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PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

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 A tidak dilambangkan ا

 ba B Bc ب

 ta T Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha K 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

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ



 
 

xii 
 

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em و

    nun N En 

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah „ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah 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 ا  

 kasrah I i ا  

 ḍammah U u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

     fatḥah dan yā’ Ai a dan i 
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 fatḥah dan wau Au a dan u ا   و

Contoh: 

 Kaifa :  كَيْفََ

  Haula :  هَوُلََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf Nama 

Huruf dan 

Tanda Nama 

 Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas ا  ...ا|    ...

 Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas ي

 Dammah dan wau U u  dan  garis  di atas وا  

Contoh:  

 Qiila :   قِيْمََ   Maata:   مَاتََ

 yamuutu :  يَمُوْتَُ   ramaa:   رَمَى

4. Tā’ marbūṫah  

Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) 

dilambangkan dengan huruf “t”. Ta‟marbutah yang mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan “h”. 

Contoh: 

 Raudah al-atfaal :   رَوْضَةُالْطَْفَالَِ

 Al-hikmah :    اَنْحكِْمَةَُ
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5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  

transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh: 

 Nu’ima:  وُعِ مََ   Rabbanaa: رَبَّىَا

 aduwwun„:  عدَُوَ    Najjainaa:  وَجَّيْىاََ

 Al-haqq:  اَنْحقََ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

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

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

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya.  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشَّمْسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  اَنزَّنْزَنَةَُ

 al-falsafah : اَنْفَهْسفََةَُ

 al-bilaadu :  اَنْبَلَدَُ

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah 

dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh:  

مُرُوْنََ
ْ
َتَأ   : Ta’ maruuna 
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 ’Al-nau :   اََنىَّوْعَُ

 Syai’un :ََََََ  شيَءَْ 

مِرْتَُ
ُ
  Umirtu :          ٲ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. Contoh: 

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (     ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

ََِ هَُالّٰله دِىْ dinullah 

 billah بِالّٰلهَِ  

Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al 

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 Hum fi rahmatillah هُمَْفِىَرَحْمَةَِاَلّٰلهَِ

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
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yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan 

huruf awal dari kata sandang. 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B.  Daftar Singakatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

QS .../...:109 = QS Hud / 11: 109 

HR  = Hadis Riwayat 

h  = Halaman 

cet  = Cetakan 

Vol  =Volume 

Ed  =Editor 
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ABSTRAK 

Nama :  Pratiwi Nur 

NIM :  30500116022 

Judul  : Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Je’ne Limbua di Desa 

Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

 

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kepercayaan masyarakat 

terhadap Je’ne Limbua di Desa Beroanging, pokok masalah tersebut selanjutnya 

di-breakdowan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 

1) Bagaimana latar belakang munculnya kepercayaan masyarakat Beroanging 

terhadap Je’ne Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto?, 2) Bagaimana bentuk ritual dan makna kepercayaan 

masyarakat di daerah tersebut?, dan 3) Bagaimana respon Masyarakat Muslim 

terhadap tradisi Je’ne Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto ? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan historis, teologi, fenomenologi, antropologi dan 

sosiologi, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara secara 

langsung dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara rinci terkait pokok-pokok 

masalah yang terdapat dalam judul penelitian, kemudian membuat kesimpulan 

berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis sebagai hasil penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Je’ne Limbua merupakan mata 

air yang berasal dari akar pohon yang selalu meluap sehingga masyarakat 

menyebutnya Je’ne Limbua, air tersebut di percaya membawa berkahan dan 

berasal dari seorang Wali Allah yang datang dan terus berzikir di bawah pohon 

tersebut sehingga muncullah mata air tersebut. Bentuk dan makna yang terdapat 

dalam  kepercayaan tradisi Je’ne Limbua adalah suatu bentuk kepercayaan yang  

berupa nazar yang  telah ada dari zaman nenek moyang dan terjadi secara turun 

temurun dan masih belanjut hingga sekarang. Pandangan masyarakat terhadap 

kepercayaan Tradisi Je’ne Limbua terbagi tiga yaitu, masyarakat yang percaya, 

masyarakat yang ragu dan masyarakat yang tidak percaya.  

 Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini penulis 

berharap tidak terjadi pergeseran makna dalam Tradisi Je’ne Limbua. Bagi 

masyarakat agar lebih menjadikan kepercayaan tradisi Je’ne Limbua sebagai suatu 

kebudayaan dan tetap menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup sehingga 

tidak terjadi kemusrikan dalam menjalankan tradisi dan kebudayaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara garis besar penduduk provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari empat 

suku bangsa yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar.
1
 Kebudayaan yang 

terdapat pada Bugis-Makassar terbagi berdasarkan dari segi kependudukannya. 

Orang Bugis mendiami beberapa kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, 

Wajo, Sidenreng-Rappang, Pinrang, Polowali-Mamasa, Enrekang, Luwu, Pare-

Pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros. Sedangkan Makassar sendiri 

mendiami beberapa kabupaten diantaranya, Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, 

dan Pangkajene.
2
 

Keunikan yang terdapat di Sulawesi Selatan pun sangat beragam dan  

terdapat daya tarik tersendiri di setiap wilayah. Di dalam lingkup wilayah terdapat 

pula berbagai kepercayaan. Kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di suatu 

daerah mempunyai latar belakang, adat istiadat, kultur budaya yang berbeda-beda 

sehingga memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah. 

Saat ini banyak masyarakat yang masih memiliki kepercayaan lokal 

terhadap benda mati. Hal tersebut berlangsung cukup lama sejak masa primitive, 

sehingga masyarakat masih melakukan kepercayaan adat dengan cara menyembah 

                                                           
1
Arman Marwing,  Islam Dan Budaya Lokal  (Cet.VI; Ciledug: Mashab Ciputat,2013), h. 

33. 

2
 Arman Marwing,  Islam Dan Budaya Lokal,  h. 34. 
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batu, pohon besar, kuburan, keris, peninggalan nenek moyang, dan lain 

sebagainya. Mereka mempunyai ritual dan adat istiadat yang berbeda di setiap 

daerah sehingga menjadi keunikan tersendiri. Pelaksanaan ritual tersebut masih 

terjaga dari generasi ke generasi. 

Allah swt. berfirman dalam QS. Hud /11: 109. Tentang manusia yang 

cenderung mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka 

dibandingkan dengan mengikuti ajaran Islam. 

                         

                 

Terjemahanya: 

109. Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa 

yang disembah oleh mereka. mereka tidak menyembah melainkan 

sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Kami pasti 

akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan 

(terhadap) mereka dengan tidak dikurangi sedikitpun.
3
 

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan seluruh  

umatnya untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah swt dan mengikuti 

apa yang diajarakan oleh Nabi Muhammad saw, namun manusia lebih cenderung 

percaya apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka tanpa mengetahui 

asal usul dari perbuatan tersebut.  

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Cet.VII; Depok: Mushyaf Ar-

Rusyid,2008), h. 234.  
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Terkait ayat di atas, Prof. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa larangan 

ragu pada ayat tersebut walaupun secara redaksional dapat dipahami sebagai 

ditujukan kepada Nabi Muhammad saw., memahaminya sebagai ditujukan kepada 

setiap orang akan sangat lebih baik. Redaksi seperti ini dapat menyentuh karena ia 

merupakan suatu persoalan antara Allah swt. dan Rasul-Nya, bukan perbedaan 

pendapat dengan orang lain, bukan juga ditujukan secara langsung kepada mereka 

yang terlibat dalam peribadatan sesat itu.
4
 

Seiring berjalannya waktu, praktek-praktek budaya atau pola 

penyembahan sebagaimana yang dilakukan nenek moyang pun mengalami 

pergeseran pemaknaan. Praktek-praktek ini tidak semata dimaknai sebagai  

penyembahan kepada Tuhan. Pada sisi yang lain, sebahagian orang memaknainya 

sebagai  upaya membangun hubungan baik dengan mahluk selain manusia. 

Seperti halnya masyarakat yang terdapat di Kabupaten Jeneponto tepatnya 

di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat terdapat sebuah pohon tua yang 

dipercayai memiliki kekuatan gaib di mana terdapat mata air yang terus mengalir 

di bawah akar pohon tersebut yang dinamakan Je’ne Limbua (air yang meluap). 

Pohon tersebut dipercayai mempunyai kekuatan supranatural sehingga masyarakat 

Beroanging mengeramatkan pohon tersebut. 

Terdapat juga pohon kecil yang mereka percayai jika mengikatkan tali 

rapiah di ranting-ranting pohon dan meniatkan sesuatu, maka apa yang mereka 

                                                           
4
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 5 

(Cet.V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 757. 
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minta akan dikabulkan. Suatu kepercayaan bagi masyarakat yang telah membeli 

mobil atau motor baru mereka akan pergi ke Je’ne Limbua untuk memandikan 

kendaraan tersebut. Masyarakat setempat percaya jika mereka memandikan 

kendaraan mereka maka kendaraan tersebut akan mendapatkan keberkahan dan 

rejeki yang berlimpah. 

Bahkan masyarakat di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto yang mempunyai hajat atau keinginan yang belum tercapai 

seperti belum menikah, ingin mempunyai keturunan, dan ingin mempunyai harta 

yang berlimpah, mereka akan kesana untuk mengikatkan tali rapiah pada pohon 

yang terdapat disekitaran mata air Je’ne Limbua yang bertujuan agar keinginan 

mereka terkabulkan. 

Apabila keinginan mereka telah terkabulkan masyarakat Beroanging akan 

kembali lagi ke Je’ne Limbua untuk melepaskan tali yang telah mereka ikat dan 

akan merayakannya dengan cara makan bersama dan mandi di sekitaran Je’ne 

Limbua. Sebagai tanda syukur mereka yang percaya bahwa ini semua terjadi 

karena pohon dan mata air tersebut. Merekapun percaya air yang tedapat disana 

mempunyai berkah. 

Masyarakat setempat percaya bahwa pada zaman dahulu dibawah pohon 

tersebut adalah tempat bertapa seorang Wali Allah swt. yang dimana beliau selalu 

berzikir dan shalat. Atas izin Allah swt. muncullah mata air yang selalu meluap 

dan air tersebut sangatlah banyak sehingga disebut Je’ne Limbua (air yang 
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meluap), sehingga masyarakat setempat mempercayai bahwa pohon dan mata air 

tersebut mempunyai keberkahan tersendiri. 

Mata air tersebut dipercayai bukanlah mata air biasa, karena rasa dari air 

yang terdapat disana sangatlah jerni dan dingin, sehingga masyarakat langsung 

meminumnya tanpa harus melalui proses pemasakan. Bahkan air yang terdapat di 

Je’ne Limbua sangat berlimpah seluruh warga Desa Beroanging Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menggunakan air tersebut untuk mandi, 

mencuci, dan mengairi sawah. Tak hanya masyarakat desa Beroanging yang 

memanfaatkan air tersebut melaikan 1 Batalion Infateri 726  (asrama tentara) yang 

menggunakan air Je’ne Limbua untuk kehidupan mereka sehari-hari. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Beroanging 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto masih mempercayai hal-hal 

gaib dan supranatural yang merupakan fenomena sosial yang masih terjaga dari 

zaman dahulu hingga sekarang. Mereka percaya bahwa yang gaib itu betul-betul 

adanya di lingkup kehidupan mereka. 

Kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Beroanging 

Kecamatan Bangkala Barat  Kabupaten Jeneponto sangatlah besar karena mereka 

percaya semua berasal dari berkah pohon dan air yang terdapat dari Je’ne Limbua, 

sehingga mereka menggap pohon dan air tersebut adalah benda keramat yang 

memiliki kekuatan supranatural. Tradisi ini masih terjaga hingga sekarang. 

Kepercayaan pada suatu kekuatan sakti yang ada dalam gejala-gejala, hal-hal,  dan 
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peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu dianggap sebagai akibat dari kekuatan 

supranatural (atau kekuatan sakti).
5
 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, terdapat suatu kepercayaan 

masyarakat terhadap Je’ne Limbua untuk meminta keberkahan, sehingga penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi Je’ne Limbua  di Desa 

Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan terhadap “Kepercayaan  Masyarakat Terhadap 

Tradisi Je’ne Limbua” di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto. Dalam hal ini penulis berusaha mengungkapkan bagaimana 

kepercayaan, tata cara prosesi ritual, dan hubungan antara budaya dan agama 

dalam ritual masyarakat Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto. Bentuk kepercayaan yang dilakukan masyarakat Beroanging adalah 

nazar. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul “Kepercayaan Masyarat Terhadap Tradisi Je’ne 

Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”, 

agar tidak terjadi kesalah pahaman pada penulis dan pembaca dalam memahami 

judul penelitian ini maka terlebih dahulu penulis mendeskripsikan kata-kata yang 

                                                           
5
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II,  h. 198.  
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dianggap penting yang berhubungan dengan permasalahn yang akan dibahas 

sebagai berikut : 

1. Kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu 

benar dan nyata. Kepercayaan (keyakinan) terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

diluar agama dan bukan agama baru, melainkan bagian dari kebudayaan 

nasional.   

2. Tradisi adalah sesuatu yang telah silakukan untuk sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok adat kebiasaan turun temurun yang 

bersal dari nenek moyang. 

3. Je’ne Limbua adalah sebuah mata air yang berasal dari akar pohon tua yang 

selalu meluap sehingga masyarakat setempat menamakannya Je’ne Limbua 

(air yang meluap). 

4. Nazar adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan 

yang diinginkan tercapai. 

5. Desa Beronging adalah satu desa yang ada di Kabupaten Jeneponto yang 

terdiri dari 10 dusun, dan Penulis memfokuskan penelitian di Dusun 

Limbua.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sub 

masalah sebagai berikut : 

1. Apa yang melatar belakangi kepercayaan masyarakat terhadap tradisi 

Je’ne Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto ? 
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2. Bagaimana bentuk ritual dan makna kepercayaan masyarakat terhadap 

tradisi Je’ne Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto ? 

3. Bagaimana respon masyarakat muslim terhadap tradisi Je’ne Limbua di 

Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto ? 

D. Kajian Pustaka 

Menurut hasil riset dan telaah buku, penulis mendapati bahwa belum ada 

penelitian yang membahas tentang Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi 

Je’ne Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto, namun penulis mendapati beberapa penelitian sebelumnya mempunyai 

kemiripan dan relevan dengan penelitian ini sebagai sumber rujukan penulis baik 

dari jurnal maupun skripsi. Dimana penelitian sebelumnya juga membahas 

tentang Pengaruh kepercayaan. 

1. Skripsi Megawati 2017 dengan judul “Ritual Manre’anre Ce’de Karaeng  

Di Dusun Tamalate Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang 

Kabuparen Gowa”. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa asal usul 

kepercayaan masyarakat terhadap ritual Manre’anre Ce’de Karaeng . 

Kepercayaan tersebut muncul dari faktor keturunan, yaitu ritual tersebut 

berawal dari nenek moyang masyarakat di Dusun Tamalate yang telah 

bernazar bahwa apabila ia bersembunyi di batu Karaeng Bokko Kura dan 

tidak ditemukan oleh penjajah Belanda maka mereka akan membawakan 

sesajen kepada batu tersebut, sehingga kepercayaan ini berlangsung 
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hingga sekarang.
6
 Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan 

Megawati yaitu sama-sama membahas tentang asal usul lahirnya 

kepercayaan, penelitian Megawati  lebih memfokuskan terhadap interaksi 

dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dusun Tamalate 

sedangkan penulis lebih memfokuskan pada ritual-ritual  kepercayaan 

dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Beroanging Je’ne 

Limbua. 

2. Jurnal Fifie Febryanti Sukman 2018 dengan judul “Eksistensi Akkawaru, 

Upacara Adat Kepercayaan  Di Butta Toa Kabupaten Bantaeng”. Untuk 

menentukan pelaksanaan upacara tersebut, pinati (pawang/juru kunci)  

menyiapkan kanjoli (semacam lilin) terbuat dari bahan kemiri yang 

dihaluskan dengan kapas kemudian ditempelkan pada kayu ataupun 

bambu. Jumlah kanjoli ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah bulan 

dalam setahun, yaitu 12 bulan dan ada 30 hari dalam waktu sebulan 

sehingga jumlah yang dipersiapkan oleh puang  adalah sebanyak 12 x 30 

batang kanjoli. Untuk menentapkan tanggalnya, kanjoli  dibakar satu per 

satu tiap malam.
7
 Kesamaan penelitian yang dilakukan Fifie Febryanti 

Sukman adalah sama-sama meneliti tentang kepercayaan lokal, namun 

penelitian Fifie Febryanti Sukman lebih fokus pada eksistensi upacara 

Akkawaru di kabupaten Bantaeng, sedangkan penulis lebih memfokuskan 

                                                           
6
Megawati, “Ritual Manre’anre Ce’de Karaeng  Di Dusun Tamalate Desa Timbuseng 

Kematan Pattallassang Kabuparen Gowa”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik UINAM,2017),h. 5. 
7
Fifie Febryanti Sukman, “Eksistensi Akkawaru, Upacara Adat Kepercayaan  Di Butta 

Toa Kabupaten Bantaeng”, Jurnal Puitika Volume 14 No. 1,(April 2018): h. 31. 
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kepada kepercayaan yang di rasakan oleh masyarakat Desa Beroanging 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

3. Skripsi  Nur Ilmi 2015 dengan judul “Kepercayaan Masyarakat Terhadap 

Makam Patanna Pa’rasangang di Kota Makassar”. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa melihat sejarah yang dilakukan terhadap riwayat 

hidup Patanna Pa‟rasangang dengan nama asli Petta Lureng, dapat 

disimpulkan bahwan kepercayaan ini dilatarbelkangi oleh beberapa hal, 

yaitu semasa hidupnya.
8
 Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Ilmi adalah sama-sama membahas tentang kepercayaan yang 

terjadi di kalangan masyarakat dari nenek moyang secara turun temurun, 

namun penelitian Nur Ilmi lebih fokus upacara-upacara yang dilakukan 

masyarakat setempat terhadap Makam Patanna Pa’rasangang di Kota 

Makassar, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada bentuk 

kepercayaan dan makna-makna kepercayaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Beroanging. 

4. Skripsi Edi Supriadin 2017 dengan judul “Kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Pamakkang Boe Di Kelurahan Romang Polong Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa (Prespekstif Aqidah Islam)”. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat 

terhadap  pammakkang boe di Romang Polong adalah dulu terdapat 

keluarga yang sangat susah kehidupannya dalam hal makan pun juga 

                                                           
8
Nur Ilmi, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Makam Patanna Pa’rasangang di Kota 

Makassar”, Skripsi (Samata: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UINAM, 2015), h. 59. 
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tidak mampu, ketika ibunya meninggal dunia ia berubah menjadi padi, 

sampai sekarang masyarakat Romang polong sudah kental dengan 

kepercayaan itu sampai sekarang. Ada pun bentuk-bentuk ritual 

pamakkang boe yaitu: ritual nisambei diganti, ammuntulli (ritual ketika 

acara ingin dilakukan dengan iringan pa‟ baju bodo khas bugismakassar), 

attinja (bernazar).
9
 Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Edi 

Supriadin yaitu sama-sama melakukan ritual untuk mendapatkan 

keberkahan tersendiri dari tempat tersebut, akan tetapi Edi Supriadin 

lebih memfokuskan kepada segala ritual yang dilakukan untuk menolak 

bala yang terjadi di Romang Polong, sedangkan penulis lebih 

memfokuskan kepada ritual yang dilakukan masyarakat setempat untuk 

mendapatkan keberkahannya. 

Dari semua hasil penelitian diatas  belum ada yang sama dengan penelitian 

penulis yang berjudul Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Je’ne Limbua di 

Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  latar  belakang kepercayaan masyarakat terhadap 

tradisi Je’ne Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto. 

                                                           
9
Edi Supriadin, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pamakkang Boe Di Kelurahan 

Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Prespekstif Aqidah Islam)”, Skirpsi 

(Samata: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UINAM, 2017), h. 52. 
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b. Untuk mengetahui bentuk ritual dan makna kepercayaan masyarakat 

terhadap tradisi Je’ne Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala 

Barat Kabupaten Jeneponto 

c. Untuk mengetahui respon masyarakat muslim terhadap tradisi Je’ne 

Limbua di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penemuan-

penemuan baru dan menjadi referensi bagi pengembangan disiplin ilmu dibidang 

studi kajian nilai-nilai kearifan lokal khususnya yang berkaitan dengan 

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Je’ne Limbua di Desa Beroanging 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat 

umum tentang pentingnya menjaga dan melastarikan nilai-nilai kearifal lokal 

yang sesuai dengan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan 

lokal sesuai dengan ajaran Islam. Terkhusus bagi pemerintah setempat agar nilai 

kearifan lokal tetap eksis dan bisa dimanfaatkan untuk tujuan wisata. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Agama dan Kepercayaan 

Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu dari kata “a” yang berarti 

tidak, dan “gama yang berarti kacau. Jika merujuk pada pengertian ini, agama 

memiliki makna tidak kacau, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk 

mencapai arah atau tujuan tertentu. Istilah lain yang memiliki makna identik 

dengan kata agama ialah religi atau religere dalam bahasa Latin, yang memiliki 

arti mengembalikan ikatan, atau  memperhatikan dengan seksama.
10

 

Agama secara umum memiliki makna percaya kepada Tuhan atau kepada 

sesuatu yang gaib dan sakti, seperti dewa. Agama dan kepercayaan merupakan 

dua hal yang berbeda, namun sangat berhubungan agama memiliki makna yang 

lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif (melekat 

satu dengan yang lain) mengenai aspek Ketuhanan. Sedangkan kepercayaan 

hanya melibatkan seorang individu, umumnya tidak bisa dianggap sebagai 

sebuah agama.
11

 

Dari namanya, “bahasa agama” (religious language) terdiri atas konsep 

bahasa dan agama. Bahasa dan agama merupakan dua unsur kebudayaan penting 

                                                           
10

M. Ali Imron, Sejarah Terlengkap Agama-Agama Di Dunia (Cet.I; Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2015),h. 10. 

11
Tony Tedjo, Mengenal Agama : Hindu, Buddha, Khong Hu Cu Edisi Revisi (Cet. II; 

Bandung: Pionir Jaya, 2011), h. 9.  
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dari kajian antropologi.
12

 Antropologi agama, merupakan kajian mengenai 

kehidupan manusia yang dikaitkan dengan sistem kepercayaan, dalam hal ini 

kepercayaan terhadap unsur supranatural.
13

 Meskipun bersifat abstrak, 

kepercayaan ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran dan 

mengatur tingkah laku manusia, termasuk juga interaksinya dengan manusia lain, 

dan hubungan antara manusia dengan kekuatan supranatural itu. 

Menurut Harun Nasution, agama adalah suatu sitem kepercayaan dan 

tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan yang gaib. Sedangkan, menurut 

Asy-Syahrastani, agama ialah kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa 

diartikan sebgai pembalasan dan perhitungan (amal perbuatan di akhirat).
14

 

 Kepercayaan adalah suatu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

diluar agama dan bukan pula agama baru, melainkan bagian dari kebudayaan 

nasional.  

Adapun beberapa teori yang digunakan penulis, yaitu: 

1. Teori Sakral dan Profan 

Konsep agama menurut Mircea Eliade, dijelaskan pokok pikirannya 

didalam buku The Sacred and The Profane. Eliade menyatakan bahwa para 

jawaran harus keluar dari peradaban modern agar dapat mengetahui sejarah-

sejarah yang terjadi di muka bumi ini.  

                                                           
12

Tony Rudyansjah, Antropologi Agama: Wacan-Wacana Mutakhir Dalam Kajian Religi 

dan Budaya (Cet.I; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),2012),h. 62. 

13
Tony Rudyansjah, Antropologi Agama: Wacan-Wacana Mutakhir Dalam Kajian Religi 

dan Budaya, h. 63. 

14
M. ali Yatim Abdullah, Studi Islam Kontemporer (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2014), h. 5.  
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Apa yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat tersebut adalah sebuah 

kehidupan yang berada di antara dua wilayah yang terpisah; wilayah Yang Sakral 

dan wilayah Yang Profan. Yang Profan adalah bidang kehidupan sehari-hari, 

yaitu hal-hal yang dilakukan secara tidak teratur, acak dan sebenarnaya tidak 

penting. Sementara Yang Sakral adalah wilayah yang supranatural, sesuatu yang 

tidak mudah dilupakan dan teramat penting.
15

 

Penggunaan istilah religi dan agama secara teoritis ada perbedaan, namun 

perbedaan tersebut lebih kepada bersifat redaksional atau berbeda dalam 

pendefinisian tetapi, mempunyai prinsip yang sama, yakni mengandung arti 

adanya hubungan antara manusia dengan hal yang gaib, jika ditelaah secara 

mendalam akan menghasilkan kesimpulan yang sama, yakni agama berkaitan 

dengan kepercayaan manusia terhadap yang gaib, supranatural dan lain-lain.
16

 

2. Teori Emosi Keagamaan 

Menurut E. Durkheim, dalam antropologi religi dibagi ke dalam unsur-

unsur,
17

 yaitu: 

a. Emosi keagamaan (getaran jiwa) yang menyebabkan bahwa manusia 

didorong untuk berperilaku keagamaan. 

b. Sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk 

dunia, alam, alam gaib, hidup, maut, dan sebagainya. 

                                                           
15

Daniel L. Pals, Seven Theories Of Religion ( Cet.II, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), h. 233. 

16
Dewi Anggariani, Perempuan Dalam Dinamika Beragama: Suatu Tinjauan Antropologi 

Agama (Cet. I; Makassar: Alaudin University Press, 2013), h. 7.  

17
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II, h. 201. 
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c. Sistem ritus dan upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan 

dengan dunia gaib berdasarkan sistem kepercayaan. 

d. Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang 

mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi berikut sistem upacara-

upacara keagamaannya. 

e. Alat-alat fisik yang digunakan dalam ritus dan upacara keagamaan. 

Di dunia ini banyak terdiri suku dan bangsa yang berbeda-beda sehingga 

kita juga dapat menemukan banyak agama yang tersebar di seluruh dunia. Di 

setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri dapat dilihat dari beberapa aspek 

seperti upacara-upacara ritual kepercayaan mereka yang berbeda. Manusia 

biasanya menggunakan emosi keagaaman. Yang dimana emosi keagamaan itulah 

yang mendorong orang berperilaku serba religi. 

Emosi keagaaman yang mendasari setiap perilaku yang serba religi itu 

menyebabkan timbulya sifat keramat (dalam bahasa inggris disebut secred value). 

Segala hal yang bersangkutan dengan perilaku keagamaan menjadi keramat. 

Tempat dan saat-saat yang digunakan untuk melaksanakan perilaku keagaaman, 

benda-benda serta orang-orang yang terlibat, menjadi keramat.
18

 

Sebuah agama tidak lahir secara kebutulan, tetapi melalui beberapa proses 

panjang, yaitu dimulai dari bentuk kepercayaan terhadap benda-benda sekitar 

yang memiliki kekuatan atau roh. Kepercayaan inilah yang kemudian disebut 

animisme dan dinamisme.
19

 Seperti halnya yang terjadi di Desa  Beroanging 

                                                           
18

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II,  h. 202. 

19
M.Ali Imron, Sejarah Terlengkap: Agama-Agama Di Dunia (Cet.I; Yogyakarta: 

IRCiSoD,2015), h. 20.  
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Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dimana mereka percaya dengan 

adanya kekuatan yang terdapat di Je’ne Limbua itu dapat membantu persoalan 

dunia mereka singgah melakuakan pemujaan. 

3. Teori Animisme dan Dinamisme 

a. Animisme 

Animisme berasal dari kata anima, anumus (Latin), atau anepos (Yunani). 

Sedangkan dalam bahasa Sansekerta, disebut prana, dan ruah dalam bahasa 

Ibrani. Adapun arti dari semua kata tersebut adalah “napas”, “jiwa”, “nyawa”, 

atau “roh”. Jadi animisme ialah ajaran atau doktrin tentang realitas jiwa atau roh. 

Animisme dapat diartikan sebagai sebuah kepercayaan terhadap adanya makhluk 

halus atau roh-roh yang terdapat pada setiap benda, baik benda hidup ataupun 

mati.
20

 

Menurut Tylor, Animisme adalah perlambangan dari suatu jiwa atau roh 

pada beberapa makhluk hidup dan objek bernyawa lainnya. Segala sesuatu hidup 

karena nyawa, roh, atu jiwa,  baik aktif maupun tidak aktif.
21

 Mereka disebut 

sebagai masyarakat primitif animis yang mempunyai kepercayaan bahwa roh-roh 

ada di mana-mana. Di pohon-pohon, sungai, sudut-sudut rumah, di kolong-

kolong, pada binatang-binatang, dan dapat terjadi pada manusia.
22

 

b. Dinamisme 

Secara etimonologis, dinamisme berasal dari kata Yunani dynamis atau 

dynaomos, sedangkan dalam bahasa Inggris ialah dynamic. Dalam bahasa 

                                                           
20

M.Ali Imron, Sejarah Terlengkap: Agama-Agama Di Dunia, h. 20.  

21
Zakiah Daradjat, Perbandingan Agama (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara,1996), h. 27. 

22
Zakiah Daradjat, Perbandingan Agama, h. 34.  
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Indonesia, kata ini diterjemahkan menjadi kekuatan, daya, atau kekuasaan. Jika 

dikembangkan ke dalam sebuah pengertian tentang aliran, maka didapatkan 

makna sebagai kepercayaan terdapat pada berbagai barang, baik yang hidup atau 

mati. Kekuatan gaib ini memancarkan pengaruhnya secara gaib pula pada benda 

yang ada di sekitar.
23

 

Dinamisme juga bisa diartikan sebagai kepercayaan masyarakat primitif 

yang meyakini semua benda mempunyai kekuatan gaib. Selain itu, dinamisme 

juga disebut preanimisme, yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk 

mempunyai daya dan kekuatan.
24

 Dinamisme sebagai kepercayaan terhadap 

benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan misterius.
25

 Kekuatan 

misterius batiniah yang menjadi orientasi dari penghormatan  terhadap benda-

benda tertentu. 

Kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu 

benar atau nyata. Seperti halnya percaya kepada makhluk halus, dan benda-benda 

tua yang dikeramatkan. Jika dihubungkan dengan penelitian yang saya lakukan 

maka kepercayaan tersebut berlangsung antara masyarakat terhadap mata air dan 

pohon besar yang terdapat di Desa  Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto, yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Masyarakat 

setempat percaya dengan meminta kepada mata air dan pohon besar tersebut dapat 

menyelesaikan persoalan hidup mereka, misalnya permasalahan jodoh, ekonomi, 

politik, dan lain-lain. 
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M.Ali Imron, Sejarah Terlengkap: Agama-Agama Di Dunia, h. 26. 

24
M.Ali Imron, Sejarah Terlengkap: Agama-Agama Di Dunia, h. 26 

25
 Harun Nasution, Filsafat Agama(Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang,1974), h. 23.  
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B. Tradisi Upacara Keagamaan (Ritus) 

Ritus atau upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk  

mendekatkan diri pada suatu hal yang mereka sakralkan. Bisa juga dikatakan 

sebagai tindakan simbolis agama, atau ritual itu merupakan agama dalam 

tindakan. Upacara keagamaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

agama atau kepercayaan yang dilakukan dengan mengikuti struktur sangat ketat 

dan dianggap mempunyai arti keagamaan. 

Menurut John W. Barry, budaya melibatkan dua proses: enkulturasi dan 

sosialisasi. Enkulturasi terjadi dengan "melipat gandakan" individu oleh budaya 

mereka, mengarahkan mereka untuk memasukkan perilaku yang sesuai ke dalam 

diri mereka.  Sosialisasi dilakukan dengan instruksi dan pelatihan yang lebih 

spesifik, sekali lagi mengarah pada perolehan perilaku yang sesuai dengan 

budaya.
26

  

 Dalam transmisi vertikal, orang tua mengirimkan nilai-nilai budaya, 

keterampilan, kepercayaan, dan motif kepada anak-anak mereka.  Dalam hal ini 

sulit untuk membedakan antara transmisi kultural dan biologis, karena kita 

biasanya belajar dari orang-orang yang bertanggung jawab atas konsepsi kita;  

orang tua kandung dan orang tua kultural sangat sering sama.  Dalam transmisi 

budaya horizontal, kita belajar dari teman-teman kita dalam interaksi sehari-hari 

selama perkembangan dari lahir hingga dewasa;  dalam hal ini, tidak ada perancu 

transmisi biologis dan budaya.  Dan dalam transmisi budaya yang miring, kita 

                                                           
26

John W. Berry, Crodd-Cultural Psychology (Cet.I; New York: Cambridge University 

Press, 2002), h. 21. 
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belajar dari orang dewasa lain dan institusi (misalnya di sekolah formal), baik 

dalam budaya kita sendiri atau dari budaya lain.
27

 

Upacara diselenggarakan dengan harapan supaya peristiwa yang 

merugikan masyarakat atau kelompok tidak terjadi. Selain itu juga dengan 

harapan supaya segala sesuatu yang dilakukan, diusahakan dan dihadapi oleh 

seseorang atau masyarakat dapat memuaskan dan berlimpah hasilnya sehingga 

membawa kesuburan dan kesejahteraan serta keselamatan.
28

 

Sistem kepercayaan itu ada yang berupa konsepsi mengenai paham-paham 

yang terbentuk dalam pikiran para individu penganut suatu agama, tetapi dapat 

juga berupa konsepsi-konsepsi serta paham-paham yang dilakukan di dalam 

dongeng-dongeng serta aturan-aturan. Dongeng-dongeng dan aturan-aturan ini 

biasanya merupakan kesusesteraan suci yang dianggap keramat.
29

 

Ritual-ritual yang berkaitan dengan kepercayaan pada kuburan, tempat, 

dan benda-benda tertentu, dipimpin oleh seorang pinati. Fungsi pinati adalah 

untuk menjaga tempat-tempat sakral serta melayani upacara sesajen. Upacara 

yang dilakukan masyarakat Desa  Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto adalah suatu bentuk rasa syukur bahwa hajat atau 

keinginannya telah tercapai, sehinggah hal seperti ini terjadi secara turun-temurun 

. Mereka juga mempercayai terhadap fenomena-fenomena alam yang dianggap 

bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya, dapat dilihat dalam 

kepercayaan mereka terhadap gerhana bulan atau gerhana matahari. 
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John W. Berry, Crodd-Cultural Psychology, h. 22. 

28
 Zakiah Daradjat, Perbandingan Agama, h. 38.  
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Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II,  h. 204. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

F. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
30

 Penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui latar 

belakang, fenomena atau peristiwa yang terjadi di Je’ne Limbua Desa  Beroanging 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

Adapun lokasi penelitian ini di lakukan di Desa  Beroanging Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dengan melihat fenomena-fenomena yang 

terjadi di kalangan masyarakat  Beroanging yang berkaitan dengan dampak yang 

dirasakan oleh masyarakat terhadap Je’ne Limbua. Selain itu juga, letak dan 

kondisi geografis yang memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini 

secara efektif dan efesien. 

G. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai 

peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan 
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Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling 

(Cet.I; Depok: Rajawali Pers,2012), h. 2.  
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pelaku peristiwa tersebut.
31

 Menurut pendekatan ini segala peristiwa dan dapat 

dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa 

yang terlibat dalam peristiwa tersebut. 

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui sejarah-sejarah 

yang terdapat di Je’ne Limbua Desa  Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto. 

2. Pendekatan Teologi  

Pendekatan teologi, merupakan salah satu jenis metode penelitian yang 

muncul dalam tradisi keagaaman tertentu, teologi-teologi agama (theologies of 

religion) yaitu berbagai sikap teologis dalam tradisi keagamaan particular yang 

diadopsi dari luar agama.
32

  

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui tradisi-tradisi 

keagaaman yang terjadi di Je’ne Limbua Desa  Beroanging Kecamatan Bangkala 

Barat Kabupaten Jeneponto. 

3. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan fenomenologi, merupakan salah satu jenis metode penelitian 

kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi 

esensi sebuah konsep yang secara sadar yang dialami oleh sekelompok individu 

dalam hidupnya. Menurut  Husserl dengan fenomenologi kita dapat mempelajari 

                                                           
31

Taufik Abdullah (Ed.), Sejarah dan Masyarakat (Cet.II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1987), h. 105. 

32
Peter Connolly (Ed), Aneka Pendekatan Studi Agama (Cet.VI; Yogyakarta: LKiS 

Yogyakarta, 2012), h. 316.  
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bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara 

langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri.
33

 

Fenomenologi berusaha menelusuri bagaimana seseorang memaknai objek 

dalam pengalamannya.
34

 Pendekatan ini juga merupakan yang dilakukan untuk 

melihat secara langsung berbagai fakta atau fenomena-fenomena terdapat di Je’ne 

Limbua Desa  Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

4. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan dalam studi antropologi dikenal dengan pendekatan holistik, 

yaitu memahami suatu kebudayaan suku bangsa diperlukan semua perangkat 

pengetahuan, baik yang bersumber dari data-data antropologi fisik berupa paleo-

antropologi, dan antropologi fisik maupun antropologi budaya yang mencakup 

arkeologi, antrolinguistik dan etnologi. Suatu kesatuan dari semua data-data 

tersebut akan menjadi suatu pembahasan yang sifatnya menyeluruh (holistik) 

terhadap keberadaan manusia baik sebagai mahluk biologis maupun sebagai 

mahluk budaya.
35

 

Sementara itu Sultan Takdir Alisjahbana mengatakan bahwa kebudayaan 

adalah keseluruhan yang kompleks, yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda 

                                                           
33

 Sitti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai: 

Berbagai Pengalaman dari Lapangan (Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h.124. 

34
Sitti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai: 

Berbagai Pengalaman dari Lapangan, h.125.  

35
Santri Sahar, Pengantar Antropologi Integrasi Ilmu & Agama, h.11. 
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seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hokum, moral, adat istiadat dan segala 

kecakapan lain, yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
36

 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami 

kebudayaan yang terdapat di Je’ne Limbua Desa  Beroanging Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

5. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu yang ilmiah berusaha untuk 

menghindari prasangka (the common prejudices), dengan cara melakukan 

pengujian di lapangan (realitas masyarakat). Penelitian memiliki nilai yang sangat 

berharga dan penting untuk dilakukan. Kegiatan penelitian lapangan sebenarnya 

bukan semata-mata melakukan observasi dan mengumpulkan data. Kegiatan 

penelitian bukan pula sekedar mewawancarai responden, kemudian mencatat atau 

merekam jawaban yang diberikan. Akan tetapi lebih dari itu adalah suatu upaya 

memahami suatu fenomena sosial dengan melibatkan sejumlah teori.
37

 

Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui fakta-fakta sosial 

yang terjadi di masyarakat Desa  Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto terhadap fenomena Je’ne Limbua. 
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Sultan Takbir Alisjahbana, Antropologi Baru (Cet.III; Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 

207. 

37
Sunyoto Usman, Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi, (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka 

pelajar, 2012), h. 44. 
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H. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu 

suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriktif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari oaring-orang dan pelaku yang diamati. Kualitatif berarti 

sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat 

dibalik fakta.
38

 Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti untuk memperoleh 

informasi maka penulis melakukan teknik pengumpulan data diantaranya: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai “pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

gejala atau suatu gejala-gejala pada obyek penelitian”. Unsur-unsur yang tampak 

itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan 

lengkap.
39

 

Observasi sebagai metode pengumpulan data dapat berupa
40

: 

a. Observasi langsung, yaitu bila si peneliti secara langsung mengamati apa 

yang ingin diperoleh sebagai data. 

b. Observasi tidak langsung, yaitu bila si peneliti menggunakan dokumentasi 

visual seperti: foto, film, video. 

                                                           
38

Muh. Fitrah dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas 

& Studi Kasus (Cet.I; Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44.  

39
Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet.I; 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 74. 

40
Winarno Sarwono, dkk., Dimensi Metodologis Dalam Penelitian Sosial (Cet.I; 

Surabaya: Usana Offset Printing, 1992), h. 127. 
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Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung 

tentang bagaimana pengaruh yang dirasakan masyarakat  Beroanging terhadap 

Je’ne Limbua di Desa  Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Metode Interview (Wawancara) 

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.
41

 Menurut 

Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
42

 Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara 

verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, 

namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. 

Penulis menggunakan 2 teknik pengambilan sampel dalam metode 

wawancara yaitu : 

1. Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random yang 

dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan 

ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan 

dapat menjawab permasalahan penelitian.
43

 Sasaran yang akan 

diwawancarai seperti: pelaku atau orang yang melakukan tradisi Je’ne 

Limbua yaitu, Pinati (Juru kunci), tokoh-tokoh  adat, tokoh-tokoh agama, 

                                                           
41

S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Cet.VI; Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), h. 113. 

42
Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Cet.II; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2015), h. 29.  

43
Rudy Setiawan, Metode Penelitian Teknologi Informasi (Cet.I; Malang : Seribu 

Bintang, 2018), h. 156. 
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tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur Pemerintah setempat di Desa  

Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

2. Random Sampling, suatu cara pengembilan sampel disebut random 

apabila peneliti tidak memilih-milih individu yang akan dijadikan anggota 

sampel.
44

 Pengambilan sampel ini digunakan untuk menentukan informasi 

dengan cara menanyakan pengunjung tentang tradisi Je’ne Limbua dengan 

cara acak. Siapaun yang datang lebih awal akan diwawancarai. Jumlah 

informasi minimal 3 orang yang dapat menjawab keseluruhan masalah 

dalam penelitian. 

 

3. Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
45

 Dokumentasi, yaitu kegiatan 

mengumpulkan data-data dan fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian 

seperti gambar-gambar, dokumen-dokumen, pemerintahan, biografi seseorang dan 

catatan harian. 

Penulis menggunakan metode dekumentasi untuk membuktikan penelitian 

yang digunakan akurat berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh di Je’ne 

Limbua Desa  Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 
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Rudy Setiawan, Metode Penelitian Teknologi Informasi, h. 156. 

45
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I. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian, yaitu alat yang digunakan unutk menunjang 

keberhasilan dalam suatu penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan dibantu 

dengan alat seperti buku tulis, alat tulis, kamera dan perekam suara. 

Menurut Nasution (1988) peneliti sebagai instumen penelitian serupa 

karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus 

dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi 

penelitian. 

b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

c. Tiap situasi merupakan keseluruhannya. Tidak ada suatu instumen 

berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, 

kecuali manusia. 

d. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang 

diperoleh. Ia dapat menafsirkannya melahirkan hipotesis dengan 

segera untuk menentukan arah pengamatan untuk mengetes hipotesis 

yang timbul seketika.
46

 

J. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Menurut penulis, analisis data merupakan proses pencarian atau 

penyusunan catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara untuk 

meningkatkan pemahaman penulis tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya 
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Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Cet. II;  Sulawesi 

Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h.23. 
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sebagai temuan untuk orang lain. Menganalisis data merupakan suatu langkah 

yang sangat kritis dalam penelitian.
47

 Dalam penelitian kualitatif, analisis data 

lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Adapun teknik analisis data menurut Siddel (1998) adalah sebagai 

berikut
48

: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan memberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum. 
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Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet.XXV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

40.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Bangkala Barat Desa Beroanging memiliki iklim yang sama 

dengan desa-desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Jeneponto yakni. Iklim 

Tropis dan curah hujannya sangat rendah, memiliki dua tipe musim yakni musim 

kemarau dan musim hujan. Musim kemarau rata-rata berlangsung antara bulan 

Mei-Oktober dan musim hujan terjadi mulai bulan November-April setiap 

tahunnya. Jumlah curah hujan rata-rata setiap tahunnya mencapai 2.000 mm 

sampai 3.000 mm dengan suhu rata-rata 28℃.
49

  

Gambar Peta Kabupaten Jeneponto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google Image 
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RPJM Desa Beroanging Tahun 2016-2021, di ambil di Kantor Desa Beroanging, 14 

Januari 2020, h. 14. 
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Desa Beroanging adalah salah satu desa yang terletak di wilayah 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah adalah 

4,400 Km
2
 dengan batas-batas wilayah Beroanging sebagai berikut

50
 : 

a. Di sebelah Utara  :  berbatasan dengan kabupaten Takalar 

b. Di sebelah Timur  :  berbatasan dengan Desa Pappalluang / Mayaroka /  

Gunung Silanu 

c. Di sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pallatikang / Bulu Jaya 

d. Di sebelah Barat  : berbatasan dengan Desa Barana / Bulu Jaya 

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Beroanging termasuk daerah 

dataran tinggi yang di huni oleh sebanyak 1.411 KK yang terdiri dari 4.749 Jiwa 

dengan perbandingan laki-laki sebanyak 2.445 jiwa dan perempuan sebanyak 

2.304 jiwa (sesuai data para kepala dusun Th. 2016)
51

. 

Keadaan geografis Desa Beroanging tampak terlihat indah, Desa 

Beroanging diapit oleh beberapa banyak pegunungan dan udara yang dingin. 

Banyaknya tanaman jagung, batu besar, jatih putih, pohon pisang, jambu mente, 

mangga dan sebagainya. Hamparan lahan kebun jagung milik penduduk 

menghiasi jalan sejauh mata memandang. Bangunan-bangunan yang cukup 

modern di dalam suatu desa yang berada di pegunungan juga sebagai hal menarik. 

Masyarakat Desa Beroanging menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa 

sehari-hari mereka.  
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Dokumen Kantor Desa, diambil Di Kantor Desa Beroanging, 14 Januari 2020. 
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Gambar Lokasi dan Batas Desa Beroanging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RPJM Dari Desa Beroanging  

Sepanjang jalan Desa Beroanging, kondisi rumah adat ciri khas 

masyarakat Jeneponto tampak menarik untuk suatu Desa di atas pegunungan, 

memiliki halaman luas yang ditumbuhi berbagai macam jenis pohon dan bunga. 

Ada buah jambu, jeruk nipis, mangga dan sebagainya, yang paling menakjubkan 

adalah Desa Beroanging merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di 

Kabupaten Jeneponto. Sejauh mata memandang yang terlihat adalah ladang 

jagung yang luas sehingga terdapat keunikan tersendiri. Setiap pagi masyarakat 

disambut oleh kicauan burung dan kokok ayam yang menambah indahnya 

panorama pegunungan Desa Beroanging. 
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Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 

memiliki sepuluh Dusun, yaitu : 

a. Dusun Tanah Eja 

b. Dusun Pinjogga 

c. Dusun Panaikang 

d. Dusun Bilurung 

e. Dusun Bilurung Barat 

f. Dusun Bontorea Selatan 

g. Dusun Bonto Bontore 

h. Dusun Beroanging 

i. Dusun Bontosalama 

j. Dusun Limbua 
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Untuk memenuhi kebutuhan air, Desa Beroanging memiliki beberapa 

sumber air yaitu sumur biasa, sumur bor, dan air yang sering digunakan penduduk 

adalah air yang berasal dari Je’ne Limbua. 

2. Kondisi penduduk 

Berdasarkan hasil sensus partisipati yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Beroanging tahun 2016, tercatat jumlah penduduk Desa Beroanging sebanyak 

4.749 jiwa dengan perbandingan laki-laki 2.445 jiwa dan perempuan sebanyak 

2.304 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yaitu sebanyak 1.368 Kepala 

Keluarga. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan asset yang dimiliki desa, jika 

potensi ini diberdayakan.
52

  

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 1. Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemerintah Desa 

Beroanging. 

NO. Jenis Kelamin Jumlah 

1.  Laki-Laki 2.445 

2.  Perempuan 2.304 

Jumlah 4.749 

Sumber Data : RPJM Dari Desa Beroanging Tahun 2016-2021 yang 

diambil pada tanggal 14 Januari 2020.
53
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Tabel 2. Data Pendudukk Desa Beroanging Kecamatan Bangkala 

Barat Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2019. 

No. Dusun 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan Trasgender 

1.  Tanah Eja 234 171 0 405 

2.  Pinjongga 238 187 0 425 

3.  Panaikang 408 451 0 859 

4.  Bilurung 153 159 0 312 

5.  Bilurung Barat 133 147 0 280 

6.  Bontorea Selatan 216 182 0 398 

7.  Bontorea 223 186 0 409 

8.  Beroanging 364 370 0 734 

9.  Bontosalama 243 228 0 471 

10.  Limbua 233 223 0 456 

Sumber Data : RPJM Dari Desa Beroanging Tahun 2016-2021 yang 

diambil pada tanggal 14 Januari 2020.
54

 

Seperti dilihat pada table 2 yang menggambarkan jumlah penduduk setiap 

dusun diatas tercatat jumlah total penduduk Desa Beroanging 4.749 jiwa, terdiri 

2.445 jiwa laki-laki dan 2.304 jiwa perempuan dari jumlah total tercatat. 

3. Kondisi Perekonomian 

Mata pencaharian masyarakat Desa Beroanging mayoritas petani, yaitu 

petaninya adalah petani : padi, jagung kuning dan tanaman lainnya seperti jambu 
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mente, ubi kayu dan cabe, berkat hasil pertanian, Ekonomi masyarakat semakin 

meningkat serta tingkat pendidikan dan kesehatan semakin meningkat.
55

 

Sebagian kecil warga berdagang hasil tanaman sendiri berdagang hasil 

bumi dan eceran. Perekonomian cukup stabil karena jarak Desa ke pasar 

mingguang cukup jauh, ada dua petani (pemilik dan penggarap). Namun ada juga 

sebagian masyarakat Desa Beroanging yang bergelut di bidang pemerintahan dan 

pendidikan (PNS). 

Jenis mata pencaharian pokok masyarakat Desa Beroanging berdasarkan 

penjajakan terdiri dari: PNS, Pedagang, Petani/Peternak, TNI/Polri, dan Sopir. 

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Beroanging dapat 

teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian yang merupakan 

pekerjaan pokok, seperti Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Petani/Peternak, 

TNI/Polri, dan Sopir. Dalam hal ini mata pencaharian lainnya yang tidak tertuang 

digabungkan ke bidang sesuai yang termaksud diatas dan dari pendataan melalui 

Peringgak Kesejahteraan Masyarakat (KPM) dengan menggunakan Sampel 

Sensus penduduk pada 2019 sebagaimana tabel berikut : 
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Dokumen Kantor Desa, diambil Di Kantor Desa Beroanging, 14 Januari 2020. 
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Beroanging 

Sensus Penduduk Tahun 2019 

No 

Jenis 

Pekerjaan 

 

Nama Dusun 

Jiwa 
T

a
n

a
h

 E
ja

 

P
in

jo
n

g
g
a
 

P
a
n

a
ik

a
n

g
 

B
il

u
ru
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n

to
re

a
 

B
er

o
a
n

g
in

g
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n
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L
im

b
u

a
 

1 PNS - 1 9 2 1 3 1 6 2 1 26 

2 Pedagang 3 5 - 3 2 6 2 5 3 1 30 

3 
Petani/ 

Peternak 

4 1 4 8 3 2 3 4 4 1 38 

4 
TNI/ 

POLRI 

1 - 3 - - 2 1 2 - - 9 

5 Sopir 3 3 6 2 9 5 1 4 5 1 36 

Jumlah 11 10 22 15 17 18 8 21 14 3 139 

Sumber Data : RPJM Dari Desa Beroanging Tahun 2016-2021 yang 

diambil pada tanggal 14 Januari 2020.
56

 

Berdasarkan hasil data mata pencaharian rumah tangga tersebut 

teridentifikasi mata pencaharian disektor Pertanian dan Peternakan yang paling 

banyak, petani/peternak 38 jiwa, Sopir 36 jiwa, pedagang 30 jiwa, PNS 26 jiwa, 

dan TNI/Polri 9 jiwa, dari total jumlah penduduk Desa Beroanging. 

4. Kondisi Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

memajukan tingkat kecerdasan dan kesejahteraan pada umumnya dan tingkat 
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perekonomian pada khususnya. Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

suatu wilayah akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, 

karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tongkat kecakapan. Tingkat 

kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru guna 

mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam 

sistematika dan pola pikir individu, selain itu akan mempeermuda menerima 

informaasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata 

pendidikan masyarakat Desa Beroanging : 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenjang 

Pendidikan Masyarakat Desa Beroanging Tahun 2019. 

No 
Jenjang 

Pendidikan 

Nama Dusun 

Jiwa 

T
a
n

a
h

 E
ja

 

P
in

jo
n

g
g
a
 

P
a
n

a
ik

a
n

g
 

B
il

u
ru

n
g
 

B
il

u
ru

n
g
 

B
a
ra

t 

B
o
to

re
a
 

S
el

a
ta

n
n
 

B
o
n

to
re

a
 

B
er

o
a
n

g
in

g
 

B
o
n

to
sa

la
m

a
 

L
im

b
u

a
 

1 Tidak/belum 

sekolah 

130 167 198 15 93 101 256 122 128 110 1.320 

2 Tamat  SD 108 110 170 134 130 140 101 108 119 153 1.273 

3 Tamat SMP 51 51 62 40 54 53 42 60 72 26 511 

4 Tamat SMA 28 25 45 40 92 41 40 39 38 25 413 

5 Tamat D1 - - - - - - - - - - -- 

6 Tamat D2 - - 2 - - - - - - - 2 

7 Tamat D3 - 4 6 - - - 3 - - - 13 

8 Tamat S1 3 5 26 9 8 6 20 11 2 1 91 



 
 

39 
 

9 Tamat S2 - - 1 - - - - - - - 1 

Jumlah 320 362 510 238 377 341 462 340 359 315 3.624 

Sumber Data : RPJM Dari Desa Beroanging Tahun 2016-2021 yang 

diambil pada tanggal 14 Januari 2020.
57

 

Berdasarkan hasil data jumlah penduduk tamat sekolah berdasarkan 

jenjang pendidikan tersebut teridentifikasi jenjang pendidikan disektor 

Tidak/Belum Sekolah yang paling banyak, tidak/belum sekolah 1.320 jiwa, tamat 

SD 1.273 jiwa, tamat SMP 511 jiwa, Tamat SMA 413 jiwa, tamat S1 91 jiwa,  

tamat D3 13 jiwa, tamat D2 2 jiwa, dan tamat S1 1 jiwa dari total jumlah 

penduduk Desa Beroanging. 

5. Kondisi Agama 

Masyarakat Desa Beroanging beragama Islam. Agama yang mereka anut 

merupakan agama turun temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat Desa 

Beroanging sangat berpegang teguh pada agama Islam, hal ini tercermin pada 

aktualisasi agama Islam segala aspek kehidupan.  

Secara menyeluruh di Desa Beroanging terdapat tempat ibadah,  yaitu 10 

(sepuluh) buah mesjid dan 3 mushallah untuk umat Islam.
58

 Banyak nilai-nilai 

kearifan lokal yang mewarnai ajaran agama mereka. Masyarakat Desa Beroanging 

juga sangat fanatik hanya saja pengetahuan agama Islam mereka masih awam. 

Mereka mengedepankan pendidikan agama.   
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RPJM Desa Beroanging Tahun 2016-2021, h.  32 
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B. Asal-Usul Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Je’ne Limbua  

Je’ne Limbua berada di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto. Je’ne Limbua adalah suatu mata air yang terletak di atas 

gunung dan dijadikan sebagai sumber mata air masyarakat Desa Beroanging. 

Je’ne Limbua merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat 

Kabupaten Jeneponto maupun dari luar Jeneponto untuk melakukan aktivitas 

berkumpul dan meluangkan waktu bersama keluarga atau teman-teman terutama 

di hari libur. 

Nama Je’ne Limbua di ambil dari mata air yang meluap dan berasal dari 

akar pohon. Dari cerita rakyat yang penulis dapatkan adalah nama Je’ne Limbua 

diberikan karena air meluap tersebut akan tetapi masyarakat melakukan segala 

ritualnya di pohon baik itu pohon yang kecil maupun pohon besar yang terdapat 

tepat di samping mata air Je’ne Limbua, akan tetapi masyarakat percaya bahwa 

keberkahannya berasal dari Allah swt. melalui air yang terus tersebut meluap dan 

tak pernah habis. 

Rosdiana Dg. Simba sebagai Pinati (Juru Kunci) berpendapat bahwa Je’ne 

Limbua merupakan cerita legenda rakyat Beroanging yang muncul pada masa 

kerajaan Islam, terdapat seorang Wali Allah yang selalu berzikir dan shalat di 

bawah pohon. Atas izin Allah swt.  muncullah mata air yang selalu meluap dan air 

tersebut sangatlah banyak sehingga disebut Je’ne Limbua (air yang meluap). 

Sehingga masyarakat setempat mempercayai bahwa pohon dan mata air tersebut 
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mempunyai keberkahan tersendiri.
59

 Hal ini sering disebut oleh Emile Durkhem 

adalah suatu emosi Keagamaan, yang dimana mendorong orang-orang berperilaku 

serba religi dan mempercayai bahwa alam dan sekelilingnya mempunyai kekuatan 

dan terdapat mahluk halus.
60

  

Cerita tentang seorang Wali Allah dan kerajaan Islam yang telah tersebar 

luas dikalangan masyarakat Beroanging tidak diketahui nama seorang Wali Allah 

dan asal kerajaan Islam yang dimaksud, dikarenakan cerita ini hanyalah sebuah 

mitos yang diceritakan secara turun-temurun dan berlanjut menjadi sebuah 

kepercayaan lokal yang terdapat di Desa Beroanging.
61

 

Menurut penulis, kepercayaan masyarakat Desa Beroanging terhadap 

Je’ne Limbua dan pohon di sana merupakan suatu bentuk Emosi Keagaaman,  

dimana masyarakat berpikir bahwa air dan pohon tersebut terdapat kekuatan 

supranatural sehingga masyarakat setempat berprilaku religi.   

Keberadaan Je’ne Limbua tidak diketahui secara pasti kapan pertamakali 

ditemukan oleh masyarakat akan tetapi menurut dari cerita-cerita masyarakat air 

tersebut sudah ada sebelum Belanda datang ke Indonesia. Seperti yang dijelaksan 

oleh Rahman Dg. Sitaba : 

Tena tong ku isseng bajiki siapanna na nia annjo Je’ne Limbua, ka tenapa 

na niak memang. Mingka le’bakka na pawwang nenekku riolo anjo je’ne 
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Rosdiana Dg. Simba (58 Tahun), Pinati  (Juru Kunci), Wawancara, Desa Beroanging , 

17 Januari 2020. 
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ka niak memang na niaki Balandayya, jari jai antu pejuang mae anjoeng 

appala popporo punna erokki mange perang.
62

 

Terjemahnya:  

 Saya tidak mengtahui pasti kapan pertamakali mmunculnya Je’ne Limbua, 

karena saya belum lahir dan air tersebut sudah ada. Akan tetapi nenek saya 

dahulu memberitahukan kepada saya bahwa air tersebut sudah ada 

sebelum Belanda datang, jadi banyak para pejuang yang datang kesana 

sebelum melakukan perang. 

 

Masyarakat setempat percaya bahwa tradisi Je’ne Limbua pertama kali 

muncul sebelum peperangan Bangsa Belanda dan berlanjut saat Bangsa Indonesia 

melawan  para penjajah Belanda. Nenek moyang mereka terdahulu melakukan 

tradisi ini pada saat mereka akan melakukan peperangan, oleh karena itu tradisi 

Je’ne Limbua ini dianggap memiliki kekuatan yang supranatural dan masih 

berlangsung hingga sekarang.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Mata Air Je’ne Limbua 

Sama halnya di tempat lain sebelum agama menyentuh suatu daerah, 

tempat aliran atau kepercayaan lokal yang bersifat animisme dan dinamisme yang 

diamalkan oleh orang-orang terdahulu dan menjadi pegangan dalam mengatur 
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Rahman Dg. Sitaba (68 Tahun), Tokoh Adat , Wawancara, Desa Beroanging, 17 

Januari 2020.  
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kehidupan mereka. Misalnya, jika terdapat tempat yang dianggap keramat maka 

dilaksanakanlah ritual di tempat tersebut sebagai bentuk penghormatan atau 

menjalin hubungan baik dengan mahluk selain manusia. Seperti kepercayaan yang 

berlangsung pada masyarakat Beroanging terhadap Je’ne Limbua sudah cukup 

lama dan telah menjadi suatu tradisi yang dibawakan oleh nenek moyang mereka 

secara turun termurun, sehingga masyarakat setempat masih mensakralkan tempat 

tersebut. 

Saat ini Je’ne Limbua adalah salah satu tempat favorit masyarakat 

Beroanging untuk berwisata, bukan hanya untuk melakukan suatu ritual 

kepercayaan akan tatapi Je’ne Limbua  juga dijadikan tempat permandian bagi 

masyarakat yang datang kesana. Adapun masyarakat yang datang dari jauh seperti 

Makassar, Takalar, Kalimantan bahkan orang Timika juga datang berkungjung 

kesana, seperti yang dijelaskan Pinati (Juru Kunci) : 

Rinni ana’ jai tau battu teai tau Beroanging bawang niak, mingka nia tau 

bella poeng ana’. Niak battu ri Mangkasara, Takalar, Kalimantan nia 

todong tau Timika mae. Punna battui rinni ka niak todong ji rinni paje’ne-

je’nekang jari jai tonji mae je’ne-je’ne na anre-anre tommi rinni.
63

 

 

Terjemahnya : 

Di sini nak banyak orang yang datang bukan hanya masyarakat 

Beroanging, tapi ada juga orang jauh yang datang berkunjung. Ada yang 

dari Makassar, Takalar, Kalimantan, bahkan orang Timika ke sini. Setelah 

sampai, disini juga ada tempat permandian jadi mereka mandi-mandi dan 

makan di tempat ini. 

 

Objek wisata Je’ne Limbua (air yang meluap) sudah dibenahi, walaupun 

belum sempurna, tetapi untuk sementara tempat permandian tersebut telah 
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Rosdiana Dg. Simba (58 Tahun), Pinati  (Juru Kunci), Wawancara, Desa Beroanging , 

17 Januari 2020. 
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memberikan hiburan bagi masyarakat yang datang. Hanya saja jalanan dari Desa 

Barana menuju Dusun Limbua perlu dibenahi, diaspal agar kendaraan mudah 

masuk. 

Je’ne Limbua (air yang meluap) berada di Desa Beroanging. Terdapat 3 

kolam, kolam pertama tempat mata air dan pohon yang disakralkan, disebut 

sebagai Limbua (meluap) sehingga masyarakat setempat menamakannya Je’ne 

Limbua (air yang meluap) dan juga terdapat pohon yang disakralkan, pohon 

tersebut ada dua yaitu Pohon Campala (besar) dan Pohon Kolasa (kecil), kolam 

kedua adalah tempat untuk berenang yang dimana masyarakat atau pengunjung 

yang datang disana turun ke kolam untuk berenang dan disebut paje’ne-je’nekang 

(permandian), dan kolam ketiga yaitu kolam penampungan air yang dialirkan 

langsung ke Batalion Infateri 726 (asrama tentara) yang disebut kollang tanttara 

(kolam tentara).  

Pada kolam pertama hanyalah sebuah kolam kecil yang di dalamnya 

terdapat air yang terus meluap dan kolam tersebutlah yang sangat disakralkan 

barang siapa yang meminum air pada kolam tersebut dipercayai akan 

mendapatkan keberkahan, di samping kolam mata air terdapat pohon yang 

dijadikan sebagai media untuk melakukan upacara assikko tinja (mengikat janji). 

Konsep seperti ini dijelsakan oleh Mircea Eliade yang terdapat dalam bukunya 

The Secred and The Profane. Eliade menjelaskan bahwa hal yang dianggap biasa, 

bisa menjadi sangat sakral dikarenakan terdapat hal supranatural di dalamnya.  

Tidak jelas kapan tradisi Je’ne Limbua berlangsung, akan tetapi 

masyarakat yang datang kesana menaruh harapan agar keinginan mereka dapat 
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terwujud, seperti meminta jodoh, keturunan, bahkan pekerjaan. Mereka percaya 

bahwa mata air dan pohon yang ada disana memiliki kekuatan supranatural.  

C. Bentuk Ritual, Makna dan Simbol Kepercayaan Masyarakat Terhadap 

Tradisi Je’ne Limbua  

Salah satu tradisi sesajen sampai sekarang masih dipertahankan oleh 

sebagian masyarakat Desa Beroanging, tradisi turun temurun ini menggabungkan 

dua unsur yaitu agama dan budaya yang terdapat di Desa Beroanging yang pada 

dasarnya hal ini sangat sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sebagian masyarakat 

di Desa Beroanging.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Sesajian 

Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi 

tidak dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu 

dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari 

waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karenanya, agama adalah 

kebutuhan primer, di sisi lain budaya adalah kebutuhan sekunder. Budaya bisa 

merupakan ekspressi hidup keagamaan. Dengan demikian, tinggi rendahnya 



 
 

46 
 

ekspressi keberagamaan seseorang terlihat dari tingkatan ekpressi budayanya.
64

  

Hal ini yang mendasari bahwa kenyataannya agama tidak dapat dipisahkan oleh 

budaya, tidak terkecuali peleburan unsur agama dan budaya dalam tradisi sesajen 

dalam tradisi Je’ne Limbua (air yang meluap).  

Tradisi Je’ne Limba (air yang meluap) dilaksanakan pada kegiatan tertentu 

yaitu seseorang yang telah membuat nazar dan nazarnya terwujud maka dia akan 

melakukan tradisi Je’ne Limbua contohnya telah mendapatkan kenaikan pangkat, 

mobil baru, rumah baru, mendapatkan hasil panen yang melimpah, pengantin 

baru, mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. 

1. Bentuk Tradisi 

Bentuk tradisi yang dilakukan masyarakat Beroanging yaitu Tradisi Je’ne 

Limbua. Tardisi Je’ne Limbua sendiri di sini yaitu memenuhi tinja/attinja 

(bernazar). Attinja atau bernazar adalah ritual yang dilakukan seseorang dengan 

cara mengunjungi Je’ne Limbua (air yang meluap) dan mengikatkan tali di ranting 

pohon kecil  yang ada disana juga menggambarkan apa yang mereka harapkan 

kepada pohon besar yang berada di samping Je’ne Limbua tersebut.  Apabila 

keinginan mereka terkabulkan mereka akan datang kembali dan membuka tali 

tersebut dan melakukan syukuran dengan  ritual ammaca di Je’ne Limbua dengan 

cara makan bersama di tempat tersebut, dalam hal ini sebagai mana dikatakan oleh 

Dg. Sangnging : 
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Jai tau battu mae rinni mae rodong assikko ri pokok kayua nampa nasa’bu 

mi tinjana, nampa punna anjarimi anjo nakerokia mange mi na 

pilappassang anjo passikkona nampa nganre-nganre mi rinni.
65

  

 

Terjemahnya : 

 

Sudah banyak orang yang berkunjung di tempat ini untuk mengikatkan tali 

pada ranting tohon sambil mengatakan keinginanya, apabila apa yang dia 

inginkan telah tercapai maka dia akan datang kembali untuk melepaskan 

tali lalu melakukan syukuran dengan cara makan bersama di tempat ini. 

 

Adapun wisatawan dari luar yang datang berkunjung ke  Je’ne Limbua  

untuk meminta berkah. Seperti yang dijelaskan oleh Ramli Dg. Rani selaku 

Kordinator Desa, Masyarakat yang melakukan ritual Atinja bukan hanya 

masyarakat Desa Beroanging, ada juga masyarakat dari luar daerah seperti 

Makassar, Takalar, Bone bahkan orang Malaysia dan Timika. Mereka percaya 

bahwa Je’ne Limbua kekuatan tersendiri, akan tetapi semua itu juga terjadi atas 

izin Allah swt.  

Tau battu mange rinni antu teai tau Beroangingji mingka nia tong tau 

bella mange rinni, nia tau Mangkasarak, Takalar, nia tong tau Bone, 

le’baki poeng niak tau bella battu ri Malaysia na Timika battu. Eroki 

appala keberkahanna anne je’ne ka, ka anne poeng battu kuasana 

Karaeng Lata’ala.
66

 

 

Terjemahnya:  

 

 Orang yang datang berkunjung kesini bukan hanya masyarakat Beroanging 

akan tetapi parawisatawan dari luar juga, ada orang Makassar, Takalar, ada 

juga orang Bone, bahkan ada juga orang yang sangat jauh yaitu Malaysia 

dan Timika yang datang. Mereka datang kesini untuk meminta keberkahan 

air tersebut, karena ini juga dari izin Allah swt. 
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Ketika keinginan mereka telah terkabul, maka mereka akan datang 

kembali untuk untuk melepaskan Tinja (nazar) mereka dengan membuka tali yang 

mereka ikatkan kepada ranting pohon yang ada di atas Je’ne Limbua. Melepaskan 

nazar, contohnya, kenaikan pangkat, rumah baru, mendapatkan jodoh, dan lain 

sebagainya. Menurut Rosdiana Dg. Simba masyarakat yang pergi melepaskan 

nazarnya harus berniat seperti : 

Ku lappassang mi anne inrangku, kupole inne tinjakku, tenamo inrangku ri 

batarayya saba’ Karaeng Lata’ala.
67

 

 

Terjemahnya: 

 

 Saya menepati janji atau nazar saya, tidak ada lagi janji atau nazar saya 

kerena Allah swt. 

 

Jadi, ketika seseorang ingin membayar nazar maka mereka harus berniat 

agar nazarnya dapat terlunaskan. Menurut Rosdiana Dg Simba bahwa tempat 

keramat itu dimanapun kita meminta kalau kita tidak berniat karena Allah swt. 

maka niatnya tidak akan terkabulkan.   

Do‟a yang dipanjatkan seorang Pinati bersifat rahasia, karena hanya 

orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui do‟a apa yang digunakan pada 

saat ritual ammaca.  

Uraian diatas dapat dipahami bahwa di setiap ritual yang dilakukan oleh 

masyrakat Desa Beroanging bertujuan agar sekiranya mereka bisa mendapatkan 

barakka  (berkah), mereka yang melakukan hal demikian tidaklah berarti bahwa 

mereka tidak percaya dan meyakini tentang kebesaran dan kekuasaan Allah swt. 

namun mereka juga masih tetap percaya dan memiliki pandangan yang keliru 
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dengan menggapnya bahwa Je’ne Limbua tersebut dijadikan sebagai tempat 

perantara untuk diterimanya do‟a mereka oleh Allah swt.  

2. Makna dan Simbol Tradisi Je’ne Limbua  

Simbol dalam tradisi Je’ne Limbua terdapat nilai yang dijadikan mitos 

untuk selanjutnya dijadikan etika sosial sehingga tradisi ini bukan hanya sebagai 

strategi untuk melestarikan budaya nenek moyang secara turun temurun 

melainkan untuk membangun hubungan baik dengan mahluk selain manusia.  

Adapun beberapan bentuk simbol yang direpresentasikan dalam tradisi 

Je’ne Limbua yaitu : 

a. Pinati (Juru Kunci) 

Pinati dalam bahasa Makassar adalah penjaga atau juru kunci yang 

mengurus atau menjaga tempat tersebut. Dia yang Ammaca Paladoangang 

(membaca doa-doa) tradisi Je’ne Limbua. Untuk menjadi seorang pinati  tidak 

dilakukan secara pilihan melainkan dari garis keturunan dan dia lebih mengetahui 

hal-hal apa saja yang terjadi di kawasan Je’ne Limbua. Sebagaimana dikatakan 

Rosdiana Dg. Simba: 

Punna erokki tawwa anjari Pinati, tena singkamma pamarintayya, mingka 

punna moterang mi anjo pinatia sossoranna allei anjari pinati. Nampa njo 

ni jojokka anjari pinati jai na isseng masalahna Je’ne Limbua.
68

 

 

Terjemahnya : 

Jika ingin menjadi seorang Pinati, tidak seperti pemerintahan, akan tetapi 

jika Pinati sebelumnya telah wafat maka yang menggantikannya haruslah 

keturunannya sendiri. Dia yang ditunjuk sebagai Pinati haruslah 

mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi di Je’ne Limbua.  
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Tugas seorang Pinati adalah  Ammaca Paladoangang (membaca doa-doa) 

tradisi Je’ne Limbua dan juga bertanggung jawab menjaga kawasan Je’ne Limbua. 

Seorang Pinati di kawasan Je’ne Limbua adalah seorang wanita beliau merupakan 

generasi kedua yang dimana generasi pertama yang bernama Alm. Dg.Jibu telah 

meninggal dunia dan juru kunci selanjutnya adalah Rosdiana Dg.Simba anak 

pertama dari Alm. Dg.Jibu. Saat ini generasi ketiga dari juru kunci Je’ne Limbua 

belum diketahui seperti yang dijelaskan oleh Rosdiana Dg. Simba : 

Nakke anne ana’ pinatinna Je’ne Limbua, riolo antu bapakku Dg.Jibu 

pinati pertamana, moterangpi bapakku na nakke seng kalanjukangngi 

anne ngaseng, ka nakke ji na pawwang bacanna na assallana anjo apa-

apaya rinni ri Je’ne Limbua. Punna tenama sallang anakku ka apa 

kamanankangku angngallei bacaku ka teai tau sambarang anjopi 

keturunang na bapakku angngalle anne ngaseng.
69

 

 

Terjemahnya : 

 

Sayalah nak pinati (juru kunci) Je‟ne Limbua, dahulu ayah sayalah Dg.Jibu 

pinati pertama, setelah meninggal dunia sayalah yang melanjutkannya, 

karena hanya saya yang diberitahu baca khusus dan asal mula semua apa 

yang terjadi di Je‟ne Limbua. Jika suatu saat nanti saya telah meninggal 

dunia anak atau keponakan sayalah yang mengambil baca khusus tersebut 

dikarenakan bukanlah orang sembarang tetapi harus keturunan dari ayah 

saya yang mengambil ini semua.  

 

Dari apa yang dijelaskan oleh ibu Rosdiana Dg.Simba tidak ada 

keterangan gender akan tetapi beliau menekankan haruslah generasi selanjutnya 

adalah keturunan dari (Alm. Dg. Jibu) ayah beliau baik itu anak beliau sendiri 

ataukah keponakannya.  
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b. Passikko (Tali) 

Pasikko (tali) digunakan untuk melakukan ritual attinja. Tali disini 

dimaknai sebagai janji/nazar yang dibuat, apabila seseorang bernazar mereka akan 

mengikatkan tali kepada ranting pohon kecil yang ada di atas Je’ne Limbua dan 

jika nazar mereka telah tercapai maka mereka datang kembali untuk melepaskan 

tali yang mereka ikat dan melakukan tradisi Je’ne Limbua dengan penuh rasa 

syukur. Rahman Dg. Sitaba mengatakan : 

Anjo tau battua mange anrinni nabolikki tinjana nampa na sikkoki ri 

tangkenna kayua make passikko nampa napau ri lalang atinna apa 

nakerokia, punna nagappami anjo na kerokia battumi mange rinni na 

lappassang passikkona nampa nganre-nganremi rinni.
70

 

 

Terjemahnya : 

Orang yang datang ke sini mereka menyimpan nazarnya dengan cara 

mengikatkan tali ke ranting pohon dengan menggunakan tali lalu 

mengatakan apa yang mereka inginkan didalam hati, jika apa yang dia 

inginkan telah terkabul maka mereka datang kembali untuk melepaskan 

tali yang mereka ikat dan makan di tempat ini. 

 

c. Kanjoli (Lilin Merah)  

Kanjoli, dalam melakukan tradisi Je’ne Limbua, kita wajib menyediakan 

lilin merah, karena lilin merah merupakan cahaya untuk penerang kehidupan dan 

penerang bagi roh yang mendiami kawasan Je’ne Limbua. Seperti yang dikatakan 

oleh Dg.Rampu : 

Punna mangeki ri Limbua paralluki angngerang 2 Kanjoli, saba’ anjo 

kanjolia ammuntulu singara  barakka ri kalennu na nu singarri tongi anjo 

patanna tampa.  
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Terjemahnya : 

Jika ingin ke Limbua kita wajib membawa 2 buah lilin merah, karena lilin 

merah tersebut mempermudah kita mendapatkan cahaya keberkahan di 

dirimu dan dapat memberikan cahaya terhadap yang mendiami tempat 

tersebut. 

 

d. Leko (Daun Sirih) 

Leko (daun siri), daun siri dimaknai sebagai harapan dan kesejahteraan. 

Dalam melakukan tradisi Je’ne Limbua  kita harus menyediakan daun siri yang 

berjumlah ganjil seperti 3 dan 9 lembar yang dimana masyarakat setempat 

mempercayai bahwa dengan urutan ganjil kita mengikuti sunna Rasulullah yang 

menyukai angka ganjil.  

e. Bayao Didi (Telur Masak) 

Bayao Didi dimaknai sebagai bentuk kesuburan dan kemakmuran. Yang 

dimana telur berasal dari kehidupan, sehingga kita harus membawa telur untuk 

mengharapkan kemakmuran, sebagaimana dijelaskan oleh Dg. Rampu : 

Kita juga membawa bayao didi, karena bayao (telur) melambangkan 

kemakmuran dan kesejahteraan. Bagi mereka yang mengharapkan 

keturunan membawa telur adalah hal yang wajib.
71

 

 

Seperti yang dijelaskan oleh Dg. Rampu bahwa Bayao Didi (telur masak) 

melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Bagi masyarakat yang 

mengharapkan keturuan mereka wajib membawa telur masak saat datang karena 

telur melambangkan kesuburan. 
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f. Kanre Kebo (Nasi Putih) 

Makna dari kanre kebo sebagaimana dijelaskan Dg. Diana Dg. Pani “ nasi 

putih merupakan lambang kesejahteraan masyarakat Beroanging, karena nasi 

putih merupakan makanan sehari-hari kita yang menghidupi semua masyarakat”
72

 

g. Burasa (Buras) 

Burasa disini dimaknai dalam tradisi Je’ne Limbua sama seperti kanre kebo 

(nasi putih) yaitu melambangkan kemakmuran, akan tetapi buras di sini proses 

pembuatannya sangat berbeda yaitu beras yang dimasak menggunakan santan, 

kemudian di bungkus daun pisang dan di ikat menggunakan tali, sehingga citarasa 

buras sendiri lebih nikmat. 

h. Jangang (Ayam) 

Jangang disini dimaknai dalam tradisi Je’ne Limbua sebagai bentuk 

pengorbanan. Yang dimana ayam wajib ada dalam tradisi Je’ne Limbua untuk 

menunjukka pengorbanan seseorang, sebagai mana yang dijelaskan oleh H. Dg. 

La‟bang : 

Jangang anjo parallu ni erang punna antamaki mange ri limbua. Ka anjo 

janganga singkammami batennu nugaukanga ri linoa.
73

 

 

Terjemahnya : 

Ayam sangatlah wajib dibawa jika ingin  memasuki kawasan limbua. 

Dikarenakan ayam merupakan bentuk pengorbanan kita selama hidup di 

dunia. 

 

                                                           
72

Diana Dg. Pani  (28 Tahun), Guru SD, Wawancara, Desa Beroanging, 19 Januari 2020. 

73
H. Dg. La‟bang (83 Tahun), Purnawirawan, Wawancara, Desa Beroanging, 20 Januari 

2020.  



 
 

54 
 

Sesuai yang dijelaskan H. Palele Dg. La‟bang bahwa ayam disini 

melambangkan suatu pengorbanan seseorang selama mereka hidup di dunia. 

Masyarakat yang melakukan ritual assiko tinja (mengikat janji) percaya 

bahwa dengan melakukan ritual tersebut maka keinginan mereka akan dikabulkan 

oleh Allah swt. dengan melalui perantara dari penunggu yang terdapat di kawasan 

Je’ne Limbua. Permintaan mereka bermacam-macam ada yang ingin memiliki 

jodoh, keturunan, kendaraan bahkan ada juga yang datang untuk mendapatkan 

pekerjaan yang mereka inginkan.  

Sebelum melaksanakan ritual assikko tinja, maka orang yang bernazar 

terlebih dahulu harus mengikatkan janji dengan cara mengikatkan tali ke ranting 

pohon sebagai bukti bahwa orang tersebut telah bernazar.  

Ketika niat atau nazar telah tercapai maka akan dilaksanakan ritual ammaca. 

Sesajian dihidangkan diatas wadah dan juru kunci akan duduk berhadapan dengan 

orang yang bernazar di samping pohon besar yang disakralkan dan di tengah-

tengah mereka terdapat sesajen. Selanjutnya Pinati (juru kunci) memulai ritual 

tersebut dengan membacakan “bismillah” sebagai pembuka. Setelah beberapa saat 

ammaca, juru kunci akan mengambil lilin dan mengasapi pohon besar untuk 

melakukan ritual. Setelah selesai juru kunci akan memberikan makan yang telah 

di baca untuk di makan kembali kecuali daun siri, dan lilin yang dibiarkan tetap 

berada di sana.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa 

Beroanging  Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto terhadap Tradisi 
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Je’ne Limbua yang dimana sebagian besar masyarakat setempat masih 

mempercayai kekuatan supranatural.  

Kepercayaan ini muncul secara turun temurun yang dilakukan oleh nenek 

moyang mereka, akan tetapi saat ini mereka menjadikan ritual ini sebagai bentuk 

untuk menjalin hubungan baik dengan mahluk selain manusia. Agar mereka 

terhindar dari hal buruk yang akan datang kepadanya, sehingga mereka akan 

bernazar untuk mewujudkan keinginan mereka apabila keinginan mereka telah 

terpenuhi maka mereka akan datang kembali dan akan melepaskan tali yang telah 

diikat dan melakukan syukuran di Je’ne Limbua.  

3. Ritual Tradisi Je’ne Limbua 

Ritual tradisi Je’ne Limbua  merupakan prosesi atau tahap-tahap yang 

dilakukan masyarakat yang ingin melakukan tradisi Attinja (bernazar). Dalam 

ritual ini masyarakat melakukannya dalam 2 tahap yaitu : 

a. Ritual Asikko Tinja (Mengikat janji) 

Dalam prosesi ini seseorang akan mengikatkan janji dengan cara 

mengikatkan tali kepada pohon kecil yang terdapat di samping mata air Je’ne 

Limbua seperti yang dikatakan oleh  Dg. Rambu: 

Punna nia tau battu eroki appala apa nakerokia, mangei rodong anyikko 

ri pokok” niaka rampinna anjo Je’ne Limbua, punna nagappami 

mangemi rinni na lappasang poeng passikkona.
74

 

 

Terjemahnya:  

 

Jika ada orang yang ingin keinginannya terkabul, dia harus mengikatkan 

tali di pohon yang terdapat di samping Je’ne Limbua,  jika dia telah 
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mendapatkan apa yang dia inginkan maka dia akan datang untuk 

melepaskan tali tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Ritual Tradisi Asissko Tinja 

Sesuai yang dijelaskan oleh Dg. Rampu bahwa ritual tradisi Asikko Tinja 

ini merupakan proses pertama dalam melakukan Tradisi Je’ne Limbua yang 

dimana seseorang akan mengikatkan tali kepada pohon dan melakukan nazarnya 

didalam hati, jika nazarnya telah terkabulkan maka mereka akan datang kembali 

dan melepaskan tali tersebut. 

Pada ritual ini masyarakat yang ingin melakukan assikko tinja 

(mengikatkan nazar) tidak membawa sesajen akan tetapi mereka hanya membawa 

seutas tali bahkan mereka juga tidak membawa apa-apa dikarenakan di sana 

banyak juga terdapat tali rafiah bekas pengikat buras sehingga masyarakat hanya 

menggunakan tali tersebut.  

b. Ritual Ammaca (syukuran) 

Ritual Ammaca disini seringkali disebut sebagai membaca akan tetapi 

dalam arti sesungguhnya ammaca adalah suatu ritual dalam bentuk rasa syukur. 
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Ritual Ammaca dalam prosesi Je’ne Limbua disini digunakan sebagai bentuk 

tanda terimakasih atau rasa syukur bahwa tinja (nazar) mereka telah tercapai. Hal 

ini juga dijelaskan oleh Ramli Dg. Rani : 

punna nia tau nagappami apa nakerokia battumi mae ri Je’ne Limbua 

nampa anggerangmi kanre-kanreang nampa nakiok mi pinatinna ka 

ammacai rodong tawwa nampa nikanremi. Anjo kanre-kanreanga ni erang 

ni kanre memangi anjoeng siagadangmi bija-bijanna.
75

 

 

Terjemahnya: 

Jika ada seseorang yang telah mendapatkan apa yang dia inginkan maka 

dia akan datang ke Je’ne Limbua dan akan membawa banyak makanan dan 

dia akan memanggil seorang pinati (juru kunci) untuk melakukan ritual 

Ammaca setelah itu barulah makanan tersebut bisa dimakan. Makanan 

yang dibawa haruslah dimakan di tempat itu juga bersama keluarga yang 

datang bersama mereka.  

 

Sesuai yang dijelaskan oleh Ramli Dg. Rani bahwa ritual Ammaca 

merupakan bentuk rasa syukur bahwa apa yang mereka inginkan telah tercapai 

sehingga mereka datang ke Je’ne Limbua untuk melakukan ritual Ammaca. 

Makan yang dibawah pun harus dimakan disana bersama keluarga yang ikut hadir 

dalam ritual Ammaca tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Ritual Ammaca 
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D. Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Je’ne Limbua  

Dalam kepercayaan ini dapat kita lihat adanya percampuran beberapa unsur 

budaya dan agama, dimana ritual ini sudah bercampur dengan sejarah Islam yang 

menggunakan ayat-ayat Al-Qur‟an dalam do‟a dan kepercayaan nenek moyang 

mereka bersifat animisme.  

Pandangan masyarakat terhadap Tradisi Je’ne Limbua terbagi tiga, yaitu : 

1. Masyarakat Yang Percaya 

Dg. Rampu adalah salah satu yang mempercayai jika Je’ne Limbua 

memberikan keberkahan. Menurutnya apa yang dilakukan khususnya masyarakat 

Beroanging  yang percaya dan mengadakan tradisi Je’ne Limbua sama sekali tidak 

menyimpang dari ajaran Islam, sebab tidak menyembah Je’ne Limbua dan mereka 

tidak memohon doa untuknya. Je’ne Limbua hanya berperan sebagai wasilah atau 

perantara doa mereka ditujukan kepada Allah swt. dan ini sekali lagi menurutnya 

tidak menyimpang dari ajaran Islam.
76

 

Masyarakat yang mempercayai hal ini tidak manganggap perbuatan mereka 

menyimpang dan melanggar prinsip-prinsip dasar dalam ajarn Islam karena apa 

yang dilakukan itu adalah salah satu cara untuk lebih dekat dengan penciptanya 

dan bukan syirik.  

Diana Dg. Pani adalah warga masyarakat Desa Beroanging yang percaya 

bahwa Je’ne Limbua merupakan tempat sakral yang bertuah yang memiliki 

kekuatan magis yang bisa mendatangkan keberkahan.
77

 Seperti halnya Norma Dg. 
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Angki, H. Dg. La‟bang sangat percaya bahwa adanya Je’ne Limbua di Desa 

Beroanging terdapat suatu kekuatan spiritual dan semua terjadi atas izin Allah 

swt.
78

 

2. Masyarakat Yang Percaya Tidak Percaya (Ragu) 

Adapun masyarakat setempat yang mempercayai keberadaan Je’ne Limbua 

akan tetapi mereka tidak mensakralkan tempat tersebut. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh  Norma Dg. Angki bahwa dia mengetahui di Desa Beroanging 

terdapat mata air yang digunakan masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-

hari dan memiliki kekuatan supranatural. Akan tetapi dia masih ragu apakah 

tempat tersebut betul atau tidak mempunyai keberkahan tersendiri.
79

 

Orang-orang ini adalah orang-orang yang ikut melaksankan meskipun agak 

ragu dan mereka hanya hadir pada saat ritual Ammaca saja dikarenakan mereka 

ikut karena ajakan dari keluarga mereka sendiri. 

3. Masyarakat Yang Tidak Percaya  

Masyarakat yang tidak percaya disini adalah masyarakat yang tidak yakin 

bahwa Tradisi Je’ne Limbua adalah suatu hal yang mustahil dan mereka 

beranggapan bahwa kita sebagai ummat manusia seharusnya hanya meminta 

sesuatu hanya untuk Allah swt. seperti yang dikatakan oleh Dg. Naba: 

Punna nakke mallakka pau, mingka  nenekku riolo na kalompoi anjo Je’ne 

Limbua. Mingka nakke tena duduja, sa’ba ku issengi anjo bajika nipala 

bantuannaji Karaeng Lataala.
80
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Terjemahnya : 

Kalau saya sendiri kurang yakin, akan tetapi nenek saya terdahulu sangat 

menghormati Je’ne Limbua. Akan tetapi saya menganggapnya biasa saja, 

karena saya tahu semua yang baik berasal dari Allah swt.  

 

Kepercayaan masyarakat ini merupakan hal yang niatnya disandarkan 

kepada Allah swt. dan ritual Ammaca adalah salah satu bentuk rasa syukur mereka 

kepada Allah swt. atas terkabulnya permintaan dan keinginan mereka. Oleh 

karena itu ritual atau tradisi ini tidak dianggap syirik atau melanggar prinsip dasar 

agama Islam karena dalam kegiatan tersebut semuanya disandarkan atas nama 

Allah swt.  

Meskipun masyarakat mengakatan bahwa apa yang mereka lakukan tidak 

dilarang dalam agama akan tetapi, cara ini menjadikan manusia kurang yakin 

kepada Allah swt. yang tidak terlihat dan membuat mereka lebih yakin dan 

percaya terhadap sesuatu yang mereka lihat di depan mata. Mereka percaya 

dengan mengikatkan tali kepada pohon akan membuat janji yang akan dikabulkan 

dan mereka akan menepati janji itu jika telah terwujud, dibandingkan dengan 

hanya berdoa kepada Allah swt. tanpa mengikat membuat manusia tidak yakin 

karena mereka tidak melihat adanya sesuatu tanda antara doa dan keinginan 

mereka yang membuat mereka menjadi ragu apakah permintaan mereka akan 

dikabulkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari lapangan dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kepercayaan masyarakat terhadap Je’ne Limbua Desa Beroanging berasal dari 

kepercayaan nenek moyang dan berlangsung secara turun temurun. 

Kepercayaan ini masih berlangsung hingga sekarangdan menjadi ritual yang 

sakral. Je’ne Limbua adalah sebutan untuk mata air yang terus meluap dan tak 

pernah habis sehingga masyarakat setempat menamakannya Je’ne Limbua. 

Je’ne Limbua merupakan suatu tempat yang disakralkan oleh masyarakat 

setempat yang memiliki cerita mistis  dan sebagian masyarakat setempat 

percaya. 

2. Bentuk dan makna yang terdapat dalam  kepercayaan tradisi Je’ne Limbua 

adalah suatu bentuk kepercayaan yang  berupa nazar yang  telah ada dari 

zaman nenek moyang dan terjadi secara turun temurun, masih belanjut hingga 

sekarang.  

3. Respon masyarakat terhadap kepercayaan Tradisi Je’ne Limbua sengatlah 

beragam, tanggapan mereka terbagi 3 yaitu : 

a. Masyarakat Yang Percaya 

Masyarakat yang percaya meyakini bahwa Tradisi Je’ne Limbua memiliki 

kekuatan tersendiri sehingga memilliki keberkahan untuk kehidupan masyarakat 
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dan masyarakat yang percaya kebanyakan dari merekalah yang melakukan 

upacara assikko tinja (mengikat janji).  

b. Masyarakat Yang Percaya Tidak Percaya 

Masyarakat ini percaya dengan keberadaan Je’ne Limbua akan tetapi mereka 

masih ragu akan kekuatan supranatural yang terdapat di Je’ne Limbua. Mereka 

hanya menggunakan mata air tersebut untuk keperluan sehari-hari. 

c. Masyarakat Yang Tidak Percaya  

Mereka tidak yakin dengan kekuatan Je’ne Limbua, walaupun nenek moyang 

mereka menggap mata air tersebut sakral. Mereka beranggapan bahwa mata air 

tersebut adalah mata air biasa saja. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini menjelaskan asal usul kepercayaan Tradisi Je’ne Limbua di 

Desa Beroanging. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat  menjadi 

suatu ilmu bagi masyarakat yang ingin mengetahui sejarah serta ritual-

ritual apa saja yang dilakukan dalam Tradisi Je’ne Limbua. 

2. Penelitian ini juga dapat menjadikan wadah agar pemerintah setempat 

lebih memperhatikan sarana yang terdapat di kawasan Je‟ne Limbua dan 

menjadikan kawasan tersebut menjadi tempat mata pencaharian 

masyarakat Desa Beroanging. 

3. Bagi masyarakat agar tetap menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman 

hidup sehingga tidak terjadi kemusyrikan dalam menjalankan tradisi dan 

kebudayaan.  
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Pedoman Wawancara : 

1. Bagaimana sejarah terjadinya tradisi Je’ne Limbua di Desa Beroanging? 

2. Apakah masyarakat Desa Beroanging masih sering melakukan tradisi 

Je’ne Limbua? 

3. Bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan tradisi Je’ne Limbua di 

Desa Beroanging? 

4. Apa bahan dan alat yang diperlukan dalam melakukan tradisi Je’ne 

Limbua di Desa Beroanging? 

5. Apa arti dari tiap-tiap simbol yang ada dalam tradisi Je’ne Limbua di 

Desa Beroanging? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam perayaan tradisi Je’ne Limbua? 

7. Apakah tujuan dilaksanakan tradisi tradisi Je’ne Limbua di Desa 

Beroanging? 

8. Apa makna tradisi Je’ne Limbua bagi anda sendiri? 

9. Apakah semua kalangan masih mempercayai tradisi Je’ne Limbua? 

10. Bagaimana upaya mempertahankan nilai-nilai dan makna yang 

terkandung dari tradisi Je’ne Limbua di Desa Beroanging? 

11. Apakah ada pro dan kontra dari masyarakat terkait adanya tradisi Je’ne 

Limbua di masa modern ini? 
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