengan 

Mattulada, bahwa religi orang bugis makassar pada masa pra Islam seperti 

tergambar dalam kitab I La Galigo, sebelumnya sudah mengandung suatu 

kepercayan kepada suatu dewa yang tunggal.
5
 Kepercayaan kepercayaan seperti 

ini menjadi hal yang mendominasi pada masa lampau di tengah tengah kehidupan 

beragama masyarakat. Agama Masyarakat di Desa Manimbahoi 100% menganut 

Agama Islam. 

E. Keadaan Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat 

Sehubungan dengan sosial dan adat masyarakat Desa Manimbahoi 

kecamatan Parigi kabupaten Gowa maka penulis mengemukakan dua hal yang 

sangat berhubungan dengan keadaan sosial dan adat tersebut yaitu: 

a. Keadaan Sosial 

Dalam kehidupan masyarakat Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa di samping sistem kekeluargaan mereka masih kuat, juga sangat 

memperhatikan garis keturunan dari pihak bapaknya sebagaimana masyarakat 

Bugis Makassar pada umumnya, demikian pula pada garis keturunan dari pihak 

ibunya. Masyarakat Desa Manimbahoi kecamatan Parigi Kabupaten Gowa secara 

garis keturunan adalah tergolong masyarakat yang sederhana akan tetapi memiliki 

                                                     
4
 Moh Ali Fadillah dan Iwan Sumantri ( ed ). Kedatuan luwu : perspektif , arkeologi, 

sejarah dan antropologi (Cet I; Makassar : lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin atas kerja 

sama dengan Institut Etnografi Indonesia, 2000 ), h.17. 

5
 Lihat dalam http://www.researchgate.net/publication/320830209 Religiusitas dan 

Kepercayaan Orang Bugis Makassar.(18 Juli 2020) 

http://www.researchgate.net/publication/320830209
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adat yang sangat kental yang terus dijunjung hingga sekarang ini.
6
 Sistem 

pelapisan sosial dan kekerabatan yang sama seperti masyarakat Bugis Makassar 

lainnya di Sulawesi Selatan Sistem kekerabatan masyarakat Desa Manimbahoi 

pada umumnya menganut sistem kekeluargaan yang terbentuk keluarga jauh/luas 

(ekstended familiy), dimana anggota keluarga bukan hanya meliputi bapak, 

ibu dan anak-anak, tetapi juga meliputi nenek, kakek, saudara, mertua, menantu, 

cucu dan cicit.
7
 

Tidak Jauh berbeda dengan pembahasan tentang “Sibija” dalam buku 

“Nilai nilai Dalam Kebudayaan Bugis”, penjelasan yang diberikan oleh kepala 

desa juga diterangkan bahwa sistem kekerabatan di daerah ini disebut“assibija” 

yaitu ikatan kekerabatan yang sangat erat. Atau dari kata “sibija”dapat 

menunjukkan bahwa seseorang itu masih terikat pada garis keturunan tertentu, 

maka dapat diketahui hak- hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam 

masyarakat. Sibija biasanya terdiri atas ayah atau ibu kandung, saudara 

perempuan atau saudara laki-laki, saudara laki-laki dari ayah atau ibu, anak 

kandung dari saudara laki laki atau perempuan, anak kandung dari anak kandung, 

sepupu satu kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali atau secara umunnya 

masih mempunyai aliran darah yang sama. Keseluruhan status dan istilah yang 

tertera di atas masih dinamakan masyarakat sebagai sibija (Keluarga).
8
 

Status yang diperoleh melalui keturunan dalam masyarakat Bugis 

Makassar diklasifikasikan dalam 3 bagian, meliputi: 

1) golongan pertama adalah Anak Arung, adalah lapisan raja dan sanak 

                                                     
6
 Wawancara, Kamaruddin Dg. Rala (umur 50), Kepala Desa (20 Juni 2020) 

7
 RahmatRahim, H.A, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. III; Ujung Pandang: 

Universitas Hasanudin Press, 1992), h. 121. 

8
 Wawancara, Kamaruddin Dg. Rala (umur 50), Kepala Desa (20 Juni 2020) 
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keluarganya kaum bangsawan. Lapisan ini dalam masyarakat 

mempunyai gelar seperti Karaeng, Daeng dan Tetta. 

2)  Golongan yang kedua adalah to maradeka yang dikenal pula 

sebagai pammarenta, maksudnya orang merdeka dari kekuasaan orang 

lain. 

3)  Golongan yang ketiga adalah strata masyarakat yang paling rendah 

dan dikenal dengan istilah ata, (hamba sahaya atau budak).
9
 

Lapisan ini sebenarnya hanyalah merupakan lapisan sekunder yang harus 

mengikuti pertumbuhan pranata sosial dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi 

Selatan pada masa lampau.
10

 Penggolongan masyarakat dalam status sosial seperti 

di atas pada zaman pemerintahan Belanda dan Jepang masih sangat berpengaruh, 

sehingga setiap individu mempergunakan atribut kebangsawanannya dianggap 

sebagai orang terpandang dalam masyarakat serta mempunyai status yang lebih 

tinggi. Keadaan ini berkelanjutan sampai pada masa sesudah merdeka, karena 

pengaruh prioritas yang diberikan oleh pihak kolonial kepada kaum bangsawan. 

Pada zaman awal kemerdekaan masih sebahagian besar pemimpin 

dipegang oleh kaum bangsawan, sebab hanya mereka yang mendapat kesempatan 

menuntut ilmu pengetahuan secara formal. Setelah berselang beberapa waktu 

lamanya, hal ini berangsur-angsur mengalami pergeseran dengan semakin 

meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga pola pandang masyarakat pun 

kelihatannya ada kecenderungan ikut bergeser.
11

 

                                                     
9
 Wawancara, Mina (umur 67), Tokoh Adat, (23 Juni 2020) 

10
 RahmatRahim, H.A, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. III; Ujung Pandang: 

Universitas Hasanudin Press, 1992), h. 119. 

11
 RahmatRahim, H.A, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. III; Ujung Pandang: 

Universitas Hasanudin Press, 1992), h. 124. 



40 

 

 

 

Kecenderungan tersebut mulai juga tampak pada masyarakat Bugis 

Makassar pada umumnya, dengan demikian dewasa ini dikenal dengan jenis 

status lain di samping status keturunan. Penggolongan yang dimaksud di atas 

adalah berdasarkan atas fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Pembahagian 

lapisan sosial berdasarkan peranan dan fungsi yang melibatkan mereka, sehingga 

terciptalah golongan-golongan menurut lapangan penghidupan yang dipilihnya, 

atas dasar anggapan dan kesadaran pada norma-norma sosial yang berlaku. 

b. Perkembangan Budaya Masyarakat  

1) Bahasa Pergaulan 

  Pada umumnya masyarakat Desa Manimbahoi kecamatan Parigi Kabupaten 

Gowa menggunakan bahasa makassar dalam pergaulan hidup sehari- harinya, bahkan 

sebagian besar masyarakat tidak paham bahasa Indonesia sehingga dalam menyampaikan 

informasi dan pesan-pesan keagamaan (khutbah, ceramah, pidato) kemasyarakatan, 

informasi dan pesan-pesan pembangunan bahkan dalam forum resmi seperti rapat 

antar tokoh-tokoh Masyarakat masih sering menggunakanbahasa daerah makassar. 

Masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani sawah, mereka hanya menggunakan 

bahasa sehari-hari yaitu bahasa Makassar dan kesahariannya tinggal di kampung bahkan 

ada pula masyarakat yang tidak pernah keluar merantau sehingga mereka tidak mengerti 

bahasa Indonesia.
12 

2). Adat Istiadat Masyarakat 

Masyarakat yang ada di Desa Manimbahoi Juga kesehariannya hidup 

dengan corak budaya Makasaar, orang-orang hampir semuanya berbahasa 

makassar kecuali yang berpendidikan biasa berbahasa Indonesia sedangkan orang 

dulu atau nenek yang sudah tua sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. 

                                                     
12

 Wawancara, Saharuddin (umur 48), Sekertaris Desa, 20 Juni 2020 
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Budaya makassar banyak dipengaruhi oleh adat – istiadat secara turun temurun 

yang dikaitkan dengan agama yang dianutnya dimana mayoritas penduduknya 

beragama islam. Budaya atau adat istiadat suku Makassar yang sangat 

mendominsi kehidupan masyarakat salah satunya adalah budaya Siri’ Napacce 

dan Appatabe.
13

 

Siri’ rasa malu ( harga diri ) sedangkan Pacce tidak tega, kasihan atau 

iba.
14

 Pacce dapat diartikan sebagai sebuah tindakan emosional untuk turut 

merasakan kepedihan atau kesusahan orang lain. Sama seperti yang disampaikan 

dengan Kepala Desa, Desa Manimbahoi ketika diwawancarai, beliau mengatakan 

bahwa “siri’ itu adalah budaya atau karakter suku Makassar yang sangat dipegang 

teguh, siri’ itu adalah sikap rasa malu dan biasanya berkaitan dengan harga 

diri, baik orang tua ataupun keluarga.
15

 Hal ini biasa terjadi ketika dalam keluarga 

ada yang kawin lari, itu adalah siri’ lompo atau “sangat malu” bahkan boleh 

dikatakan mencoreng nama baik orang tua yang di beri istilah dalam bahasa 

makassar “appakasirik”.
16

 

Pacce adalah perasaan iba atau kasihan ketika melihat seseorang sedang 

dalam kesusahan, perasaan itu timbul karena biasanya apa yang sedang dialami 

orang itu, pernah juga kita alami atau rasakan sebelumnya”.
17

 Adanya 

kecenderungan atau kebiasaan masyarakat untuk mengadakan pesta disetiap acara 

                                                     
13

 Wawancara, Kamaruddin Dg. Rala (umur 50), Kepala Desa, 20 Juni 2020 

14
 Imbasadi. “Makna Siri’ na Pacce di Masyarakat Bugis-Makassar”, https://imbasadi. 

wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiah-bebas/unhas/makna-siri-na-pacce-

dimasyarakat- bugismakassar-friskawini/. (18 Juni 2020). 

15
 Wawancara, Kamaruddin Dg. Rala (umur 50), Kepala Desa, 20 Juni 2020 

16
 Wawancara, Saharuddin (umur 48), Sekertaris Desa, 20 Juni 2020 

17
 Wawancara, Saharuddin (umur 48), Sekertaris Desa, 20 Juni 2020 
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dari pernikahan, sunatan, aqikahan sampai kematian pun tetap diadakan acara. 

Pada acara kematian pun tak luput dari pengadaan perkumpulan seperti dihari hari 

tertentu setelah kematiaannya. Dimulai dari malam pertama hinnga malam 

ketiganya biasa diadakan ta’ziah. Biasanya ibu-ibu datang tanpa tangan kosong 

tetapi mereka biasanya membawa bungkusan yang isinya kue-kue kemudian 

makanan dihidangkan dan dimakan secara bersama-sama. Perkumpulan semacam 

ini juga berlaku pada ritual atau upacara pertanian. Sebagian masyarakat yang 

memiliki paham atau kepercayaan terhadap nenek moyang mulai dari awal 

menuai padi sampai panen padi itu memiliki acara atau ritual tersendiri. Serta 

memanjatkan do’a-do’a keselamatan.
18

 

Appatabe’ merupakan adat yang paling umum di temui pada masyarakat 

Bugis Makassar karena dianggap sebagai sifat terpuji. Appatabe’ biasa diartikan 

sebagai permohonan izin dengan gerakan gerakan khas yakni membungkukkan 

badan dan menurunkan satu atau dua tangan saat leawat di depan orang lain.
19

 

3). Agama dan Pendidikan 

a) Keadaan Agamanya 

  Masyarakat Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa 

Mayoritas beragama Islam sehingga sarana ibadah yang ada di desa tersebut hanya 

ada masjid sebagai tempat ibadah orang Islam, sedangkan sarana ibadah lain tidak ada 

sama sekali. Adapun jumlah masjid dan mushollah yang ada di   Desa Manimbahoi, 

masing-masing terdapat di dusun kalolo sebanyak empat bangunan, dusun Bawakaraeng 

dua bangunan dan satu musallah, dusun Borongkopi memiliki dua bangunan, dusun 

Balleanging memiliki dua bangunan dan dusun terakhir yaitu dusun pattiro yang memiliki 
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dua bangunan masjid dan satu musallah. 

  Untuk lebih jelasnya, tabel berikut menunjukkan jumlah dan nama 

bangunan masjid yang berada di desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

Tabel.2 : Data Jumlah Masjid di Desa Manimbahoi 

 

 

No. 

 

Nama Mesjid 

 

Alamat Mesjid 

Tahun 

Didirikan 

1 Jabal Bahru Tumburiwata Dusun Bawakaraeng 2020 

2 Nurul Janna Tana Bakka’ Dusun Bawakaraeng 2015 

3 Nurul Yaqin Lengkese Dusun Bawakaraeng 1993 

4 Nurul Falaq Bonto Te’ne Dusun Pattiro 1977 

5 Nurul Yaqin Bontomarannu Dusun Pattiro 2000 

6 Nurul Iman Bontosunggu Dusun Borongkopi 2014 

7 Nurul Taqwa Raulo Dusun Borongkopi 2015 

8 Babul Taqwa Kalolo Dusun Kalolo 1991 

9 Fastabiqulqairat Langorang Dusun Kalolo 1992 

10 Al Mujahidin Barombong Dusun Kalolo 1993 

11 Ulil Albab Kasomberang Dusun Kalolo 2015 

12 Nurul Jihad Balleanging Dusun Balleanging 2004 

13 Mesjid sementara didirikan Dusun Balleanging 2016 

Sumber: kantor Desa Manimbahoi 
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b) Keadaan Pendidikannya 

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan pendidikan di Desa 

Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, penulis mengemukakan data 

tentang sarana pendidikan formal yang ada di wilayah tersebut dan tingkat 

pendidikan masyarakat. Fasilitas pendidikan yang ada di daerah penulisan ini 

sangat terbatas. Di samping sekolah formal yang ada di Desa Manimbahoi 

terdapat juga sekolah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), namun demikian 

belum memiliki bangunan resmi sehingga proses pembelajarannya masih 

dilaksanakan di masjid yang berada di setiap dusun. Untuk mengetahui lebih jelas 

tentang jumlah dan kondisi lembaga atau sarana pendidikan yang ada di wilayah 

desa Manimbahoi, peneliti mengetengahkan melalui tabel sebagaimana yang 

terlihat berikut ini: 

Tabel.4: Sarana pedidikan di Desa Manimbahoi 

 

No Nama Sekolah Nama Dusun 

1 Madrasah (SMP dan SMA) Ulil Albab Kalolo 

2 SDI Lengkese Kalolo 

3 SDI Raulo Borongkopi 

4 SDN Raulo Borongkopi 

5 SMPN 3 Parigi Balleanging 

6 TK Anugerah Bawakaraeng Borongkopi 

7 TK Alfatih Bontosunggu Borongkopi 

Sumber: Kantor Desa manimbahoi 
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Dengan melihat sarana pendidikan atau lembaga formal yang ada di 

wilayah Desa Manimbahoi menunjukkan bahwa masih membutuhkan beberapa 

jumlah sarana pendidikan, terutama sarana pendidikan tingkat menengah atas, di 

mana sekolah menengah atas sama sekali belum ada. Bagi warga yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas atau melanjutkan kejenjang 

perkuliahan harus keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan formalnnya. 

Demikianlah gambaran tentang keadaan lokasi atau adat-istiadat yang ada 

di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 

F. Proses Pelaksanaan Tradisi Balle Sumanga’ 

1. Pengertian Tradisi Balle Sumanga’ 

Istilah tradisi Balle Sumanga’ yang populer di kalangan masyarakat 

merupakan sebuah bentuk kesyukuran atas hasil panen (kapoleang Tinanang) 

yang diperoleh masyarakat. Istilah inilah yang kemudian menjadi populer di 

kalangan masyarakat hingga menjadi istilah atau nama sebuah tradisi. Salah satu 

Tokoh Adat menjelaskan bahwa tradisi tahunan masyarakat ini dinamakan Balle 

Sumanga’ karena nama tersebut sudah menjadi populer di kalangan masyarakat, 

di samping mudah dimengerti, nama tradisi ini diambil dari bentuk kesyukuran 

masyarakat atas hasil panen yang diperoleh warga.
20

 Keadaan masyarakat 

Manimbahoi bisa dikatakan sangat simple dalam memberikan sebuah solusi 

terlebih lagi pada hal solusi pemberian nama. Mereka mampu memberikan nama 

pada setiap kegiatan atau sesuatu sesuai dengan apa adanya namun tidak terlepas 

dari makna yang ada pada sebuah nama yang diberikan. 

Tradisi Balle Sumanga’ merupakan hal yang seharusnya wajib dilakukan 

bagi masyarakat Desa manimbahoi khususnya masyarakat Teko. Menurut sebuah 
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pandangan dari salah satu pemangku adat bahwa akan ada konsekuensi besar yang 

akan diterima oleh masyarakat apabila tidak melakukannya. Penyebab 

diberikannya sanksi karena hilangnnya sebuah rasa terimah kasih kepada alusuka 

yang telah memberikan mereka hasil panen untuk dipergunakan dalam kehidupan 

sehari hari masyarakat.
21

 Pandangan lain juga di berikan oleh salah satu 

pemangku adat bahwa tradisi Balle Sumanga’ sebaiknya dilakukan bersama oleh 

semua elemen masyarakat sebagai alat pemersatu dan wadah silaturahmi setelah 

panen (appatingalla’).
22

 Pendapat yang berbeda juga di temukan oleh penulis, 

pendapat lain di tuturkan oleh salah satu tokoh adat yang disebut Pinati 

(koordinator pertanian) bersama dengan salah satu masyarakat Manimbahoi 

bahwa masyarakat sebenarnya harus melakukan tradisi Balle Sumanga’, karena 

Balle Sumanga’ merupakan pappisabbi kepada Alusuka (bukti persembahan 

kepada dewa atas hasil panen yang diterima)
22

 persembahan Penjelasan tersebut 

memberikan gambaran bahwa kegiatan ini merupakan sebuah hal yang dapat 

mempertemukan masayarakat agar tetap menjalankan silaturahmi baik keluarga 

yang merentau diluar daerah maupun masyarakat lokal. 

Tradisi tersebut dilakukan karena adanya kesukuran masyarakat atas 

keberhasilan panen yang di berikan oleh pencipta atau alusuka.
23

 Tidak hanya 

sebatas itu namun ada beberapa pendapat yang ditemukan penulis bahwa tradisi 

Balle Sumanga’ mempunyai pengaruh besar untuk melakukan sebuah pernikahan. 

Pernikahan hanya dilakukan pasca perayaan Tradisi Balle Sumanga’ karena 

masyarakat menganggap bahwa melakukan pernikahan tanpa melaksanakan 
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23
 Wawancara, Kamaruddin Galla’(umur51), Tokoh Adat, 20 Juni 2020 



47 

 

 

 

tradisi merupakan bentuk rasa tidak menghargai Alusuka.
24

 

Seiring dengan perubahan waktu, sebagian warga sudah ada 

pengetahuannya tentang hukum-hukum Islam, di samping anak-anaknya banyak 

yang sudah sekolah di pesantren sehingga perlahan-lahan tradisi tersebut selalu 

mengalami perkembangan dan pergeseran nilai. Perubahan-perubahan tersebut 

diantaranya: 

a.  Tradisi Balle Sumanga’ pada awalnya dilaksanakan sambil 

dirangkaikan ritual-ritual leluhur, namun sekarang masyarakat sudah 

mulai memasukkan nilai nilai islam. Masyarakat melaksanakan hanya 

sekedar budaya dan melanjutkan tradisi dari leluhurnya sebagai wujud 

penghargaan kepada nenek moyangnya. 

b. kepercayaan tentang sanksi sanksi apabila melakukan pernikah 

sebelum melaksanakan Tradisi Balle Sumanga’ 

c. Tradisi saat ini hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat saja tidak 

berlaku wajib lagi meskipun bagi masyarakat Teko.
25

 

Berdasarkan penjelasan dari bapak Kamaruddin (Galla Toa) selaku ketua 

adat Teko mengatakan bahwa perubahan tradisi ini terjadi karena pengetahuan 

tentang ajaran ajaran agama islam sudah dimiliki oleh sebagian masyarakat 

sehingga ritual ritual yang berbau syirik perlahan mulai melebur dan digantikan 

dengan nilai nilai agama.
26

 

2. Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Balle Sumanga’ 
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Tradisi Balle Sumanga’ tidak lain merupakan budaya masyarakat desa 

Manimbahoi yang tetap dilestarikan mulai dari nenek moyang zaman dahulu kala 

sampai pada bentuk perayaan tahunan, oleh masyarakat setempat mengenalnya 

dengan istilah pesta panen, upacara/tradisi adat. Pelaksanaan tradisi Balle 

Sumanga’ tidak dilakukan begitu saja, tetapi melalui proses yang memakan waktu 

berhari-hari bahkan bisa mencapai satu minggu.
27

 

Proses pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’ mencakup beberapa rangkaian 

kegiatan antara lain; tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. 

Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam setiap kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Kegiatan tanpa Perencanaan yang matang tidak akan memberikan 

hasil yang maksimal. Demikian pula pada proses pelaksanaan tradisi Balle 

Sumanga’ Perencanaan adalah tahap awal menuju proses selanjutnya. Kesuksesan 

pada tahap awal ini menjadikan indikator kesuksesan untuk tahap berikutnya. 

Pada tahap Perencanaan seorang Pinati melaksanakan Assaukang. 

Kegiatan Assaukang dilakukan oleh pinati pada tempat sakral yakni pusar dari 

kerajaan Teko dengan simbol kayu besar yang berada di Dusun Borongkopi, 

kegiatan ini juga merupakan tempat permulaan untuk melakukan tahap dari 

kegiatan Balle Sumanga’ dengan membawa dupa dan mama(daun pinang, beras, 

lilin tradisional). Pinati kemudian mendatangi kediaman Galla toa untuk 

memberitahu waktu untuk dilaksanakan tradisi Balle Sumanga’ kepada para 

elemen masyarakat (Ada’ Sampuloa Anrua), aparat pemerintah diundang untuk 

menghadiri temuwicara oleh Anrong, atau disebut asse’re. Pada pertemuan ini 
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yang menjadi topik pembicaraan adalah seputar pelaksanaan tradisi  Balle 

Sumanga’. peserta rapat diberi hak sama berbicara untuk menyampaikan saran 

ataupun argumentasi- argumentasi berkaitan dengan seluk-beluk pelaksanaan 

tradisi Balle Sumanga’.
28

 

1). Penetapan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’ dilakukan setelah semua masyarakat 

melakukan panen padi di sawahnya (appatingalla’). Penetapan ini berlaku sejak 

dari dahulu sampai sekarang, namun penetapan tentang hari dan bulannya 

dibicarakan dalam acara asse’re dari beberapa unsur tokoh masyarakat sebagai 

representasi masyarakat dan biasanya dilaksanakan pada bulan agustus atau 

september.
29

 

2) Penetapan Tempat Pelaksanaan 

Penetapan mengenai tempat pelaksanaan tradisi juga melalui musyawarah 

yang dilakukan oleh Ada’ Samploa Anrua. Pelaksanaan tradisi biasanya dilakukan 

dirumah Sanroa, Balla Tinggia atau bisa juga dilakukan di rumah salah satu dari 

du belas pemangku adat. 

b. Tahap Persiapan 

Sebelum melakukan tradisi Balle sumanga’ ada beberapa tahapan yang 

menjadi syarat. Syarat syarat melakukan Tradisi Balle sumanga’ yakni : 

1) Appaturug Bine, kegiatan ini adalah masa masa masyarakat menabur 

benih pade kesawah 

2) Anjama, kegiatan ini adalah masa masa masyarakat membajak sawah 
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untuk padi 

3) Attanang, kegiatan ini merupakan masa masyarakat mulai 

memindahkan kemudian menanam benih padi (bine) kesawah yang 

telah di bajak (rijama) 

4) Akkatto, kegiatan ini adalah masa memanen padi.
30

 

 Setelah tahapan tersebut terlaksana maka persiapan mulai 

dilaksanakan. 

Persiapan persiapan sebelum melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 

1)  Pinati selaku koordinator pertanian meliahat kondisi pertanian 

masyarakat 

2) Pinati melaksanakan Assaukang di tanah adat Teko 

3) Setelah Assaukan, pinati memberikan informasi kepada Galla Toa 

bahwa pelaksanaan Tradisi Balle Sumanga’ sudah bisa dilaksanakan 

4) Galla Toa mengabari Galla Tangnga dan Galla Lolo untuk melakukan 

musyawarah (asse’re) 

5)  Ketiga Galla kemudian memerintahkan Anak Gallarrang Toa dan 

Anak Gallarrang lolo untuk datang kerumah Sanroa dengan 

Membawa leko’ sebagai tanda bahwa pelaksanaan tradisi Balle 

sumanga’ akan dilaksanakan.
31

 

Setelah melaksanakan musyawarah (asse’re) maka Tradisi pun akan 

segera dilaksanakan dan penyampaiyyan waktu dan tempat segera di sebarkan 

kepada seluruh masyarakat. Penyampaiyyan tentang waktu dan tempat tadisi 

kemudian segarera terdengar kepada masyarakat Manimbahoi melalui mulut 

kemulut hingga sampai ke tetangga desa bahkan sampai ke kabupaten lain.
32

 

Masyarakat pun mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari 
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kegiatan yang bersifat gotong-royong, musyawarah dan saling silaturahmi hingga 

perayaan puncak. 

Tahap persiapan sudah mantap, tamu-tamu pun segera berdatangan dari 

seluruh penjuru daerah, bahkan keluarga yang ada di perantauan pun terkadang 

hadir hanya untuk menghadiri pesta rakyat tersebut. Masyarakat menyambut 

dengan rasa suka cita kedatangan keluarga yang berdatangan dari jauh yang 

sebenarnya sudah lama saling merindukan. Mereka saling berpelukan berjabat 

tangan bahkan saling menangis terharu atas kedatangan keluarganya.
33

 

c. Tahap Pelaksanaan 

Proses yang ketiga inilah merupakan kegiatan inti dari seluruh rangkaian 

tradisi Balle Sumanga’. Pada hari yang telah ditentukan baik waktu maupun 

tempatnya, maka kegiatan Tradisi Balle sumanga’ siap dilaksanakan. Adapun 

persiapan yang dilaksanakan pada saat memulai tradisi Balle Sumanga’ yaitu : 

1) Tuan rumah menyiapkan kalole (makanan tradisional)’ beserta mama 

kedalam satu wadah yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan 

Dulang (baki tradisional) 

2) Tuan rumah menyiapkan kursi pemangku adat (Ada’ Sampuloanrua) 

secara berurutan mulai dari Galla Toa, Galla Tangnga, Galla Lolo, 

Anak Gallarrang Toa. Anak Gallarrang Lolo, Tau Toa, Sanro, Anrong 

Pakrasangeng, Pinati, Suro, Tubarani dan terakhir Imang juga Kepala 

Desa. Kursi kedua belas pemangku adat tidak bermaksud sebagai 

sebagai tempat mempertuang agungkan kaum bangsawan, melainkan 

sebagai penghargaan terhadap pemerintah yang memiliki tanggung 

jawab yang besar terhadap masyarakat dikerajaan Teko. 

3) Kalole(makanan Tradisional)’ beserta Mama yang dibawa oleh ke dua 

belas pemangku adat disiapkan 

4) Sanro mulai A’baca dan mulai menyalakan Dupa 

5) Setelah A’baca maka masyarakat saling memangil untuk makan 

bersama dengan pemangku adat. 

6) Pelaksanaan ditutup dengan Imang yang melakukan Salamatan 
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kepada semua masyarakat yang datang 

7) Proses terakhir yaitu appakape jangang kemudan menyimpan 

Anja’ ketiga titik yakni batas wilayah adat Teko.
34

 Kegiatan 

terakhir ini di percaya masyarakat sebagai pagar kampung untuk 

mencegah masuknya bala kedakam kampung.
35

 

G. Persepsi Masyarakat Setelah Mengikuti Tradisi Balle Sumanga’ 

Persepsi masyarakat terhadap tradisi Balle Sumanga’ dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi Balle 

Sumanga’ adalah suatu tradisi yang bersumber dari leluhur. Kedua, persepsi 

masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi Balle Sumanga’ adalah suatu tradisi 

yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. Berdasarkan 

pengelompokkan persepsi masyarakat terhadap tradisi Balle Sumanga’. 

Pertama, Persepsi yang dikemukakan masyarakat terhadap tradisi Balle 

Sumanga’ dalam kehidupan sosial yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok 

berikut rinciannya, kelompok pertama menyatakan bahwa tradisi Balle Sumanga’ 

merupakan tradisi yang bersumber dari leluhur. Persepsi ini menunjukkan bahwa 

kelompok masyarakat ini memandang tradisi Balle Sumanga’ secara historis 

dimana masyarakat lebih fokus melihat dari sisi sejarahnya. Seperti penuturan 

salah satu informan dalam hal ini Tokoh Adat, Dg. Tarring (Anak 

Gallarrang) :“ Balle Sumanga’ adalah Tradisi turun temurun yang masih 

dilaksanakan oleh masyarakat sejak dari nenek moyang atau leluhurnya 

hingga saat sekarang ini. Tradisi ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun 

setelah melaksanakan panen padi bagi masyarakat tani sebagai tanda pemujaan 

kepada Alusuka”.
36
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Kedua, Kelompok yang menyatakan bahwa tradisi Balle Sumanga’’ 

merupakan tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah 

swt. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh informan Baharuddin Lelo’ 

(imang) salah satu Tokoh Agama, yaitu: “Masyarakat melaksanakan tradisi Balle 

Sumanga’ karena ingin melontarkan kebahagiaan dan sebagai ungkapan rasa 

syukur mereka setelah sukses bercocok tanam selama setahun penuh. Dan hal itu 

juga dilakukan untuk memberikan pengabdian kepada Allah swt., bahwa benar- 

benar mereka adalah hamba yang telah mendapatkan nikmatNya”.
37

 

Dari hasil pengelompokkan di atas, dapat diketahui bahwa persepsi 

masyarakat Desa Manimbahoi tentang tradisi Balle Sumanga’ dalam kehidupan 

sosial sangat bervariatif, tergantung dari sudut mana masyarakat memandang dan 

menilai suatu tradisi tersebut. Berdasarkan hasil eksplorasi dan wawancara, 

penulis berkesimpulan bahwa tradisi Balle Sumanga’ merupakan budaya 

masyarakat sebagai warisan dari nenek moyang mereka yang dilaksanakan sekali 

dalam setahun setelah memotong padi di sawah sebagai ungkapan kegembiraan 

dan kesyukuran mereka. Dengan demikian pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’ 

yang selama ini dilakukan merupakan wujud legitimasi dan penghormatan dari 

masyarakat tani kepada budaya leluhurnya juga bentuk kesyukuran atas hasil 

panen yang di berikan sang maha kuasa dan media penyambung tali silaturahmi 

masyarakat.. 

Balle Sumanga’ merupakan bagian dalam kehidupan bermasyarakat desa 

Manimbahoi. Tradisi ini memberi keberuntungan tersendiri khususnya bagi 

masyarakat setempat. Desa Manimbahoi terbentang dari beberapa kecamatan, 
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dikelilingi beberapa desa dan dihuni oleh 3096 jiwa, masyarakat desa 

Manimbahoi memiliki budaya yang berbeda dan memiliki ciri khas yang tidak 

dimiliki oleh warga lain. Ini menandakan bahwa warga desa Manimbahoi 

memiliki nilai tersendiri yang patut menjadi perhatian oleh pemerintah. Dalam 

kehidupan Masyarakat pada umumnya tradisi memegang peranan penting dalam 

kehidupan sehari hari. Setiap individu harus mempunyai perilaku yang tidak boleh 

menyimpang dari tradisi yang berlaku. Bagi anggota masyarakat yang melanggar 

aturan tersebut, maka ia mendapatkan sanksi. Adanya ketaatan dan kepatuhan 

terhadap tradisi yang berlaku, karena anggapan dari masyarakat bahwa tradisi 

tersebut diselimuti nilai-nilai yang tertinggi bagi manusia. Ini adalah suatu realitas 

sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa 

Manimbahoi dan merupakan suatu sistem kehidupan yang berlangsung sejak 

nenek moyang mereka menciptakan tradisi itu. Tradisi Balle Sumanga’ juga 

berdiri dengan kokohnya dan tidak tergoyahkan oleh perkembangan zaman dari 

suatu peristiwa ke peristiwa lain silih berganti namun tiang tradisi itu 

berdiri dengan megahnya seakan-akan menantang setiap arus perubahan yang 

mencoba untuk meruntuhkannya, kalaupun terjadi perubahan hanya seputar 

tekhnik pelaksanaannya saja. 

H. Nilai-Nilai Luhur yang Terkandung dalam Tradisi Balle Sumanga’ 

Tradisi Balle Sumanga’ yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa 

Manimbahoi tidak hanya merupakan sebuah tradisi atau rasa syukur saja bagi 

masyarakat, namun di dalam pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’ mengandung 

banyak atau kaya akan nilai-nilai luhur di dalamnya. Tradisi Balle Sumanga’ perlu 

dijaga kelestariaannya agar masyarakat dan generasi genarasi muda senantiasa 

melaksanakan tradisi tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian 

penulis, proses pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’ dari awal sampai selesainya 
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dapat diungkapkan beberapa nilai-nilai luhur yang melekat dalam proses 

pelaksanaan tradisi tersebut, diantaranya: 

1. Nilai Silaturrahim 

Makna silaturrahim tentu tidak terbatas bersalaman, kunjungan keluarga 

dan pertemuan warga atau teman sekerja, dan lain-lain. Tapi mempunyai makna 

yang jauh lebih lagi, yaitu bagaimana upaya kita untuk memelihara diri dan orang 

disekitar agar tetap istiqamah dalam keimanan, keislaman dan ketaqwaan.
38

 

Pada upacara tradisi Balle Sumanga’ semua elemen masyarakat yang ingin 

ikut serta tidak dilarang sehingga pada pelaksnaan tradisi banyak masyarakat yang 

berbondong bondong hadir dan ikut serta membuat kalole’ untuk dimakan bersam 

sama. 

2. Nilai Gotong Royong(Sosial) 

Nilai gotong royong (sosial) merupakan sikap dan tingkah laku yang 

dicontohkan para leluhur bangsa ini untuk diturunkan kepada anak-anak bangsa 

sebagai generasi selanjutnya dimana didalamnya mengandung banyak nilai-nilai 

positif dan ini juga merupakan ciri khas khusus dari bangsa Indonesia.
39

 

Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama- 

sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan 

lancar.
39

 Dalam sifat kegotong royongan ada prinsip timbal balik di antara sesama 

anggota masyarakat. Bila diamati pada pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’, 

prinsip timbal balik inilah yang mewarnai bentuk kegotong royongan masyarakat 

                                                     
38

 ShiddiqAmien,Makna Silaturrahim. http://referensi persis.blogspot.com/2020/20/makna- 

silaturahmi.html?m=1 (20 juli 2020). 

39
 Ultimatesammy, Nilai nilai Persatuan Bangsa: Gotong Royong. 

http://Ultimatesammy.wordpress.com/2020/07/20/nilai-nilai-persatuan- bangsa-gotong-

royong/ (20 juli 2020) 
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menjelang pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’,.
40

 

3. Nilai Musyawarah 

Musyawarah menurut bahasa berasal dari kata “syawara” yaitu berunding, 

berembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Makna dasar dari kata 

musyawarah adalah mengeluarkan dan menuangkan pendapat. Sedangkan 

menurut istilah, musyawarah adalah upaya memunculkan sebuah pendapat dari 

seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan 

umat.
41

 Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum 

atau pribadi. Bermusyawarah sangat dibutuhkan terutama untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat secara individu maupun secara 

umum. 

Musyawarah berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan 

terjadinya konflik atau miskomonikasi masyarakat sehingga Musyawarah 

senantiasa diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Desa Manimbahoi. Hal ini 

tampak pada proses pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’. Sebelum pelaksanaan 

tradisi para pemangku adat melakukan musyawarah untuk kesuksesan sebuah 

acara.
42

 

4. Nilai Religius 

Nilai religius merupakan nilai kerohanian yang tertinggi, sifatnya mutlak 

dan abadi serta bersumber dari kepercayaan dan keyakinan manusia. Fungsi nilai 

religius adalah sebagai faktor pendorong untuk selalu berbuat baik karena takut 

akan dosa yang ditanggungya sebagai petunjuk arah, sebagai pengawas dan 

                                                     
40
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sebagai alat solidaritas.
43

 

Pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’ pada hakikatnya merupakan 

perwujudan rasa bakti dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia 

yang diberikan berupa keberhasilan masyarakat dalam bercocok tanam. 

Masyarakat bermohon agar di masa yang akan datang Allah swt. selalu memberi 

rezeki, keberkahan dan keselamatan kepada mereka.
44 

5. Nilai Berbagi Antar Sesama (Kedermawanan) 

Nilai berbagi antar sesama (dermawan) adalah gerak kendali hati yang 

muncul sebagai ruas keinginan diri untuk memberi suatu hal berarti pada 

orang lain saat diri merasa memiliki hal sesuatu yang lebih. Sifat dermawan adalah 

sifat yang harus ditanamkan dalam diri setiap manusia. Seseorang yang memiliki 

sifat kedermawanan memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain 

dengan senang hati tanpa keterpaksaan. Orang yang dermawan adalah orang yang 

senang jika bisa membantu orang lain. Warga yang ikut serta pada kegiatan ini 

bersatu menyiapkan makanan kepada semua tamu yang datang dan tidak melihat 

golongan atau kasta apakah ia masyarakat miskin ataupun mereka yang kaya, 

keturunan bangsawan atau masyarakat jelata. Mereka duduk dan makan bersama 

dalam satu wadah (dulang) yang sudah disiapkan oleh warga.
45

 

I. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Balle Sumanga’ 

Hasil penelitian yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka 

analisis yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

                                                     
43

 Okta Prismadyanti,Pengertian Nilai Religius Sosiologis. http://oktapede.blogspot.com/20 

20/20/pengertian-nilai-religius-sosiologis_19.html?m=1 (20 Juli2020) 

44
 Wawancara, Kamaruddin Galla’ (umur 51), Tokoh Adat, 21 Juni 2020 

45
 Wawancara, Kamaruddin Galla’ (umur 51), Tokoh Adat, 21 Juni 2020 

http://oktapede.blogspot.com/20


58 

 

 

 

Perayaan tradisi Balle Sumanga’ bila ditinjau dari pendekatan sosiologis 

maka dapat dilihat bahwa hubungan stratifikasi sosial masyarakat sangat erat dan 

bukan sebuah pembatas untuk tetap membangun relasi antar masyarakat. Kegiatan 

ini juga mengandung berbagai nilai-nilai sosial seperti menumbuhkan dan 

memelihara nilai gotong royong, silaturrahim, musyawarah, religius, dan 

kedermawanan yang secara historis merupakan warisan leluhur yang diwariskan 

secara turun-temurun, dan secara budaya menunjukkan suatu tradisi pesta rakyat. 

Tradisi Balle Sumanga’ merupakan kegiatan budaya yang mengandung nilai 

ajaran Islam seperti nilai musyawarah, silaturrahim dan religius, juga merupakan 

salah satu adat istiadat masyarakat Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa yang dijadikan sebagai wadah sosialisasi bagi masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang memiliki 

kepercayaan menyimpang dari konsep ajaran agama Islam sehingga pada 

perayaan tradisi Balle Sumanaga’ masih diselimuti praktek-praktek takhayyul 

bahkan berbau syirik. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 48 

dijelaskan bahwa : 

َ لََ يَغۡفرُِ اَنۡ يُّشۡرَكَ بهِٖ وَيَغۡفرُِ مَا دُوۡنَ ذه لكَِ لمَِنۡ يَّشَاءُٓ 
ا ۚ اِنَّ اّللّه ما ۡۡ رره   اِ ََ َۡ دِ ا ََ ََ  ِ

  وَمَنۡ يُّشۡرِكۡ باِلّّه

ا    عَظِيۡما

Terjemahnya: 

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa 

syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) 

itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 

mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa 

yang besar. 

Apabila di korelasikan dengan tradisi Balle Sumanga’, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa dalam perayaan tradisi Balle Sumanga’ di Desa 

Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa tersebut tetap harus 
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dilandasi dengan ajaran-ajaran pokok syariah Islam agar tidak menyimpang 

dari ajaran agama Islam itu sendiri.  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Tradisi Balle Sumanga’ merupakan pesta perayaan, perjamuan makan 

dan minum, bersuka ria diantara para warga masyarakat setelah mereka 

melakukan panen padi, sebagai ekspresi kegembiraan dan kesyukuran 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panenyang di peroleh melalui 

bertani. Pada perayaan tradisi Balle Sumanga’ proses pelaksanaannya 

melibatkan masyarakat mulai tahap perencanaan sampai kepada tahap 

pelaksanaannya. Pada hari pelaksanaannya warga berkumpul di Balla 

Tinggia untuk melaksanakan tradisi. 

2. Persepsi masyarakat desa Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa tentang tradisi Balle Sumanga’ sangat bervariatif dan 

beraneka ragam. Berbagai persepsi tersebut dituangkan dalam beberapa 

poin penting tergantung sudut pandang mereka menilainya. Ada yang 

mengemukakan bahwa tradisi Balle Sumanga’ bersumber dari leluhur, 

ada juga yang mengemukakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. 

3. Penyelenggarakan tradisi Balle Sumanga’ terdapat banyak nilai-nilai 

positif yang terkandung didalamnya yang harus tetap dilestarikan oleh 

generasi penerus bangsa. Nilai-nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah 

nilai silaturrahim, nilai gotong royong (sosial), nilai musyawarah, nilai 

keberanian/ ketangkasan, nilai religius dan nilai berbagi antar sesama 

(kedermawanan).  
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B. Implikasi Penelitian 

Masyarakat maupun pemerintah setempat diharapkan tetap menjaga dan 

melestarikan budaya-budaya lokal sebagai wujud karya kearifan lokal Indonesia, 

karena peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Balle Sumanga’ di 

samping sebagai budaya masyarakat Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi 

Kabupaten Gowa, juga sebagai aset negara yang dapat memberi manfaat bagi 

bangsa Indonesia, oleh karena itu pada pelaksanaan tradisi Balle Sumanga’ harus 

mendapat apresiasi dari pemerintah guna membantu pembangunan di bidang 

pertanian dan pelestarian budaya bangsa. 
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