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ABSTRAK 

 

Nama   : Ayu Nuraeni Sunggu 

Nim   : 40200119034  

Judul Skripsi : Budaya Appassitulungang pada Masyarakat Petani Jagung di 

Bungung Lompoa Desa Bontonompo Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam) 

 

Skripsi ini membahas mengenai Budaya Appassitulungang, yang menjadi 
pokok masalah tentang bagaimana wudud budaya Appassitulungang dalam proses 
bertani jagung di Bungung Lompoa Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten 
Jeneponto. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini difokuskan pada tiga hal yaitu 1). 
Bagaimana eksistensi Appassitulungang pada masyarakat petani jagung di Bungung 
Lompoa?, 2). Bagaimana wujud budaya Appassitulungang dalam proses bertani 
jagung di masyarakat Bungung Lompoa?, 3). Bagaimana nilai-nilai Islam dalam 
budaya Appassitulungang pada masyarakat petani jagung di Bungung Lompoa? 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya dari perspektif data, penelitian ini 
dapat dianggap sebagai penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, penulis 
menerapkan beberapa pendekatan, termasuk pendekatan sejarah, pendekatan 
antropologi, dan pendekatan sosiallaologi agama. Adapun jenis dalam metode 
pengumpulan data yaitu obserfasi, wawancara, photovoice dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian: Pertama, Eksistensi Appassitulungang pada Masyarakat 
Petani Jagung di Masyarakat Bungung Lompoa yaitu: Sejarah Munculnya Tradisi 
Appassitulungang pada Masyarakat Petani Jagung di Bungung Lompoa, 
Appassitulungang pada Masyarakat Petani Jagung di Bungung Lompoa, dan 
Pergeseran Appassitulungang. Kedua, Wujud Budaya Appassitulungang dalam 
Proses Bertani Jagung di Masyarakat Bungung Lompoa tersebut dapat berkolaborasi 
dan bekerja sama seperti: Annangkasi  Koko (Membersihkan Kebun), A’nangkala 
Koko (Membajak Kebun), A’lamung Batara’ (Menanam Jagung), Ammupu’ Batara’ 
(Memupuk Jagung), Angngompa Ruku’ Batara’ (Menyemprot Rumput Jagung), 
Angngalle Raung Batra’ (Mengambil Daun Jagung), serta Anyyappe Batara’ (Panen 
Jagung). Ketiga, Dalam kehidupan petani jagung, terdapat nilai-nilai Islam dalam 
budaya Appassitulungang pada Masyarakat Petani Jagung di Bungung Lompoa 
dengan menjaga keharmonisan dalam masyarakat, mempertahankan warisan budaya, 
menghormati sesama manusia, memelihara adat istiadat, mematuhi ajaran agama, 
serta menjaga persatuan dan kesatuan. 

Implikasi penelitian ini adalah mengenai pelestarian budaya Appassitulungang 
di kalangan masyarakat petani jagung di Bungung Lompoa, Desa Bontonompo, 
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Agar kiranya senantiasa dapat 
mempertahankan serta dapat melestarikan budaya Appassitulungang agar terus 
dijunjung tinggi sebagai salah satu warisan budaya lokal masyarakat orang 
Jeneponto. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai keragaman sosial 

budaya yang dimiliki. Masyarakat Indonesia merupakan entitas sosial yang saling 

membutuhkan, oleh karena itu masyarakat Indonesia tidak dapat hidup terpisah. 

Bergotong royong menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia, dengan adanya budaya maka akan tercipta suatu ikatan kebersamaan di 

dalamnya, karena aktivitas gotong royong tersebut merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara kerjasama.1 

Kekayaan juga keragaman budaya dapat bernilai keanekaragaman sosial yang 

menjadi nilai dan norma serta dapat dilestarikan adat istiadat yang ada dengan 

harapan agar tidak mengalami kepunahan mulai saat ini, pelestarian dalam hal tolong-

menol atau gotong royong yang menjadi budaya karena ingin membuat kualitas sosial 

tetap hidup di masa kini dan nanti. Nilai budaya mencerminkan pandangan mayoritas 

warga masyarakat tentang bagian yang dianggap bernilai, berharga, dan penting 

dalam kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai budaya berfungsi sebagai suatu 

pedoman pembiasaan yang dilakukan dalam kehidupan warga masyarakat.2 

 

 1Fusnika, Agnesia Hartini, Mia Ayuning Cahyati, “Implementasi Nilai Gotong Royong dalam 

Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Kegiatan Kerja Bakti di RT/RW:009/002 Dusun Keladan 

Tunggal Desa Mertiguna Kecamatan Sintang).” Jurnal Pekan, volume 7, no. 1 2022), h. 18. 

2 Muhammad Arif, Chaerul Mundzir, Amatul Kurnia Khairunnisa. M, “Eksistensi Tradisi 

Mattoana Arajang di Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (Perspektif Budaya).” 

Jurnal Ilmu Budaya, volume 10, no. 1 (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2022), h. 209. 
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Contoh salah satu wujud dari pembentukan budaya adalah nilai solidaritas yang 

ada dalam masyarakat Petani jagung di Bungung Lompoa, Desa Bontonompo, 

Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. 

Aktivitas dalam Appassitulung-tulungan (saling tolong menolong), juga 

merupakan salah satu kegiatan bakti sosial bagi daerah setempat di salah satu desa 

yang ada di Jeneponto, tidak terkecuali juga masyarakat Bungung Lompoa, Desa 

Bontonompo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yang melakukan aktivitas 

seperti: Annyappe batara’ (Panen Jagung), Anngattere' Pare (Panen Padi), Appalette' 

Balla' (Pemindahan Rumah Kayu), 'Aggau (Pesta) dan yang lainnya kemudian para 

tetangga terdekat, kerabat-kerabat, dan teman-teman pun turut datang untuk 

memberikan bantuan, dan jika dilihat dari perspektif Islam, dari kegiatan tersebut 

memiliki nilai cinta kasih yang juga mengandung pesan di dalamnya agar Supaya 

umat Islam dapat saling membantu dengan sungguh-sungguh dan tulus dalam amal-

amal yang besar. Kemudian, pada kegiatan itu selesai dijalankan dengan tujuan 

karena Allah, maka Allah Swt akan melimpahkan keberkahan-Nya dan memberikan 

pahala yang besar di sisi-Nya.3 

Menurut perspektif keagamaan yang telah dijelaskan di atas, prinsip saling 

tolong menolong telah diajarkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah Swt dalam 

Q.S Al-Maidah/5:2. 

 

وَٱلتَّقْوَى   نِ ۚ    ۖ وَتعَاَوَنوُا۟عَلىَ ٱلْبرِ ِ ثمِْ وَٱلْعدُوَْ  َ  وَلََتعَاَوَنوُا۟عَلىَ ٱلِْْ    ۖ وَٱتَّقوُا۟ ٱللَّّ

َ شَدِيدُ ٱلْعِقاَبِ  ﴾ ٢﴿إنَِّ ٱللَّّ  
 

 

3M. Yahya, “Sejarah Hadits Arbain, dilengkapi Tabel Ringkasan Hapalan Hadits Arba’in An- 

Nawawi.” (2014), h. 103. 



3 
 

 
 

Terjemahnya:    

“Saling menolonglah kamu dalam melakukan Kebajikan dan Taqwa, 

dan jangan tolong menolong dalam berbuat Dosa dan Permusuhan. 

Bertaqwalah kepada Allah, Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.4 

Ayat tersebut adalah suatu prinsip yang mendasar yang merupakan pedoman 

utama dalam membangun rasa keterikatan yang kuat antara satu sama lain untuk 

saling menolong bagi siapa saja asalkan tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. 

Maka dari rasa keterikatan itulah yang begitu kuat sehingga dapat memberikan 

nasihat, baik secara lisan maupun dengan kegiatan. Maka dari situlah ada rasa Empati 

terhadap keteguhan sesama juga dapat menggugah rasa untuk saling membantu. 

Appassitulungang dalam hal gagasan tersebut dikaitkan dengan tata kehidupan 

masyarakat, maka dapat berkaitan dalam konsep bahasa Indonesia dikenal dengan 

gagasan gotong royong karena ada kecenderungan untuk saling membantu dalam 

kegiatan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam mewujudkan solidaritas maka 

dapat berpartisipasi bersama dalam suatu pekerjaan yang dilakukan. kemudian ada 

beberapa perbedaan tingkat kerelaannya yang dilakukan/dikerjakan yaitu: 

1. Saling membantu dalam pekerjaan pertanian. 

2. Saling bantu dalam tugas-tugas rumah tangga sehari-hari. 

3. Saling dukung mengatasi masalah yang dihadapi. 

4. Bersama-sama membantu persiapan pesta dan upacara. 

5. Saling tolong dalam menghadapi suatu musibah kecelakaan, bencana, dan 

kematian. 

 

4Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 

106. 
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Demikian halnya tolong menolong dalam aktivitas tertentu, maka masyarakat 

ikut turut membantu untuk menyelenggarakan kegiatan dalam pertanian maupun 

acara kegiatan lainya agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Maka dari 

itu dapat terjalin hubungan interaksi timbal balik. Sedangkan, tolong menolong pada 

peristiwa-peristiwa kecelakaan atau kematian biasanya tolong menolong tersebut 

dengan suka rela tampa perhitungan ataupun mendapatkan pertolongan kembali 

karena menolong orang yang mendapat musibah tersebut dengan rasa belasungkawan 

yang dimiliki dalam jiwa. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang biasanya disebut sebagai orang 

ramah dengan membuktikan bahwa kita dapat beradaptasi dengan orang lain karena 

kita tidak dapat hidup sendiri untuk mengatasi masalah sendiri dan akan 

membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga pentingnya suatu solidaritas bersama 

sebagai salah satu syarat mutlak untuk mempertahankan keutuhan dalam masyarakat 

dan meringankan kesulitan beban yang dilaksanakan bersama dalam pekerjaan sebab 

dalam melaksanakan kegiatan gotong royong pun akan menjadikan ikatan kuat 

kekeluargaan, juga akan timbul rasa kepedulian didalam masyarakat. 5   

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa rumusan masalah adalah Appassitulungang (tolong menolong) dalam 

kehidupan masyarakat petani jagung di Bungung Lompoa, Desa Bontonompo, 

Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. 

 

5 Ummul Chairy, “Assitulungeng (Study Tentang Nilai Solidaritas Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo).” Skripsi (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2016), h. 17. 
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1. Bagaimana eksistensi Appassitulungang pada masyarakat petani jagung di 

Bungung Lompoa? 

2. Bagaimana wujud budaya Appassitulungang dalam proses bertani jagung di 

masyarakat Bungung Lompoa? 

3. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam budaya Appassitulungang pada 

masyarakat petani jagung di Bungung Lompoa? 

 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus pada kajian penelitian ini adalah tentang bagaimana wudud budaya 

Appassitulungang dalam proses bertani jagung di Bungung Lompoa Desa 

Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan permasalahan terkait dengan wujud, pergeseran, prosesi, dan nilai-

nilai Islam yang ada dalam penelitian ini, peneliti merasa penting untuk memberikan 

penjelasan lebih rinci mengenai beberapa kata yang terdapat dalam judul penelitian. 

yakni: 

a. Appassitulungang (Saling membantu/gotong royong) 

Appassitulungang adalah konsep yang mencakup arti tolong menolong, baik 

dalam meminta bantuan maupun memberikan bantuan, dan hal ini merupakan bagian 

integral dari kehidupan para petani jagung di Bungung Lompoa, Desa Bontonompo, 

Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Konsep ini menjadi sangat penting karena 

masyarakat sadar bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri, dan Appassitulungang atau 

gotong royong adalah nilai adat yang masih terus diterapkan dan berkembang di 

wilayah Jeneponto hingga sekarang. 



6 
 

 
 

Appassitulungang mencerminkan suatu kondisi di mana dapat menunjukkan 

kesiapan dan keinginan untuk saling membantu dalam meringankan beban 

masyarakat untuk melaksanakan aktivitas dari kesulitan yang dialami karena pada 

hakekatnya tolong menolong ketika sesuatu hal yang membutuhkan bantuan orang 

banyak, seperti ketika pada saat panen Jagung, panen padi, pemindahan rumah kayu, 

acara pesta dan lain sebagainya maka masyarakat akan bergotong royong membantu 

proses penyelesaian suatu aktivitas yang dikerjakan secara bersama-sama. 

Appassitulungang juga perlu dilakukan atau diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.6  

1) Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Appassitulungang 

Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

nilai-nilai tertentu untuk mencapai keselarasan dan adaptasi dalam kerjasama. 

Kehidupan mereka sangat tergantung pada ketergantungan dan dukungan satu sama 

lain, sehingga mereka hidup dalam kebersamaan yang erat. Ikatan kekerabatan 

bilateral yang luas juga mempengaruhi hal ini, di mana setiap anggota keluarga 

memiliki solidaritas yang kuat satu sama lain. 

2) Wujud budaya Appassitulungang  

Nilai solidaritas yang sering digunakan dalam istilah modern adalah kerja sama 

dan kolaborasi untuk mencapai hasil terbaik. Hal ini berasal dari budaya 

"Appassitulungang," di mana orang saling terikat dalam ikatan sosial, bersikap 

ramah, dan menjaga nama baik satu sama lain. Selain itu, mereka juga beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar mereka. 

 

6 Ummul Chairy, “Assitulungeng (Study Tentang Nilai Solidaritas Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo).” Skripsi (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2016), h. 5. 
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Hidup bermasyarakat secara lokal yaitu seperti jika ada yang bergembira, maka 

semua orang juga akan bahagia, jika ada yang melakukan suatu kegiatan atau 

aktivitas, maka semua orang akan dengan mudah terlibat dalam tindakan tersebut, dan 

jika ada yang meratap, maka semua orang akan merasakan hal yang sama. Maka 

dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut tidaklah mempunyai sikap individualis, 

akan tetapi selalu bersikap solidaritas terhadap sesama. 

b. Pertanian. 

Pertanian adalah alah satu aktivitas manusia yang meliputi bercocok tanam, 

peternakan, perikanan, dan kehutanan. Namun, fokus utama dari pertanian ini adalah 

pada proses pengolahan hingga panen jagung.7 

c. Tahapan-tahapan dalam bertani jagung 

Tanaman pangan yang menjadi sumber karbohidrat utama yang mengandung 

protein seperti: jagung, padi, umbi-umbian, kedelai dan kacang-kacangan. Adapun 

tahapan-tahapan budidaya tanaman pangan yaitu sebagai berikut: 

1) Pengolahan lahan melibatkan proses persiapan dan pengaturan lahan untuk 

pertanian atau budidaya tanaman. 

2) Persiapan benih dan penanaman mencakup langkah-langkah untuk memilih 

benih yang baik dan menanamnya dengan benar di lahan yang telah 

disiapkan sebelumnya. 

3) Pemupukan tanaman adalah tahap memberikan nutrisi tambahan kepada 

tanaman agar tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 

7 Ummul Chairy, “Assitulungeng (Study Tentang Nilai Solidaritas Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo).” Skripsi (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2016), h. 6. 
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4) Pemeliharaan tanaman merupakan serangkaian kegiatan untuk menjaga dan 

melindungi tanaman dari hama, penyakit, serta mengatur tata cara 

pertumbuhannya. 

5) Panen dan pasca panen adalah langkah terakhir, yaitu masa pemanenan hasil 

pertanian dan penanganannya setelah panen, seperti pengolahan hasil panen, 

penyimpanan, atau distribusi. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Pada bagian ini dapat dijelaskan maksud dan tujuan dari penelitian yang 

dilakukan terhadap masalah yang telah dikaji. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana Eksistensi Appassitulungang 

pada Masyarakat Petani Jagung di Masyarakat Bungung Lompoa. 

b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang Wujud Budaya 

Appassitulungang dalam Proses Bertani Jagung di Masyarakat Bungung Lompoa. 

c. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh Nilai-Nilai dalam Budaya 

Appassitulungang pada Masyarakat Petani Jagung di Bungung Lompoa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan kegunaan, 

antara lain: 

a. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian tersebut memiliki potensi untuk menjadi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pertanian dan budaya 

dapat menjadi contoh inspiratif dalam upaya membantu antar masyarakat petani 



9 
 

 
 

jagung di Bungung Lompoa, Desa Bontonompo, Kecamatan Kelara, Kabupaten 

Jeneponto. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadi referensi bagi kepentingan 

ilmiah dan praktisi lainnya, serta sebagai dorongan awal yang menginspirasi 

penelitian serupa di daerah-daerah lain. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Kabupaten Jeneponto agar 

selalu peduli terhadap sistem nilai solidaritas petani yang ada dalam 

masyarakat. Fokus khusus dari penelitian ini adalah membahas tentang 

Appassitulungang, sebagai bagian dari sistem nilai solidaritas yang dimiliki 

oleh para petani jagung. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah elemen penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan 

untuk menyatukan pandangan para peneliti, mengidentifikasi ketersediaan sumber 

daya, termasuk hasil penelitian dan literatur yang relevan dengan topik yang sedang 

diteliti. 

Tujuannya adalah agar calon peneliti dapat mengenali kemungkinan pentingnya 

dan kontribusi akademis dari penelitiannya dengan mempertimbangkan konteks 

waktu dan lokasi tertentu. Melalui kajian pustaka ini, diharapkan dapat memastikan 

bahwa permasalahan yang sedang diteliti atau dibahas belum pernah diselidiki 

sebelumnya atau jika sudah, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

selanjutnya akan memiliki perbedaan signifikan dari penelitian yang telah ada 

sebelumnya. 
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Peneliti menggunakan beberapa literatur yang berhubungan dengan bahan 

acuan. Beberapa literatur tersebut dianggap cukup relevan dengan objek penelitian 

ini, di antaranya adalah:  

1. Jurnal Nurhartini yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul Partisipasi 

Masyarakat melaksanakan gotong royong di Desa Sepala Dalung Kecamatan 

Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Sosiastri_Sosiologi, 

membahas tentang Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

secara bersama-sama agar dapat menciptakan semangat kebersamaan, 

persatuan, dan kesatuan yang merupakan sikap dan karakter bangsa 

Indonesia. Persamaannya membahas tentang gotong royong, sedangkan 

perbedaannya fokus pada Appassitulungang dalam bertani jagung.8 

2. Jurnal La Sinaini yang ditulis pada tahun 2020, dengan judul Bentuk 

Kegiatan Gotong Royong Dalam Aspek Pertanian Dan Sosial Budaya Di 

Kabupaten Muna (Studi Kasus di Desa Langkoroni Kecamatan Maligano 

Kabupaten Muna). Jurnal Ilmiah membangun desa dan pertanian membahas 

tentang Pembangunan budaya yang dapat menciptakan kemajuan di 

masyarakat karena memiliki kontribusi terhadap pembangunan kebudayaan 

dalam suatu negara. Persamaannya yaitu kajiannya tentang gotong royong, 

sementara perbedaannya lebih mendetail menjelaskan tentang kearifan lokal 

dalam budaya Appassitulungang pada masyarakat petani jagung.9  

 

8Nurhartini, “Partisipasi Masyarakat Melaksanakan Gotong Royong di Desa Sepala Dalung 

Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.” Jurnal Sosiastri-Sosiologi (Universitas 

Mulawarman, 2019). 

9La Sinaini, “Bentuk Kegiatan Gotong Royong dalam Aspek Pertanian dan Sosial Budaya di 

Kabupaten Muna (Studi Kasus di Desa Langkoroni Kecamatan Maligano Kabupaten Muna).” Jurnal 

Ilmiah membangun desa dan pertanian (Sekolah Tinggi Pertanian Wuna, 2020). 
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3. Skripsi Ummul Chairy, tahun 2016, dengan Judul Assitulungeng (Studi 

Tentang Nilai Solidaritas Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola 

Kabupaten Wajo). Dari Skripsi ini membahas tentang Wujud serta Nilai 

Assitulungeng dan Pergeseran Nilai Assitulungeng pada Petani di Desa 

Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Persamaannya 

meneliti tentang Assitulungeng dalam pertanian, namun perbedaannya lebih 

mengarah pada kearifan lokal dalam budaya Appassitulungang pada 

masyarakat petani jagung10 

4. Jurnal Agusriani yang ditulis pada tahun 2020, dengan judul Kearifan Lokal 

Assitulungeng (Gotong Royong)Dalam Membentuk Solidaritas Masyarakat 

Petani Di Desa Pammusureng, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. 

Jurnal Ilmu Sosial membahas tentang Kearifan lokal Assitulungeng dalam 

membentuk solidaritas petani di desa pammusureng. Persamaannya 

mengenai kearifan lokal Assitulungeng dalam membentuk solidaritas 

masyarakat petani, akan tetapi perbedaannya lebih fokus kepada kearifan 

lokal dalam budaya Appassitulungang pada masyarakat petani jagung.11 

5. Jurnal Karmila yang ditulis pada tahun 2014 dengan judul Stratifikasi sosial 

petani padi di Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang 

Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Ilmu Sosiolog membahas tentang bagaimana 

peran stratifikasi sosial dan kedudukan masyarakat petani padi di Desa 

 

10 Ummul Chairy, “Assitulungeng (Studi Tentang Nilai Solidaritas Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo).” Skripsi (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2016). 

11Agusriani, “Kearifan Lokal Assitulungeng (Gotong Royong) dalam Membentuk Solidaritas 

Masyarakat Petani di Desa Pammusureng, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.” Jurnal Ilmu 

Sosial, (Universitas Negeri Makassar 2020). 
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Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. 

Persamaannya berkaitan tentang petani padi Sedangkan perbedaannya lebih 

mengarah kepada kearifan lokal dalam budaya Appassitulungang pada 

masyarakat petani jagung.12 

Berdasarkan berbagai literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, 

peneliti menyadari bahwa penelitian sebelumnya telah mengkaji lokasi penelitian 

dengan karakteristik yang berbeda. Karena peneliti tidak menemukan buku atau hasil 

penelitian sebelumnya mengenai topik yang diminati, peneliti tertarik untuk mengkaji 

budaya yang secara khusus membahas “Budaya Appassitulungang pada masyarakat 

petani jagung di Bungung Lompoa Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto (Studi unsur-unsur Budaya Islam)”. 

 

 

 

 

 
12 Karmila, “Stratifikasi Sosial Petani Padi di Desa Pematang Sikek Kecamatan Rimba 

Melintang Kabupaten Rokan Hilir.” Jurnal Ilmu Sosiolog (Universitas Riau, 2014) 



 

13 
 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Peran dan Fungsi Budaya dalam Kehidupan Masyarakat 

Budaya dalam masyarakat terbentuk melalui beragam elemen yang ada di 

dalamnya. Budaya yang terus mengakar kuat di lingkungan masyarakat akan 

menghasilkan berbagai bentuk kebudayaan. Budaya adalah gaya hidup yang 

diperoleh dan dikembangkan bersama oleh sekelompok orang, diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai segala hal yang 

terkait dengan akal manusia dan melibatkan semua karya, rasa, dan kreasi 

masyarakat. Tidak ada masyarakat yang masih hidup tanpa memiliki kebudayaan. 

Sementara kebudayaan selalu mengalami perubahan seiring perubahan dalam 

masyarakat, terkadang perubahan ini tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. 

Perubahan kebudayaan dapat dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat dan 

kebudayaan itu sendiri, serta oleh perubahan lingkungan alam dan fisik di tempat 

manusia tinggal. Oleh karena itu, setiap kebudayaan selalu mengalami transformasi 

sesuai dengan evolusi dalam masyarakat yang menjadi ciri khas dari kebudayaan 

tersebut, karena hubungan saling mempengaruhi antara kebudayaan dan masyarakat.1 

Budaya memiliki fungsi dalam mengatur perilaku manusia, terutama melalui 

norma sosial yang merupakan hasil dari kebudayaan. Norma-norma ini menjadi dasar 

bagi manusia dalam menentukan perilaku mereka. Sebagai hasilnya, fungsi 

kebudayaan adalah memberikan pedoman agar manusia memahami cara yang tepat 

untuk bertingkah laku dan berinteraksi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan 

 
1Ellya Rosana, "Dinamisasi kebudayaan dalam realitas sosial." Jurnal Studi Lintas Agama 

2017, h. 16. 
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hidupnya di dalam masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan berperan dalam 

menciptakan kerangka kerja yang mengatur perilaku manusia, dengan harapan bahwa 

aturan-aturan dalam masyarakat dapat dijalankan sesuai dengan ekspektasi 

masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Adanya harapan bahwa masyarakat 

dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya juga menjadi bagian dari fungsi 

kebudayaan, sehingga semua aspek kehidupan dapat berjalan sesuai dengan harapan 

yang telah ditetapkan. 

kebudayaan berperan penting dalam memandu masyarakat dalam beradaptasi 

dengan lingkungan, memenuhi kebutuhan spiritual dan materil, memanfaatkan 

sumber daya alam, serta mengatur dan membentuk pergaulan sosial.Mengatur tata 

tertib dalam pergaulan masyarakat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. 

 

B. Kebudayaan Masyarakat Petani 

kata kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta Buddhayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari Buddhi yang berarti "budi" atau "akal". Dengan demikian, 

kebudayaan dapat diinterpretasikan sebagai segala hal yang bersangkutan. Hingga 

kini, terdapat lebih dari 179 definisi untuk kebudayaan, namun yang paling dikenal 

adalah definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh E.B. Taylor pada tahun 1897. 

Menurutnya, kebudayaan merujuk pada pemahaman perasaan yang kompleks dari 

suatu kelompok masyarakat, mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan sifat-sifat lainnya yang diperoleh 

dari anggota masyarakat.  
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Kebudayaan adalah sistem pengetahuan kolektif masyarakat yang menjadi 

panduan dalam perilaku dan tindakan, dan harus tetap beradaptasi dengan 

perkembangan zaman. Karena jika suatu bangsa mengabaikan kebudayaannya sendiri 

dan tidak menghargai warisan dari nenek moyangnya, maka bisa dianggap bahwa 

bangsa tersebut tidak pantas untuk berkembang atau maju.2  

Budaya gotong royong telah menjadi pola perilaku yang menjadi ciri khas 

bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, masyarakat petani dalam kegiatan tersebut 

dapat mencakup proses mengolah tanah hingga panen, yang dilakukan secara gotong 

royong atau bergiliran oleh para pemilik ladang yang melibatkan banyak orang.  

Menurut Koentjaraningrat, seorang antropolog Indonesia, kebudayaan adalah 

keseluruhan hasil karya, sistem, dan konsep yang dihasilkan oleh manusia yang perlu 

dipelajari dan diterapkan. Dalam bahasa Inggris, istilah kebudayaan disebut sebagai 

"colore," yang berarti melakukan atau mengelola. Manusia dapat mengelola sumber 

daya alam untuk menciptakan ladang pertanian guna memenuhi kebutuhan makanan 

dan memastikan kelangsungan hidup. Pada dasarnya, manusia tidak dapat terlepas 

dari kebudayaan, karena kemampuannya menciptakan hal-hal yang bermanfaat untuk 

kehidupannya adalah akar dari lahirnya suatu kebudayaan.3  

 

 

 

2Haedar Nashir, “Indonesia ideologi dan martabat pemimpin bangsa." (Jakarta : Republika, 

2022), h. 34. 
3Faisal S Pawane, “Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo 

Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timut Provinsi Maluku Utara”, Jurnal Holistic No. 18 

(Juli-Desember 2016), h. 3. 

https://lib.umpr.ac.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&ruas=Pengarang&bahan=Semua%20Jenis%20Bahan&katakunci=Haedar%20Nashir
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 Menurut Koentjaraningrat, terdapat tujuh unsur-unsur budaya universal, 

mencakup: 

1. Bahasa  

Bahasa adalah alat utama dalam berkomunikasi dan mengungkapkan informasi, 

gagasan, perasaan, dan nilai-nilai budaya. Bahasa juga merupakan cerminan 

dari identitas dan ciri khas suatu kelompok budaya. Setiap bahasa memiliki 

keunikan dalam struktur, tata bahasa, kosa kata, dan variasinya. 

2. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, 

keadaan, dan aspirasi, dalam berbagai bentuk seperti ilmiah, filsafat, agama, 

mitos, legenda, dan lainnya, membentuk apa yang disebut sebagai sistem 

pengetahuan. Sistem pengetahuan ini berperan sebagai panduan untuk manusia 

dalam memahami dan menginterpretasikan realitas. Selain itu, sistem 

pengetahuan juga memiliki peran dalam membentuk sikap dan perilaku 

manusia terhadap lingkungan. 

3. Organisasi sosial atau sistem masyarakat  

Organisasi sosial atau sistem masyarakat adalah pola interaksi antara individu 

atau kelompok dalam suatu masyarakat. Organisasi sosial atau sistem 

kemasyarakatan melibatkan struktur sosial, lembaga sosial, norma sosial, nilai 

sosial, status sosial, peran sosial, dan unsur lainnya. Tujuan dari organisasi 

sosial atau sistem kemasyarakatan bertujuan untuk mengelola dan menyatukan 

anggota masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. 
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4. Peralatan hidup dan teknologi  

Peralatan hidup dan teknologi mencakup semua objek buatan manusia yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ini melibatkan berbagai 

alat produksi, konsumsi, transportasi, komunikasi, pertahanan, hiburan, dan 

sebagainya. Peralatan hidup dan teknologi mencerminkan kemajuan dan 

kreativitas manusia dalam mengexploitasi sumber daya alam. 

5. Mata pencaharian hidup  

Mata pencaharian hidup merujuk pada cara-cara yang digunakan manusia untuk 

mendapatkan sumber penghidupan. Mata pencaharian hidup mencakup 

berbagai kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, pertukaran, serta 

konsumsi barang dan jasa. cara ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk 

geografis, demografis, politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Selain itu, mata 

pencaharian hidup memainkan peran penting dalam menentukan tingkat 

kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. 

6. Religi  

Religi adalah suatu sistem kepercayaan dan praktik ibadah yang terkait dengan 

hal-hal yang bersifat sakral, transenden, dan gaib. Komponen-komponen dalam 

sistem religi mencakup doktrin, ritual, simbol, mitos, etika, dan organisasi 

keagamaan. Sistem religi memiliki peran sebagai sunber nilai, motivasi, 

penghiburan, dan pengendalian sosial bagi manusia. Selain itu, sistem religi 

juga memiliki dampak terhadap pandangan hidup dan sikap manusia terhadap 

alam semesta. 
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7. Kesenian  

Kesenian adalah segala jenis karya yang memuat nilai estetika dan 

mencerminkan ekspresi jiwa manusia. Ragam kesenian melibatkan seni rupa, 

musik, tari, teater, sastra, film, dan bidang-bidang seni lainnya. Kesenian 

berperan sebagai sarana komunikasi, pendidikan, hiburan, kritik sosial, dan 

upaya pelestarian budaya. Kesenian juga menunjukkan keindahan, keunikan, 

serta kekayaan budaya suatu masyarakat.4 

Kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas dan tindakan manusia yang memiliki 

struktur tertentu. Koentjaraningrat juga menyatakan bahwa kebudayaan memiliki tiga 

wujud kebudayaan, yaitu wujud ideal, tindakan dan kebudayaan fisik.  

1. Gagasan sebagai wujud kebudayaan ideal seperti ide, gagasan, nilai, norma-

norma, peraturan, dan lain sebagainya yang sifatnya abstrak dan tidak dapat 

disentuh. Wujud kebudayaan demikian ada pada alam pikiran manusia. 

2. Aktivitas sebagai tindakan, yaitu sebuah wujud kebudayaan berupa tindakan 

yang dilakukan oleh manusia. Wujud kebudayaan ini disebut sistem sosial, 

yang terdiri dari aktivitas manusia yang melakukan interaksi, melakukan 

kontak dan dapat bergaul dengan masyarakat yang lain. Wujud kebudayaan 

ini bersifat nyata dan dapat terjadi dalam kehidupan manusia pada kehidupan 

sehari-harinya kemudian dapat diamati dan dapat pula didokumentasikan. 

3. Artefak atau biasa juga disebut sebagai karya manusia, yakni sebuah wujud 

kebudayaan fisik atau yang dapat dilihat dan diamati yang dihasilkan dari 

aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa 

 
4Koentjaraningrat, Pengantar Study Kebudayaan , (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), h. 

81 
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benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. 

Wujud kebudayaan inilah yang paling nyata diantara beberapa wujud 

kebudayaan yang lain.5 

Kebudayaan muncul dari proses evolusi yang panjang, di mana masyarakat dan 

lingkungannya tumbuh dan berkembang bersama dalam suatu sistem sosial. Proses 

evolusi yang berlangsung selama periode yang lama ini telah melekat dalam 

masyarakat. Kebudayaan mencerminkan ciri khas kelompok komunitas, seperti 

contohnya gotong royong (appassitulungang) yang menjadi identitas masyarakat di 

tingkat desa.6  

Ditinjau dari perspektif perkembangan budaya di lingkungan masyarakat 

Bungung Lompoa, Desa Bontonompo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. 

dalam upaya melestarikan budaya Appassitulungang. Salah satu alasan penting untuk 

menjaga serta dapat melestarikan budaya Appassitulungang adalah agar nilai-nilai 

tersebut terus hidup dan bertahan dalam kehidupan masyarakat setempat. 

Bagi masyarakat pedesaan di Indonesia, pertanian bukan sekadar aktivitas 

ekonomi untuk mencari penghasilan, tetapi juga menjadi cara hidup yang 

mencerminkan berbagai orientasi sosial dan semangat gotong royong dalam kegiatan 

sehari-hari. Bertani menjadi bagian dari budaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai 

sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat lokal. Beberapa ahli memberikan 

definisi mengenai petani yang relevan yaitu:  

 

 
5Rafael Raga Maram, Manusia dan Kebudayaan, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), H. 

47. 

6Hasbullah, “kearifan lokal dalam membangun solidaritas dan integrasi sosial masyarakat di 

Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.” Jurnal Sosial Budaya, vol. 9 no. 2 Bengkalis 2012, h. 9. 



20 
 

 
 

1. Menurut Van Aarsten (1953), dalam buku Rika Harini yang berjudul 

Tinjauan spasial optimasi produksi pertanian pada wilayah perbatasan, 

Pertanian adalah sebuah kegiatan manusia untuk mengembangbiakkan 

tumbuhan dan dapat memperoleh hasil.7 

2. Menurut Mosher (1966), dalam buku Yudia Azmi yang berjudul Pertanian 

Terpadu, pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan 

pada proses pertumbuhan tanaman karena Petani dapat mengelola dan 

merangsang pertumbuhan tanaman dalam usaha pertaniannya.8 

3. Menurut Spedding (1979), dalam buku Rika Harini yang berjudul Tinjauan 

spasial optimasi produksi pertanian pada wilayah perbatasan, pertanian 

dalam pandangan modern merupakan suatu kegiatan manusia dan 

memperoleh hasil yang mengguntungkan. 9 

Pertanian dalam arti luas, dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan berbagai bahan makanan 

pokok yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam pengertian yang 

lebih terbatas, pertanian diartikan sebagai kegiatan khusus dalam membudidayakan 

tanaman.10 

a. Gotong royong 

Gotong royong atau tolong menolong adalah kewajiban bagi setiap manusia, 

karena melalui saling membantu, kita mendapatkan pula bantuan dari orang lain, 

karena di Desa Bontonompo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dalam peran 

Appassitulungang menjadi sangat penting karena membantu membangun hubungan 

yang baik dengan semua orang melalui Appassitulungang, kita dapat menumbuhkan 

 

7Rika Harini, “Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan.” 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2020, h. 16 

8Yudia Azmi, “Pertanian Terpadu.” Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi 

2022, h. 1 

9Rika Harini, “Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian pada Wilayah Perbatasan.” 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2020, h. 16 

10 Ida Purwatiningsih, “Solidaritas Masyarakat Petani dalam Tradisi Rewang di Dusun 

Sugihwaras Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.” Skripsi (Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang 2021), h. 16. 
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rasa kasih sayang di antara tetangga, teman, dan rekan kerja. Singkatnya, 

Appassitulungang merupakan bagian dari sifat hidup yang dapat dilakukan oleh 

setiap manusia tidak selalu harus melibatkan harta, tetapi bisa juga melalui tenaga, 

pikiran atau ide. 

Gotong royong juga didefinisikan sebagai pranata dalam sistem kehidupan 

kemasyarakatan yang timbul karena kondisi dimana pemilik lahan yang cukup luas 

tidak dapat diolah dengan cepat oleh pemiliknya sehingga memerlukan bantuan dari 

masyarakat. Akibatnya, masyarakat juga akan mengalami situasi yang memerlukan 

pertolongan, sehingga timbul rasa saling membantu sesama.  

Proses gotong royong, dalam prinsip resiprositas atau timbal balik dapat 

berlaku yang di mana pertukaran bantuan terjadi secara sosial. Dengan demikian, 

Appassitulungang merupakan bentuk saling memberi dan menerima bantuan yang 

menjadi bagian integral dari struktur sosial masyarakat. 

Pertolongan yang diberikan kepada seseorang akan menciptakan dorongan 

untuk membalas budi kepada pihak yang ditolong karena dalam sikap 

Appassitulungang atau tolong menolong dianggap sebagai suatu kewajiban yang 

sangat penting bagi para petani jagung, terutama yang tinggal di pedesaan, yang dapat 

menjadi prinsip utama bagi mereka adalah tidak diukur dengan uang atau barang 

sebagai imbalannya. 

 Ada pula para pekerja sukarela yang dimana konsepnya berbeda dengan tolong 

menolong. Para pekerja sukarela tersebut tidak mengharapkan adanya pertukaran atau 

timbal balik dari orang yang dibantunya sebab pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kerja sukarela berdasarkan keinginan dan waktu mereka sendiri untuk ikut turut 

membantu karena seorang yang diberikan bantuan hanya sebagai ungkapan terima 
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kasih atas bantuan yang diberikan, sehingga pihak yang dibantu merasa memiliki 

kewajiban moral untuk menyediakan makanan pada saat istirahat atau setelah 

pekerjaan selesai dilakukan.11 

Contoh:    

1) Pada saat membangu/memindahkan rumah panggung, 

2) Mengangkat gabah dan jagung,  

3) Membantu dalam persiapan buka puasa bersama dll. 

Masyarakat Jeneponto terkenal dengan sifat asli orang keras tapi peduli, karena 

memiliki sifat yang ramah terhadap sesama dengan karakter yang bersahaja dan dapat 

menjunjung tinggi perilaku yang santun, ramah, peduli serta memiliki semangat 

gotong royong dengan kepeduliannya terhadap sesama serta saling mengingatkan 

antar sesama.  

Orang Jeneponto selalu menanamkan kata dalam dirinya “siri’ na pacce, 

sipakatau, sipakalabbiri, sikatutui, sikamaseang, na sipammaling-malingi. 

Masyarakat Jeneponto dapat melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang mengandung 

makna saling menjaga, saling menghargai, saling melindungi, saling mengasihi serta 

saling merindukan antar sesama. 

b. Budaya gotong royong dalam masyarakat petani jagung 

Gotong royong banyak di masyarakat pedesaan atau agraris yang memiliki akar 

adat kebudayaan untuk saling membantu dengan cara hidup bertahan, dan 

berinteraksi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kegiatan Appassitulungang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang dapat ditandai dengan 

 

11 Mahmud Tang, “Aneka Ragam Pengaturan Sekuritas Sosial Bekas di Kerajaan Barru, 

Sulawesi Selatan, Indonesia.” (Grenfisch Service Centrum Van Gills B.V, 1996), h. 91. 
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kehidupan pertanian sebab dalam bergotong royong juga dianggap sebagai salah satu 

nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat desa di 

Indonesia sehingga dikatakan adat Appassitulungang berkembang dalam kehidupan 

masyarakat pedesaan yang tidak dapat dipisahkan karena kehidupan pertanian dapat 

memerlukan kerjasama yang sangat besar dalam upaya mengolah tanah. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal dapat berperan 

sebagai sarana terbentuknya Appassitulungang dan dapat mempertahankan solidaritas 

sosial dalam suatu masyarakat sehingga nilai solidaritas yang ada di setiap komunitas 

menjadi pendorong utama bagi masyarakat, sehingga dari Appassitulungang dapat 

terdorong untuk berbakti kepada sesama lahir secara spontan. Namun pada dasarnya, 

dorongan ini berasal dari perasaan saling butuh dan membutuhkan antara sesama. 

c. Bentuk gotong royong dalam aspek pertanian  

Gotong royong adalah suatu bentuk kegiatan kolaboratif di mana sebuah 

komunitas bersatu untuk membantu meringankan beban orang yang membutuhkan 

bantuan. Di Indonesia dalam bergotong royong juga dapat merupakan aspek budaya 

yang khas dan sering dilakukan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Nilai gotong 

royong dapat tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yang mengajarkan bahwa 

seseorang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga dikatakan sikap 

saling memiliki dan kerjasama dalam bergotong royong menjadi ciri persatuan 

Indonesia, karena hal ini memperkuat ikatan di antara anggota masyarakat dan 

menciptakan lingkungan yang harmonis.12 

 

12Sitti Uswatun, Hasanah, Penerapan Perilaku Gotong Royong dalam Masyarakat Sebagai 

Wujud Identitas Budaya dari Sila Ketiga dalam Pancasila vol.1. no.1. 2021, h. 48. 
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Aspek pertanian dalam gotong royong adalah bentuk kerja sama di mana 

masyarakat berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan di ladang secara bersama-sama. 

Salah satu contohnya adalah saat memanen jagung/Anyyappe sehingga kegiatan 

tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan tanpa mengharapkan upah 

bagi para pekerja. Dengan demikian dapat menanamkan prinsip saling tolong 

menolong dan kerja sama antar masyarakat sehingga dapat tercermin dalam kegiatan 

gotong royong di Desa Bontonompo. 

Gotong royong terlihat jelas mempererat kebersamaan dalam suatu aktivitas. 

Akibatnya, hubungan akrab di antara mereka terjaga dengan baik dalam kegiatan di 

lahan, sekitar 10-20 orang berpartisipasi dengan antusias kerja bersama. Sehingga 

dapat tertanam dalam jiwa bahwa Appassitulungang memang merupakan warisan 

budaya leluhur yang telah diwariskan secara turun temurun di masyarakat Kabupaten 

Jeneponto, baik dalam aktivitas pertanian maupun dalam aspek sosial 

kemasyarakatan .13 

d. Makna gotong royong 

 Secara umum, pengertian gotong royong dapat dijelaskan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia sebagai “kerja sama kolektif atau saling membantu, bahu-

membahu”. Gotong royong merujuk pada penggunaan tenaga manusia tanpa imbalan 

dalam rangka menjalankan proyek atau pekerjaan yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat atau berkontribusi pada pembangunan.14  

 

13La Sinaini, “Bentuk Kegiatan Gotong Royong dalam Aspek Pertanian dan Sosial Budaya di 

Kabupaten Muna (Studi Kasus di Desa Langkoroni Kecamatan Maligano Kabupaten Muna).” Jurnal 

Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (Sekolah Tinggi Pertanian Wuna, 2020), h.76.  

14 Koentjaraningrat, “Perspektif Antropologi dan Pembangunan Indonesia.” Jakarta: 

Prenadamedia Group 1974, h. 60  
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Gotong royong memiliki akar kata dari Bahasa Jawa. “Gotong” dapat 

disamakan dengan “pikul” atau “angkat”, sementara “royong” bisa diartikan sebagai 

“bersama-sama”. Oleh karena itu, secara sederhana gotong royong berarti melakukan 

sesuatu dengan mengangkat atau memikul secara bersama-sama. Contohnya, seperti 

memetik jagung dari pohon dan kemudian mengangkutnya ke mesin perontok yang 

dilakukan secara kolektif. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, gotong royong 

mencakup partisipasi aktif setiap individu untuk berkontribusi secara positif atau 

memberikan nilai tambah bagi obyek, permasalahan atau kebutuhan masyarakat di 

sekitarnya. Ini menggambarkan semangat kerjasama dan keterlibatan aktif dari setiap 

anggota dalam membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. 

Partisipasi aktif dalam gotong royong mencakup berbagai bentuk bantuan 

seperti kontribusi materi, keuangan, tenaga fisik, dukungan mental dan spiritual, 

keahlian, memberikan sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, bahkan 

berdo’a kepada Allah Swt. 

Dari segi konsep, gotong royong dapat dijelaskan sebagai bentuk kerja sama 

yang disepakati secara bersama. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat dua jenis 

gotong royong yang dikenal, yaitu gotong royong tolong menolong dan gotong 

royong kerja bakti. Gotong royong tolong menolong biasanya terjadi dalam kegiatan 

pertanian, kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah tangga, acara pesta dan perayaan, 

serta dalam menghadapi peristiwa bencana atau kematian. 

Sedangkan gotong royong kerja bakti merupakan kegiatan kolaboratif yang 

dilakukan untuk kepentingan umum. Ada dua jenis gotong royong kerja bakti yang 

membedakannya, yaitu gotong royong atas inisiatif warga dan gotong royong yang 

dipaksakan. Contoh gotong royong atas inisiatif warga adalah membersihkan Masjid 
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secara berkala, sementara gotong royong yang dipaksakan dapat terjadi ketika orang 

menjadi buruh atau kuli bangunan karena keadaan yang memaksa atau terpaksa. 

Sistem Appassitulungang atau tolong menolong memang tidak selalu dilakukan 

dengan rela dan ikhlas. Namun, tingkat kerelaan dapat berbeda-beda tergantung jenis 

kegiatan dalam kehidupan sosial. Kita dapat membedakan gotong royong terjadi 

dalam kegiatan pertanian, gotong royong dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan 

rumah tangga, gotong royong dalam persiapan pesta atau upacara, serta gotong 

royong saat menghadapi musibah atau bencana.15 

Gotong royong juga memiliki makna yang relevan dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat, karena dapat menjadi modal sosial yang memperkuat struktur 

kelembagaan pada tingkat komunitas, masyarakat, negara, bahkan dalam konteks 

masyarakat lintas bangsa dan negara Indonesia. Dengan gotong royong, kesejahteraan 

dapat diwujudkan melalui kerjasama yang kuat dan saling mendukung di antara 

seluruh anggota masyarakat.16  

Nilai gotong royong mengandung makna bahwa semangat tersebut tercermin 

dalam perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, 

demi melakukan sesuatu bersama-sama untuk kepentingan bersama. Contohnya, 

petani bekerja sama membersihkan kebunnya untuk persiapan menanam jagung, 

masyarakat bergotong royong dalam perbaikan saluran irigasi yang mengairi lahan 

pertanian, serta bergotong royong dalam membangun rumah bagi warga yang terkena 

angin puting beliung, dan lain sebagainya. Dalam gotong royong, semangat 

 

15Ummul Chairy, “Assitulungeng (Study Tentang Nilai Solidaritas Petani di Desa Tonrong 

Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo).” Skripsi (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 

2016), h. 3. 

16Pranadji, “Perspektif Sosial Budaya.” vol. 27. no. 1. (2009): h. 62. 
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kebersamaan dan kerjasama saling berperan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat 

bagi semua pihak, tanpa memikirkan keuntungan pribadi. 

Gotong royong merupakan karakteristik budaya Indonesia yang umum 

diterapkan dan diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk perilaku sosial yang 

tampak dalam kehidupan masyarakat. Apabila dilakukan penelitian di berbagai 

wilayah di Indonesia, akan ditemukan berbagai bentuk kegiatan gotong royong 

dengan berbagai ragam istilah dan bentuknya, baik sebagai nilai maupun perilaku 

karena adanya gotong royong dalam masyarakat mencerminkan solidaritas di antara 

kelompok masyarakat tersebut.  

Gotong royong adalah nilai yang sangat terlihat dalam budaya, karena dengan 

adanya gotong royong dapat dibutuhkan dalam berbagai aspek kegiatan atau aktivitas 

yang menjadi budaya dengan mudah dalam berkomunitas dan terlibat dalam kegiatan 

gotong royong adalah Solidaritas di antara anggota masyarakat yang saling terikat 

dalam wilayah atau lingkungan kekerabatan. Prinsip gotong royong dalam 

masyarakat tersebut dapat mengandung sejumlah nilai moral, antara lain: 

1. Keikhlasan dalam berpartisipasi dan semangat persatuan, yang mendorong 

masyarakat untuk berkolaborasi dengan tulus dan bersatu demi tujuan 

bersama. 

2. Semangat saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama, yang 

memperkuat rasa solidaritas di antara anggota masyarakat untuk saling 

membantu dan mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan 

pribadi. 
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3. Komitmen untuk meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan yang 

mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam usaha meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan bersama. 

Gotong royong adalah sebuah perilaku sosial yang dapat dilihat dan menjadi 

bagian integral dari tata nilai dalam kehidupan sosial di berbagai desa di Indonesia. 

Tradisi gotong royong telah berkembang dan terus berkembang dari generasi ke 

generasi di pedesaan, terutama karena keberadaan pertanian yang memerlukan 

kerjasama dalam upaya proses mengolah tanah, menanam, merawat, hingga 

memanen hasil panen.17 

Bagi bangsa Indonesia, gotong royong mempunyai makna yang lebih 

mendalam daripada sekadar tindakan yang menjadi landasan utama dalam pandangan 

hidup dan perilaku mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang diketahui, 

setiap tindakan manusia senantiasa mencerminkan nilai-nilai moral yang menjadi 

landasan dan pandangan hidupnya. Misalnya, kebiasaan mandi bagi manusia bukan 

sekadar rutinitas fisik semata, melainkan mencerminkan nilai kebersihan sebagai 

bagian dari pandangan hidupnya. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa tidak 

mandi tidak masalah, itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memprioritaskan 

nilai kebersihan dalam pandangan hidupnya. 

Budaya memiliki peran penting dalam memberikan tujuan, mengorganisir, serta 

mengelompokkan pengalaman-pengalaman kita. Melalui budaya, kita dapat 

 

17Bintarto, “Nilai kebudayaan Sebagai Warisan.” Bandung: Alfabeta 1980, h. 11. 
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mengidentifikasi diri kita, memberi makna pada dunia di sekitar kita, dan menentukan 

peran kita dalam bermasyarakat.18  

Contoh budaya kebiasaan yang dilakukan di lingkungan sekitar kita yaitu meliputi: 

a. Appattantu allo baji’ yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia maka 

memiliki arti “menentukan hari baik” dimana masyarakat terdahulu ketika 

menentukan hari baik untuk menjalankan suatu acara, kegiatan maupun 

aktivitas, maka terlebih dahulu ia akan menghitung lekukan jarinya dengan 

menggunakan kalender Hijriah. Akan tetapi, masyarakat sekitar beranggapan 

bahwa ketika melaksanakan suatu kegiatan penting maka hari Jum’at dianggap 

sebagai hari baik dan dianggap memiliki keberkahan sehingga banyak diantara 

masyarakat yang memilih hari Juma’at sebagai hari untuk menjalankan 

kegiatannya. 

b. A’bulo sibatang accera’ sitongka-tongka/sebatang bambu yang bekerja sama 

dalam sambung menyambung dengan tali persaudaraan antar sesama yang 

bermakna satu rasa, satu darah untuk saling bekerja sama adalah slogan 

kearifan masyarakat Jeneponto yang diketahui bahwa hari jadi Jeneponto yang 

dinama setiap tahun dilaksanakan pada tanggal 01 Mei di lapangan 

Passamaturukan (Pastur) Jeneponto, bertepatan juga dengan Hari Buruh 

Nasional. Para Masyarakat Jeneponto ikut memeriahkan dengan mengenakan 

pakaian adat sebagai bentuk kebudayaan yang telah diwariskan oleh para 

leluhur Butta Turatea/bumi yang diatas. 

 

18Stanley J dan Baran, “Pengantar Komunikasi Masa Melek Media Dan Budaya.” Terjemahan. 

S. Rouli Manalu. Jakarta: Erlangga, 2012, h. 11. 
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Memperingati hari jadi Jeneponto dapat menjadi wujud nyata dari persatuan 

dan kesatuan yang berakar pada budaya dan kearifan lokal, yang merupakan nilai-

nilai tinggi yang tumbuh dari masyarakat. Para masyarakat bekerjasama dalam 

mencapai kesejahteraan bersama menjadi pijakan kuat dalam menciptakan nilai-nilai 

yang memotivasi dan menginspirasi seluruh masyarakat Jeneponto. 

c. Pa’lumba Jarang/perlombaan Pacuan Kuda yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Jeneponto setiap tahunnya yakni menjelang hari ulang 

tahun Kabupaten Jeneponto setiap tanggal 01 Mei dalam perlombaan tidak 

hanya diikuti oleh penduduk Jeneponto, tetapi juga diikuti oleh peserta dari 

Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba, serta ada yang datang dari Sulawesi 

Barat dan Sulawesi Tenggara. 

Perlombaan tersebut biasanya diadakan di Bangkala-Jeneponto yang 

dilaksanakan pada saban akhir pekan yang dimana para penunggang kuda dengan 

perlengkapannya sangat terlihat seadanya untuk menghibur rakyat yang dimana 

dalam keseruan balap kuda tradisional sudah menjadi tradisi bagi warga masyarakat 

Jeneponto yang bermula dari zaman Kerajaan Gowa yang sudah menjadi moda 

Trasportasinya, sedangkan masyarakat Jeneponto dapat dijadikan sebagai hewan 

peliharaannya dan dapat dimanfaatkan sebagian besar membantu bekerja disawah 

atau dikebun. 

Efolusi kebudayaan adalah suatu perubahan atau perkembangan kebudayaan 

secara bertahap, mengalami evolusi dari bentuk sederhana ke kompleks. Pendekatan 

evolusionalisme menekankan perubahan bertahap menuju peningkatan atau kemajuan 

setiap masyarakat mengalami proses evolusi yang berbeda dengan kebudayaan yang 

beragam. 
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Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi tidak hanya terbatas pada 

bidang komunikasi, melainkan telah merambah ke sektor pertanian dan berdampak 

pada aspek sosial-budaya. Dalam konteks pertanian, modernisasi mencakup 

pengenalan alat-alat atau mesin pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. 

Perubahan sosial-budaya yang dialami oleh para petani akibat modernisasi terjadi 

melalui pengenalan teknologi pertanian. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa 

kehadiran teknologi tidak selalu mengubah struktur sosial yang sudah ada. Tujuan 

utama teknologi adalah mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih 

maju, bahkan dapat mengubah secara total gaya hidup dari tradisional ke modern, 

dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Teknologi yang sudah hadir di tengah kehidupan masyarakat tidak hanya dapat 

dipandang baik secara keseluruhan, terdapat dampak dari penggunaan teknologi. 

Adapun dampak positif dan negatif teknologi bagi aktivitas pertanian, seperti berikut:  

1) Dampak positif  

 Penggunaan teknologi memberikan kontribusi positif terutama dalam 

pengelolaan lahan pertanian yang luas. Tanpa teknologi, tugas-tugas ini akan 

memakan waktu yang cukup lama. Dengan adanya teknologi dapat mempengaruhi 

berjalannya pekerjaan dengan cepat sehingga dapat meminimalisir waktu yang 

digunakan. Dengan pengaruh teknologi bentuk-bentuk praktek tradisional kini 

tergantikan oleh peran teknologi meskipun masih ada beberapa yang dapat kita 

jumpai praktek sederhana atau secara tradisional dalam aktivitas pertanian. 
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2) Dampak negatif  

 Pada zaman nenek moyang kita dulu dalam aktivitas pertanian di kebun, 

mereka masih Appassitulungang dengan menggunakan alat-alat sederhana sehingga 

untuk menyelesaikan pekerjaan mereka maka membutuhkan tenaga yang banyak. 

Oleh karena itu, hubungan kekerabatan dan rasa persaudaraan mereka sangat tinggi 

pula karena timbul perasaan solidaritas, mereka menyelesaikan aktivitas pertanian 

mereka secara bersama-sama. Dengan demikian, dengan hadirnya teknologi dalam 

bidang pertanian maka dapat mengikis nilai budaya Appassitulungang yang ada 

dalam kehidupan masyarakat petani. 

 Penerapan nilai-nilai dalam budaya gotong royong mengalami perubahan yang 

dinamis, mengikuti perubahan dan pola masyarakat penggunnya. Artinya, 

penggunaan konsep gotong royong atau saling tolong menolong tidak selalu statis, 

melainkan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial 

masyarakat. Kebudayaan dapat dianggap sebagai akumulasi dari pengalaman 

kebudayaan nenek moyang sejak masa lampau hingga saat ini mengalami dinamika 

seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Cara hidup yang terus 

berkembang ini merupakan milik bersama dan dapat diwariskan secara turun-

temurun. Budaya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk 

kepercayaan, kebiasaan, dan tradisi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Konsep 

kebudayaan ini mencakup perilaku dan keyakinan yang dipelajari secara rasional dan 

terintegrasi untuk menjadi bagian dari identitas bersama.19 

 

19St. Hajar, M. Dahlan M, Syamzan Syukur, “Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya).” Jurnal Rihlah: Sejarah dan Kebudayaan, 

Volume 8, no. 1 (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020), h. 20. 
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 Secara umum, pendidikan menitikberatkan pada pembentukan karakter dan 

moral seseorang. Pendidikan saat ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan 

kepekaan terhadap berbagai fenomena kehidupan yang tengah berkembang dalam 

masyarakat. Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan perubahan 

dalam nilai-nilai masyarakat, karena aspek penting dalam proses mendidik adalah 

membimbing pertumbuhan hati nurani setiap individu melalui keterlibatan dalam 

menghadapi perubahan nilai-nilai. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya terpaku 

pada lingkungan sekolah, tetapi peran keluarga dan lingkungan rumah juga sangat 

berpengaruh dalam membentuk manusia yang memiliki moralitas yang tinggi dan 

budi pekerti yang mulia. 

 Saling tolong menolong atau gotong royong merupakan salah satu karakter 

paling utama dalam gerakan penguatan pendidikan karakter. Karakter ini 

mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu 

menyelesaikan persoalan bersama. Nilai karakter saling tolong menolong sangatlah 

penting karena mengajarkan generasi muda untuk memiliki rasa kepedulian dan rela 

berkorban demi kepentingan bersama, sehingga dapat menumbuhkan rasa persatuan. 

Gotong royong juga menjadi media bagi generasi muda untuk bersosialisasi, sehingga 

mereka akan kembali sadar bahwa dirinya adalah makhluk sosial. Sehingga 

pelestarian tradisi Appassitulungang atau saling tolong menolong sangatlah 

dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan pembentukan karakter gotong royong bagi 

generasi muda.  
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 Tolong menolong mencerminkan semangat kebersamaan yang berkembang 

dalam lingkungan masyarakat, sarat akan nilai-nilai positif, sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam pembentukan karakter dan jati diri generasi muda, upaya 

pelestarian adat juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mendukung keberadaan budaya lokal 

untuk pembangunan karakter bangsa guna memperkuat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

C. Pengaruh Islam dalam Budaya Lokal 

Menurut Sidi Gazalba dalam jurnal Suparno, kata budaya merupakan 

pengabungan dari dua kata yaitu budi dan daya, budi bermakna akal, pikiran, 

pendapat dan perasaan. Sedangkan daya berarti usaha dan upaya manusia yang 

dikerjakan menggunakan hasil pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. 

Jadi Islam mempunyai dua aspek, yaitu segi agama dan segi kebudayaan. Dengan 

demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, 

antara keduanya dapat dibedakan tetapi dalam pandangan Islam tentunya tak 

mungkin dipisahkan.20  

Kebudayaan dalam Islam bukan hanya sebagai sekumpulan tradisi atau praktik, 

tetapi sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik yang ideal, sempurna, 

sederhana, relevan dengan zaman, diakui keberadaannya, dan senantiasa 

diekspresikan dalam kehidupan manusia. Al-Quran memandang kebudayaan sebagai 

suatu proses yang berkelanjutan dan menganggapnya sebagai bagian integral dari 

kehidupan manusia. Kebudayaan bukan hanya sebatas aktivitas atau praktik budaya 

 
20Suparno, “Keterkaitan Budaya Islam Dengan Karakter Orang Jepang”, hal. 3. 



35 
 

 
 

semata, tetapi merupakan totalitas aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan, 

yang termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai, norma, etika, serta segala ekspresi 

kehidupan yang mencerminkan ajaran dan prinsip Islam. Dengan demikian, 

kebudayaan Islam tidak hanya mempertahankan warisan budaya masa lalu, tetapi 

juga merespons dan mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam konteks zaman dan 

tempat yang berbeda. 

Nilai itu bersifat sempurna karena merupakan sebuah ide atau konsep. Oleh 

karena itu, ia tidak berwujud dan tidak dapat disentuh oleh pancaindera manusia. 

Nilai hanya bisa dilihat dari perbuatan seseorang yang mengandung dari nilai itu 

sendiri. Dalam buku Drs. Sidi Gazalba yang membahas tentang asas kebudayaan 

Islam terhadap sebuah nilai-nilai dalam konsep kebudayaan Islam sebagai berikut: 

1. Nilai sosial, meliputi perkara-perkara yang dihargai dalam pergaulan hidup. 

Perbuatan yang dihargai dalam hubungan antara manusia dan manusia ialah 

yang mengandung nilai-nilai baik. 

2. Nilai ekonomi, intisari ekonomi ialah produksi, distribusi dan komsumsi 

oleh manusia untuk jasmaniahnya. Dengan demikian nilai-nilai ekonomi 

berkaitan dengan kebendaan dan jasmani.  

3. Nilai politik, nilai-nilai politik meliputi kekuasaan, undang-undang dan 

peraturan, praktek dan kebijaksanaan pemerintah, lembaga, badan 

organisasi, dan tindakan yang berhubungan dengan kenegaraan dan 

tujuannya. 

4. Nilai ilmu, pemikiran, riset, eksperimen, kesimpulan, hipotesa, teori dan 

hukum mengandung nilai-nilai ilmu.  
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5. Nilai kerja, disamping kerja yang berguna bagi ekonomi, ada lagi kerja yang 

berguna bagi sosial, politik, seni dan lain-lain. dengan demikian jelaslah nilai 

kerja diukur dengan gunanya.  

6. Nilai Seni, diukur dengan rasa senang yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk 

yang menyenagkan. Ciptaan itu mungkin dibentuk oleh bahasa (sastera), 

oleh suara (seni suara), oleh bunyi (seni musik), oleh rupa (seni rupa), oleh 

bangunan (seni bangunan), oleh gerak (seni tari), oleh bahasa laku dan rupa 

(drama) dan sebagainya.  

7. Nilai filsafat, dalam memikirkan hakikat dan menentukan nilai, filsafat 

menyusun teori dan membentuk konsep. Teori metafisika atau teori 

pengetahuan mengandung nilai filsafat, diukur dengan kesistematikan, 

keradikala, dan keuniversalan pemikirannya.  

8. Nilai agama, tiap tingkah laku atau perbuatan mendatangkan sebuah pahala 

dan mengandung nilai. Dan tiap yang bernilai itu jadi suruhan agama, nilai 

agama tidak memberikan kepuasan material tetapi ruhaniah.21 

Pembahasan mengenai Islam, tidak dapat diabaikan peran penting Al-Qur'an 

dan Hadis sebagai sumber ajaran moral. Islam dan Al-Qur'an tidak dapat dianggap 

sebagai hasil dari budaya manusia, karena mereka dianggap sebagai wahyu yang 

Allah Swt berikan kepada Nabi Muhammad Saw. Begitu penting untuk diingat bahwa 

Al-Qur'an tidak bersikap menolak terhadap budaya, sebab Allah menurunkannya 

dengan mempertimbangkan konteks budaya saat itu. Al-Qur'an juga memberikan 

 
21Sidi Gazalba, Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat Tentang Ijtihad, Fiqih, 

Ahlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat dan negara (Cetakan Pertama 1978) h. 93-99 
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perhatian khusus terhadap kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bahkan 

menginspirasi perubahan yang diperlukan di dalamnya. 

Al-Qur'an menginspirasi perubahan sosial yang lebih baik dengan 

menghilangkan unsur-unsur yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dan 

menggantinya dengan yang sesuai. Oleh karena itu, kedatangan Islam sering kali 

mengakibatkan transformasi sosial yang positif. Meskipun demikian, Islam tidak 

selalu harus mengganggu budaya lokal atau memotong ikatan masyarakat dengan 

masa lalu mereka. Sebaliknya, Islam juga memperhatikan dan melestarikan elemen-

elemen yang baik dan benar dari sejarah, asalkan sesuai dengan ajaran universal 

Islam. Dalam ilmu ushul fikih, budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan disebut 

sebagai "urf" (secara etimologis berasal dari akar kata yang sama dengan "al-ma'ruf," 

yang artinya baik atau positif). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa budaya dan 

kebijaksanaan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai positif memiliki potensi menjadi 

landasan dalam hukum Islam. Dengan demikian, Islam tidak menentang budaya, 

melainkan mengarahkannya ke arah yang benar sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan kepercayaan kepada Allah Swt.  

Tradisi sebagai bagian dari budaya, dianjurkan untuk tetap eksis secara dinamis 

dalam kerangka ajaran Islam. Dengan gotong royong dalam perspektif Islam, Allah 

menciptakan manusia dalam keadaan beraneka ragam, berkelompok, dengan latar 

belakang yang berbeda-beda, dan memiliki karakteristik unik masing-masing. Maka 

dari itu, manusia tidak mampu menjalani hidup sendiri dan memiliki sifat sosial. 

Manusia adalah makhluk yang mampu berinteraksi, beradaptasi, dan membangun 

sinergi dengan sesama. Mereka saling membutuhkan, melengkapi, dan hidup dalam 

kebersamaan yang erat. 
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Salah satu ciri khas umat Muslim sejak zaman Rasulullah Saw adalah sikap 

saling membantu dan bekerjasama. Dalam Islam, tolong menolong dikenal dengan 

istilah ta’awun. Dalam Al-Qur’an dapat ditemukan dalam Q.S Al-Maidah/5:2. 

 

وَٱلتَّقْوَى   نِ ۚ    ۖ وَتعَاَوَنوُا۟عَلىَ ٱلْبرِ ِ ثمِْ وَٱلْعدُوَْ  َ  وَلََتعَاَوَنوُا۟عَلىَ ٱلِْْ    ۖ وَٱتَّقوُا۟ ٱللَّّ

َ شَدِيدُ ٱلْعِقاَبِ  ﴾ ٢﴿إنَِّ ٱللَّّ  

 

Terjemahnya: 

“Saling menolonglah kamu dalam melakukan Kebajikan dan Taqwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat Dosa dan Permusuhan. 
Bertaqwalah kepada Allah, Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.22 

Oleh karena itu, wajar bagi kita untuk saling bekerja sama dengan semangat 

bergotong royong antar sesama manusia, saling mendorong untuk berbuat baik, dan 

menjauhi segala bentuk keburukan sejauh mungkin. Bersama-sama, kita akan 

mencapai manfaat dan kebaikan yang lebih baik. 

Allah Swt mengajak kita untuk saling membantu dalam melakukan kebaikan 

sambil meningkatkan ketakwaan kepada-Nya. Dalam ketakwaan, kita akan 

menemukan keridhaan Allah Swt. Selain itu, saat kita berbuat baik, orang lain juga 

akan menyukainya. Jika seseorang dapat menggabungkan keridhaan Allah dengan 

penerimaan dan dukungan dari sesama manusia, maka kebahagiaan dan kenikmatan 

akan mencapai puncaknya dan keberuntungannya akan dilimpahkan kepada kita.23 

Dalam konteks yang baik dan sesuai dengan ajaran agama (ma’ruf), Nabi Muhammad 

 

22Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 

106. 

 23Lathifah Istiqomah, “Analisis Pesan Dakwah Tolong Menolong dalam Naungan Islam.” 

Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2009), h. 20.  
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Saw menekankan pentingnya gotong royong dan tolong menolong untuk memperkuat 

persatuan kaum Muslimin dan memperjuangkan kemuliaan agama Islam di suatu 

wilayah. Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, menggalakkan 

pemikiran positif, dan mendorong perilaku yang baik terhadap sesama manusia.  

Gotong royong merupakan perekat yang kuat dalam mempererat persatuan. 

Dengan saling membantu, kasih sayang dan perhatian antar sesama akan terbentuk. 

Al-Qur’an memberikan pedoman kepada umat Muslim untuk memperkuat ikatan 

persaudaraan, cinta, saling menolong, dan persatuan di antara mereka, sebagaimana 

dijelaskan dalam Q.S At-Taubah/9:71. 

  

تُ بعَْضُهُمْ أوَْلِياَءُٓ بعَْضٍ ۚ ﴾ ٧١﴿ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ وَٱلْمُؤْمِنَ   
 

Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”.24 

Sebagai kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan, kita berperan 

sebagai penolong bagi sesama kaum Muslimin dalam melakukan kebajikan. Dalam 

tindakan ini terkandung pahala yang dijanjikan oleh Allah dan menunjukkan perilaku 

kebaikan serta iman kepada Allah Swt.  

Dijelaskan juga sebagaimana ayat dalam Q.S Yusuf/12:22. 

 

لِكَ نجَْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ  ﴾ ٢٢﴿وَكَذَ   
 
Terjemahnya: 

“Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat 

baik”.25 

 

24Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 

198. 
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Ayat tersebut menjelaskan mengenai memberi karunia kepada hamba-Nya 

sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat baik karena ketaatannya kepada 

Allah.  

Prinsip gotong royong dalam Islam adalah membantu meringankan beban orang 

lain dengan memberikan pertolongan dan juga bekerjasama dengan sesama untuk 

mencapai tujuan bersama. Ada beberapa konsep dan nilai dalam Islam yang 

mendukung prinsip gotong royong, antara lain: 

1. Tawakkal (Berserah diri kepada Allah) 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki kepercayaan dan 

ketergantungan kepada Allah. Dengan demikian, orang-orang Muslim diharapkan 

untuk saling membantu dan bergotong royong dalam menghadapi kesulitan atau 

cobaan hidup, dengan keyakinan bahwa Allah akan memudahkan jalan bagi mereka 

yang berbuat baik. 

2. Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) 

Konsep persaudaraan Islam mengajarkan umat Muslim untuk saling 

mendukung, mengasihi, dan menghormati satu sama lain. Dalam konteks gotong 

royong, persaudaraan Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam 

kebaikan dan dalam menghadapi kesulitan. 

3. Zakat dan Sadaqah (Pemberian amal) 

Zakat dan sadaqah adalah kewajiban dan praktek memberikan bantuan kepada 

yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Melalui kewajiban zakat dan praktek 

 
25Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 

237. 
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sadaqah, umat Islam diajarkan untuk saling berbagi dengan sesama dan membantu 

mereka yang kurang mampu. 

4. Musyawarah dan Mufakat (Mufakat dan konsensus) 

Prinsip musyawarah dan mufakat dalam Islam mendorong umat Muslim untuk 

mencari pemecahan masalah dan membuat keputusan bersama-sama. Dalam konteks 

gotong royong, musyawarah dan mufakat menjadi landasan untuk menyelesaikan 

masalah bersama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. 

5. Amal Ma'ruf dan Nahi Munkar (Mendorong kebaikan dan melarang 

kemungkaran) 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mendorong kebaikan dan melarang 

kemungkaran dalam masyarakat. Dengan mendorong kebaikan dan melarang 

kemungkaran, umat Muslim dapat bekerja sama dalam membangun lingkungan yang 

baik dan bermanfaat bagi semua orang. 

Nilai diartikan sebagai value dalam bahasa Inggris kemudian memiliki akar 

kata dari bahasa Latin, yaitu valere yang mencakup konsep kegunaan, kemampuan, 

keberdayaan, keberlakuan dan kekuatan. Nilai dapat diinterpretasikan dari segi 

keistimewaan adalah sesuatu yang dihargai sebagai suatu kebaikan dan mempunyai 

nilai tinggi. Nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal, sehingga kemungkinan 

besar apa yang dicontohkan Nabi dalam hal muamalah tidak hanya mencakup nilai-

nilai ajaran Islam tetapi juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. 

 Berdasarkan penjelasan dalam UUD pasal 32, kebudayaan Islam dapat dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:  
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1. Kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam 

2. Kebudayaan yang sebagian unsur-unsurnya bertentangan dengan Islam 

kemudian direkontruksi agar sesuai dengan ajaran Islam 

3. Kebudayaan yang secara keseluruhan yang bertentangan dengan ajaran 

Islam.26

 
26Khoiril Muhammad Syifa, Nilai-Nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Likal Masyarakat 

Wahyu Kliwu. http://iain-surakarta.ac.id/nilai=nilai-islam-dalam-budaya-dan-kearifan-lokal-

masyarakat-wahyu-kliwu (06 Februari 2023). 

http://iain-surakarta.ac.id/nilai=nilai-islam-dalam-budaya-dan-kearifan-lokal-masyarakat-wahyu-kliwu/
http://iain-surakarta.ac.id/nilai=nilai-islam-dalam-budaya-dan-kearifan-lokal-masyarakat-wahyu-kliwu/
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi merujuk pada serangkaian proses pengetahuan yang melibatkan 

integrasi antar metode dan pendekatan yang relevan termasuk penggunaan instrumen, 

teori, dan konsep untuk menganalisis data. Tujuannya adalah untuk menemukan, 

menguji, dan mengembangkan pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu.1 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau “field 

research,” di mana peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi yang 

relevan dan terlibat secara aktif dengan objek yang diteliti dalam penelitian tersebut.2 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Apabila melihat dari segi metodologi, aspek deskriptif dapat berhubungan 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk 

memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena atau peristiwa, seperti adat 

dan budaya, dengan mengumpulkan informasi lisan dari individu yang dianggap 

berpengetahuan, serta mengamati perilaku dan objek yang terkait.3 

Penelitian deskriptif secara teoritis merupakan salah satu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi valid tentang suatu fenomena 

alamiah atau peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan 

data lapangan dan menyediakan data yang relevan. 

 

1Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, “Asas Metodologi Ilmiah.” Jakarta, Gramedia, 1977, h. 16. 

2 Ummul Chairy, “Assitulungeng (Study Tentang Nilai Solidaritas Desa Tonrong Lempong 

Kecamatan Bola Kabupaten Wajo).” Skripsi (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2016), h. 29. 

3Moh Nazir, “Metode Penelitian Kualitatif .”(Cet, III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63. 
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2. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian di Bungung Lompoa, Desa 

Bontonompo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto karena di sana terdapat upaya 

pelestarian dan solidaritas diantara sesama warga. Dalam situasi ketika ada warga 

yang membutuhkan bantuan dalam berbagai aktivitas seperti pertanian, urusan rumah 

tangga, pesta, dan kegiatan lainnya, warga saling membantu satu sama lain. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah seperti 

berikut ini: 

1. Pendekatan sejarah 

Pendekatan sejarah adalah suatu ilmu yang mengkaji mengenai kejadian dari 

peristiwa. Melalui pendekatan sejarah dapat digunakan untuk menganalisi data-data 

sejarah khususnya dirumusan masalah pertama. 

2. Pendekatan Antropologi  

Pendekatan Antropologi adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami 

tingkah laku, tata cara kehidupan, dan perjalanan hidup manusia. Melalui pendekatan 

antropologi dapat digunakan untuk menganalisis data-data tentang manusia dan 

kebudayaannya khususnya dirumusan masalah kedua. 

3. Pendekatan Sosiologi-Agama 

Pendekatan sosiologi agama mengacu pada ajaran agama Islam. Melalui 

pendekatan sosiologi agama dapat digunakan untuk menganalisis data-data tentang 

kehidupan bersama, termasuk perilaku keagamaan khususnya dirumusan masalah 

ketiga.  
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C.  Sumber Data 

Pada penelitian, penentuan sumber data didasarkan pada kemampuan dan 

kecakapan peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif, termasuk penentuan 

informan yang sesuai untuk memperoleh data yang autentik dan sesuai dengan fakta 

yang ada. Peneliti mengupayakan untuk memahami peristiwa subjektif sehingga 

informan dipilih sebagai sumber utama data dengan kompetensi pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam tentang Appassitulungang. Berikut adalah sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini:  

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian lapangan diperoleh melalui observasi langsung 

peneliti dan wawancara langsung dengan berbagai informan, termasuk tokoh adat, 

petani, dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Data-data yang dikumpulkan akan 

dijabarkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer dan diperoleh dari 

berbagai dokumen atau laporan yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder 

akan mendukung pembahasan dan analisis dalam konteks penelitian. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Proses observasi lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung. 

Untuk memperoleh gambaran tentang jejak-jejak yang akan diteliti sambil melakukan 

observasi ini, juga dilakukan pendalaman data melalui pengumpulan dokumen yang 

relevan untuk penelitian. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dengan 

cara bertatap muka, Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara secara mendalam yaitu dengan mewawancarai informan yang dilakukan 

dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan 

informan tambahan. 

Informan kunci ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi 

pokok yang diperlukan dalam penelitian. pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

informan kunci, ada tiga tokoh petani yaitu H. Hambali, Abu Bakar dan H. Amang. 

Iforman utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang 

diteliti, empat para petani yaitu H. Cu’la, Suttara’, Sainuddin. M, dan Hj. Sia sebagai 

informan utama.  

nforman tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun 

tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam 

penelitian ini ada tiga yaitu Hamzah, S.Sos., Supriadi. K, Hj. Nurjaya, S.Pd., Usman, 

S.Kom. dan Zainuddin. Kemudian penulis menanyakan kesediaan informan dalam 

hal waktu dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. 

3. Photovoice 

Penelitian ini dalam metode pengumpulan data menggunakan photovoice, 

sebuah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan 

meningkatkan komunikasi melalui fotografi/gambar yang diperoleh langsung dari 

informan. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik terakhir yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan proses mengumpulkan bukti atau data 

selama pelaksanaan penelitian, yang dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai Budaya 

Appassitulungang yang dipegang teguh oleh masyarakat petani jagung di Bungung 

Lompoa Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto masih dijunjung 

tinggi budayanya sampai sekarang. 

 

E. Analisis Data  

Prinsip utama dari metode analisis data ini adalah untuk membantu peneliti 

menganalisis hasil data yang telah terkumpul dari berbagai metode pengumpulan 

data. Proses pengolahan data melibatkan beberapa metode, yakni: 

1. Metode Induktif: Memulai analisis dari beberapa elemen khusus dan 

kemudian menyimpulkan secara umum.  

2. Metode Deduktif: Memulai analisis secara umum dan kemudian 

menyimpulkan secara spesifik. 

3. Metode Komparatif: Melakukan analisis data dengan memperbandingkan 

pendapat atau data dari berbagai ahli, dan kemudian menarik kesimpulan. 

Langkah-langkah yang diterapkan dalam analisis data meliputi: tahap reduksi 

data untuk mengurangi kompleksitas data, tahap klasifikasi data, menyajikan data, 

serta memeriksa keabsahan data yang telah dikumpulkan. 
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BAB IV 

BUDAYA APPASSITULUNGANG PADA MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI BUNGUNG 

LOMPOA DESA BONTONOMPO KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO 

A. Gambaran Umum Desa Bontonnompo 

1. Sejarah Desa Bontonompo 

Desa Bontonompo termasuk dalam 10 desa yang terletak di Kecamatan Kelara, 

Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Letaknya di bagian utara 

Kabupaten Jeneponto. Sebelum pemekaran wilayah, kabupaten ini awalnya terdiri 

dari 22 desa, selanjutnya dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan 

Kelara dan Kecamatan Rumbia. Desa Bontonompo sendiri merupakan hasil 

pemekaran dari Desa Gantarang. Pada tahun 1992, Desa Bontonompo diakui sebagai 

desa persiapan yang saat itu dipimpin oleh Karaeng Jalling. Kemudian pada tahun 

1994 dilakukan pemilihan kepala desa secara demokratis dan pada periode tersebut 

terpilihlah Bapak Hamzah, S.Sos sebagai kepala desa. Ia menjabat pada tahun 2002-

2003. Pada tahun 2004, dilaksanakan pemilihan kepala desa lagi, dan Bapak Hamzah, 

S.Sos terpilih kembali dan menjabat hingga tahun 2010. Pada tahun yang sama, 

dilakukan pemilihan kepala desa secara demokratis, dan Hj. Nurjaya, S.Pd terpilih 

sebagai kepala desa istri dari Bapak Hamzah, S.Sos 2011-2016, kemudian diadakan 

lagi pemilihan kepala desa secara demokratis, dan Bapak Hamzah, S.Sos terpilih lagi 

kembali menjabat hingga saat ini sebagai Kepala Desa Bontonompo. 

2. Letak Geografis Desa Bontonompo 

Desa Bontonompo memiliki iklim semi sejuk yang berbeda dari daerah lain di 

Kecamatan Kelara. Hal ini disebabkan oleh posisi ketinggian Desa Bontonompo yang 

terletak di bagian utara Kecamatan Kelara. Daerah Desa ini memiliki luas sekitar 6-8 

km persegi dan terletak di sebelah kanan ujung utara Kecamatan Kelara, berbatasan 
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dengan Kabupaten Bantaeng. Mayoritas daerah Bontonompo ini digunakan sebagai 

lahan perkebunan. 

Masyarakat desa Bontonompo sebagian besar menjadi petani, dalam hal ini 

petani jagung dan menjadikan jagung sebagai mata pencaharian pokoknya. Hal ini 

disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penduduk setempat mengalokasikan 

lahan mereka untuk menanam jagung. Oleh karena itu, mayoritas dari mereka bekerja 

sebagai petani jagung.  

Tabel 4.1 Batasan-batasan wilayah Desa Bontonompo 

Sumber: data Statistik desa Bontonompo, tahun 2021 

3. Jumlah Penduduk Desa Bontonompo 

Desa Bontonompo memiliki kepadatan penduduk yang rendah jika 

dibandingkan dengan luas wilayahnya. Populasi desa ini mencapai sekitar 1154 jiwa, 

terdiri dari 602 jiwa laki-laki dan 552 jiwa perempuan. 

 

 

 

 

 

BATAS WILAYAH DESA BONTONOMPO 

SEBELAH UTARA DESA LEBANGMANAI 

SEBELAH SELATAN DESA GANTARANG 

SEBELAH BARAT DESA TOMBOLO 

SEBELAH TIMUR PERBATASAN KABUPATEN JENEPONTO-BANTAENG 
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Jumlah penduduk Desa Bontonompo dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 Tabel 4.2 Jumlah Jiwa Penduduk Setiap Dusun di Desa Bontonompo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data Statistik desa Bontonompo, tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Dusun Jumlah KK Jumlah Jiwa Total Jiwa 

L P 

Bontomanai 97 177 163 340 

Bungung Lompoa 43 89 72 161 

Benrong 68 110 101 211 

Kanang-Kanang 56 107 86 193 

Bontoparang 68 119 130 249 

Jumlah 332 602 552 1154 
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Untuk informasi yang lebih rinci data tersebut dapat dilihat pada table berikut 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan usia di setiap Dusun Desa Bontonompo  

 
 

No 

Umur 

(thn) 

Bonto 

Manai 

Bungung 

Lompoa 

Benrong Kanang-

Kanang 

Bontoparang Total 

L P L P L P L P L P L P 

1 0-1 4 7 4 2 2 1 3 0 1 5 14 15 

2 4-5 5 5 4 3 10 5 8 3 12 3 39 19 

3 5-6 14 9 6 3 8 5 5 7 3 1 36 25 

4 7-12 25 15 7 5 7 8 12 4 21 25 72 57 

5 13-15 12 15 8 7 7 5 10 9 13 17 50 53 

6 16-18 13 11 9 5 4 7 6 3 9 11 41 37 

7 19-25 20 18 15 10 17 15 19 14 18 23 89 80 

8 26-35 30 35 10 12 19 25 13 13 20 15 92 100 

9 36-45 32 27 13 13 17 17 23 24 14 19 99 100 

10 46-59 9 5 7 5 3 3 4 2 1 2 24 17 

11 >-50 17 14 3 9 15 10 5 7 6 9 46 49 

Jumlah 181 161 86 74 109 101 108 86 118 130 602 552 

Sumber: data Statistik desa Bontonompo, tahun 2021 
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4. Struktur Organisasi Kelompok Tani di Desa Bontonompo  

Struktur organisasi kelompok tani adalah susunan yang diterapkan dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas kelompok petani di Desa Bontonompo. 

Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan anggota 

kelompok tani, agar dapat mencakup bagaimana kelompok tersebut diatur dan 

dikelola dengan bekerja sama secara efektif dalam kegiatan pertanian. Antara lain 

sebagai berikut: 

  

Penasehat 

Kepala Desa 

Hamzah, S.Sos 

  

 

 

  

 

  

  

5. Kondisi Sosial Budaya Desa Bontonompo 

Penduduk Desa Bontonompo memiliki karakteristik yang serupa dengan desa-

desa lainnya. Masyarakatnya dikenal ramah, tekun, dan rajin dalam bekerja. Hampir 

setiap hari, mereka menghabiskan waktu di kebun, terutama saat musim tanam tiba 

hingga sampai pemanenen jagung. Semangat gotong royong dan keswadayaan tetap 

Ketua Umum 

Muh. Irsan 

Bendahara 

Hardianti 

Sekertaris 

Rihul Jannah 

Kelompok Tani 

Benrong 

Ketua : Salim 

Sekertaris : Rifal 

Bendahara: Resky 

 Kelompok Tani 

Bungung Lompoa 

Ketua : Sainuddin 

Sekertaris : Rahmat Hidayat 

Bendahara: Hj. Astuti 

Kelompok Tani 

Bontomanai 

Ketua : Suttara’ 

Sekertaris : M. Nasir Sipato 

Bendahara: Salmawati 

Kelompok Tani 

Kanang-Kanang 

Ketua : Sirajuddin 

Sekertaris : Nasrun 

Bendahara: Sunniati 

Kelompok Tani 

Bontoparang 

Ketua : Ahmad 

Sekertaris : Sulaiman 

Bendahara: Wahyuni 
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menjadi pilar utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini terlihat saat masa 

tanam hingga panen tiba, di mana mereka saling bahu-membahu dengan tulus untuk 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan terselesaikan. Selain itu, kerukunan dan 

kekompakan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, 

terutama dalam aktivitas diladang untuk saling Assitulung-tulungangang. 

Desa Bontonompo adalah sebuah daerah dataran tinggi dengan lahan pertanian 

yang cukup luas, sehingga lahan yang ada dapat dimanfaatkan dalam pembudidayaan 

tanaman jagung. Demikian halnya pula dalam acara pesta seperti pernikahan atau 

acara lainnya, di mana setiap sumbangan yang diberikan akan dikembalikan tanpa 

diminta. Orang tersebut seolah-olah menabung satu sama lain dan itu adalah tradisi 

yang telah ada sejak zaman dahulu, sehingga mereka sangat merasa terbantu oleh 

budaya Appassitulungang tersebut. 

6. Stratifikasi Sosial Masyarakat di Desa Bontonompo 

Pentingnya pengelompokan sosial dalam menganalisis masyarakat tidak dapat 

diabaikan karena di Jeneponto struktur sosial masyarakatnya tidak jauh berbeda dari 

struktur sosial masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan, yang 

mengidentifikasi tiga kelompok utama, ialah bangsawan, menengah, dan bawah. 

Sama halnya dengan masyarakat Jeneponto yang berasal dari tumaradeka 

(orang merdeka). Secara tradisional pelapisan sosialnya dibedakan;  

1. Golongan bangsawan (Karaeng) menduduki posisi teratas dalam lapisan 

pertama, 

2. Golongan posisi menengah yang disebut sebagai (Daeng), dan  

3. Golongan terendah diposisikan sebagai (Ata). 
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Adat istiadat dalam masyarakat Karaeng di Jeneponto, telah ada sejak zaman 

nenek moyang dan masih tetap berlaku hingga sekarang. 

a. Karaeng adalah gelar yang diberikan kepada seseorang berdasarkan dengan 

garis keturunan dan darah yang mengalir dalam dirinya, dan sering dianggap 

memiliki kekuatan yang signifikan dalam berbagai aspek dalam masyarakat 

Jeneponto. 

b. Sama seperti Karaeng, Daeng juga memiliki peran dalam struktur sosial, di 

mana gelar atau nama Daeng diberikan berdasarkan garis keturunan, tetapi 

tingkat sosialnya berada di bawah Karaeng, yaitu pada lapisan kedua dalam 

masyarakat Jeneponto. 

c. Sedangkan kasta Ata merujuk kepada individu yang tidak memiliki gelar atau 

sebutan khusus, atau bisa dibilang sebagai anggota masyarakat biasa yang 

tinggal di kalangan masyarakat Jeneponto. Pada masa lalu, mereka sering kali 

bekerja dalam pekerjaan kasar atau disebut sebagai orang yang disuruh-suruh 

(taunisuro-suro) dalam bahasa setempat, hal ini sesuai dengan ungkapan H. 

Hambali, selaku Tokoh Adat bahwa: 

“Jeneponto dipareki kota karaeng, ni pa’jari butta kalassukanna 

paranna karaenga, rijeneponto tanre’ ni pa’biangi anakna bunting 

punna teai paranna karaeng  na buntingi. Nanipa’niaki pariasang 

kana punna ikau karaeng teoki a’boyai tau maraeng”. 

Terjemahnya: 

 “Jeneponto dijuluki sebagai kota Karaeng dan menjadi tanah kelahiran 

bagi para Karaeng. Pada masa lalu, sistem Karaeng di jeneponto 

terbentuk dengan kebijakan bahwa seorang Karaeng tidak mengizinkan 

anaknya menikah dengan mereka yang bukan keturunan Karaeng atau 

sederajatnya. Sehingga memunculkan kiasan kata "kalau kau karaeng, 

jangan cari Tumaraeng”.1  

 
1 H. Hambali (78 Tahun), Tokoh Adat Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto, Wawancara, Bungung Lompoa, 02 September 2023. 
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Akan tetapi seiring perkembangan zaman dimana seorang Karaeng, Daeng dan 

Ata sudah termasuk dalam lapisan masyarakat terbuka dengan menyatu dalam siklus 

pendidikan, keagamaan serta kemasyarakat untuk saling membantu, atas kesadaran 

tersebut muncul keinginan dasar manusia bahwa hakikat manusia bebas dan merdeka, 

kesadaran kemerdekaan secara inividu tersebut didorong oleh aspirasi keinginan 

meraih kemajuan, serta harapan akan kebebasan masyarakat tanpa adanya tekanan 

dan perbedaan dari setiap antar golongan, sebagai contoh dalam konteks kematian 

seorang Karaeng atau Ata di jeneponto, masyarakat akan bersatu datang dengan 

membawa sarung, uang, dan lainnya sebagai rasa turut berbela sungkawa serta 

membantu keluarga almarhum. Hal ini merupakan dari sistem kepercayaan yang telah 

berlaku sejak zaman nenek moyang yang sifatnya masih berlaku sampai sekarang. 

Masyarakat Jeneponto terkenal dengan sifat asli orang keras tapi peduli, karena 

memiliki sifat yang ramah terhadap sesama dengan karakter yang bersahaja dan dapat 

menjunjung tinggi perilaku yang santun, ramah, peduli serta memiliki semangat 

gotong royong dengan kepeduliannya terhadap sesama serta saling mengingatkan 

antar sesama.  

Filosofi hidup dalam bermasyarakat adalah prinsip panduan yang dipegang oleh 

individu dimanapun mereka berada dan dalam semua kegiatan yang dianggap baik 

yang dimana desa sebagai komunitas muncul dari ikatan erat antar individu yang 

ditanamkan baik melalui komunikasi lisan maupun tindakan nyata. Masyarakat desa 

adalah kelompok kecil yang merasakan ikatan batin dan semangat bersama dalam 

kehidupan mereka.  
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Proses tolong menolong, prinsip resiprositas atau timbal balik dapat berlaku 

yang di mana pertukaran bantuan terjadi secara sosial. Dengan demikian, 

Appassitulungang merupakan bentuk saling memberi dan menerima bantuan yang 

menjadi bagian integral dari struktur sosial masyarakat, terutama yang tinggal di 

pedesaan yang dapat menjadi prinsip utama bagi mereka adalah tidak diukur dengan 

uang atau barang sebagai imbalannya akan tetapi kebersamaan dan solidaritas antar 

sesama masyarakat Bungung Lompoa untuk saling membantu dalam bergotong 

royong. 

 

B. Eksistensi Appassitulungang pada Masyarakat Petani Jagung di Masyarakat 

Bungung Lompoa 

Eksistensi Appassitulungang dapat mencerminkan suatu kondisi yang 

menunjukkan kesiapan dan keinginan untuk saling memberikan bantuan dengan 

meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dari kesulitan yang 

dialami karena pada hakekatnya tolong menolong ketika sesuatu hal yang 

membutuhkan bantuan orang banyak, maka masyarakat akan bergotong royong 

membantu proses penyelesaian suatu aktivitas yang dikerjakan secara bersama-sama 

dalam upaya proses mengolah tanah, menanam, merawat, memanen hingga proses 

pemipilan/pabrik jagung. 

1. Sejarah Munculnya Tradisi Appassitulungang pada Masyarakat Petani 

Jagung di Bungung Lompoa. 

Sejarah merujuk pada suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan juga 

merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sehingga sejarah dapat 

diwariskan kepada generasi berikutnya melalui cerita untuk memastikan mahwa 

peristiwa tersebut tetap dikenang seiring berjalannya waktu. Sementara itu, tradisi 
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atau adat istiadat adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur 

kita, di mana budaya lokal dan sistem kepercayaan khas mereka masih sangat 

dominan, dan tradisi atau adat istiadatnya terus dijaga dan dilestarikan. 

Appassitulungang (Saling membantu atau gotong royong) adalah mencakup arti 

tolong menolong, baik dalam meminta bantuan maupun memberikan bantuan, dan hal 

ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan para petani jagung, 

pertolongan yang diberikan kepada seseorang akan menciptakan dorongan untuk 

membalas budi kepada pihak yang ditolong karena dalam sikap tolong menolong 

dianggap sebagai suatu kewajiban bagi para petani jagung di Bungung Lompoa.  

Jagung merupakan salah satu mata pencahrian masyarakat Bungung Lompoa, 

dalam menjalankan budidaya jagung, mereka masih sangat memegang teguh nilai-

nilai adat dan warisan budaya yang diteruskan oleh leluhur mereka. Hal ini bisa 

dilihat dengan cara bergotong royong yang mereka lakukan mulai dari persiapan 

lahan hingga tahap pemilahan dan pengolahan jagung sebagai rasa solidaritas bagi 

para msyarakat tersebut, seperti ungkapan salah seorang Informan H. Hambali, selaku 

Tokoh Adat mengatakan bahwa: 

“Joka tau battua anggerang panggadakkang iareka kabiasaanna tena 

niisseng bajiki lalang pa’niakkanna Appassitulunganga lanri tau loe na 

tau toana tu toata riolo memang anggaukangi nanampa nilassukangki, 

saba’ tau toata pole tena napoangki inai appakarammula 

appanggaukang. Tau toata simatanaji ampoangki paralluki anjagai 

naniallei nisambungi panggadakkanga iareka kabiasanna ri lalang 

Appassitulungang anne, saba’ naanggaki assingkamma passikko’ 

assialle taua naniassimangei ngasengki.” 
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Terjemahnya: 

“Asal-usul Tradisi atau adat istiadat tidak ada yang mengetahui dengan 

pasti mengenai Appassitulungang karena masyarakat tersebut masih 

melaksanakan tradisi atau adat Appassitulungang ini sudah ada dari 

orang tua terdahulu jauh sebelum kami lahir, orang tua kami juga tidak 

memberi tahu kami siapa yang melakukan pertama kali. Orang tua 

hanya menekankan pentingnya menjaga dan melanjutkan tradisi atau 

adat istiadat dalam Appassitulungang ini, karena dianggap sebagai 

pengikat hubungan sosial dan silaturahim antar sesama.”2 

 Masyarakat Jeneponto terkenal dengan sifat asli orang keras tapi peduli, karena 

memiliki sifat yang ramah terhadap sesama dengan karakter yang bersahaja dan dapat 

menjunjung tinggi perilaku yang santun, ramah, peduli serta memiliki semangat 

gotong royong dengan kepeduliannya terhadap sesama serta saling mengingatkan 

antar sesama. Orang Jeneponto selalu menanamkan kata dalam jiwanya “A’bulo 

sibatang accera’ sitongka-tongka” yang berarti sebatang bambu yang bekerja sama 

dalam sambung menyambung dengan tali persaudaraan antar sesama yang bermakna 

satu rasa, satu darah untuk saling bekerja sama adalah slogan kearifan masyarakat 

Jeneponto. 

2. Appassitulungang pada Masyarakat Petani Jagung di Bungung Lompoa 

Appassitulungang adalah tolong menolong yang merupakan sikap saling 

membantu sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, Appassitulungang merupakan 

bentuk saling memberi dan menerima bantuan yang menjadi bagian integral dari 

struktur sosial masyarakat sehingga pertolongan yang diberikan kepada seseorang 

akan menciptakan dorongan untuk membalas budi kepada pihak yang ditolong karena 

dalam sikap tolong menolong dianggap sebagai suatu kewajiban bagi para petani 

 
2 H. Hambali (78 Tahun), Tokoh Adat Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto, Wawancara, Bungung Lompoa, 02 September 2023. 

 

https://www.bola.com/tag/tolong-menolong
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jagung, dalam membantu sesama telah menjadi hal yang lumrah, bahkan diamanatkan 

dalam setiap agama yang dianut di muka bumi untuk saling tolong menolong bukan 

hanya menjalankan ajaran agama, melainkan juga melibatkan pengembangan naluri 

kita sebagai makhluk sosial, sebagaimana ungkapan dari Hamzah, S.sos, selaku 

Kepala Desa yang mengatakan bahwasanya: 

“Aktivitas dalam Appassitulung-tulungan (saling membantu), juga termasuk 

sebagai salah satu kegiatan bakti sosial bagi daerah setempat di salah satu desa 

yang ada di Jeneponto, yaitu masyarakat Desa Bontonompo yang melakukan 

aktivitas seperti: 

a. Annangkasi koko (membersihkan kebun) 

b. A’nangkala koko (Pembajakan tanah kebun), 

c. A’lamung batara’ (Penanaman jagung),  

d. Ammupu’ batara’ (Pemupukan jagung),  

e. Anggompa ruku’ batara’ (Pemompahan rumput jagung),  

f. Anyyappe batara’ (Panen jagung), 

g.  Allaling batara’ mange riballa’ (Pengangkatan jagung ke rumah) serta 

h. A’ppabere’ batara’ (Pabrik jagung). 

Dengan demikian, dalam mewujudkan solidaritas maka dapat berpartisipasi 

bersama dalam suatu pekerjaan yang dilakukan sehingga dari situlah ada rasa 

empati terhadap keteguhan sesama juga dapat menggugah rasa untuk saling 

membantu”.3 

Lingkungan masyarakat petani jagung di Bungung Lompoa, dalam 

Appassitulungang telah menjadi kenyataan yang bisa diimplementasikan sebagai ide 

atau tindakan yang diterapkan dalam kelompok masyarakat tersebut. 

 

 

 
3 Hamzah, S.sos (58 Tahun), Kepala Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto, wawancara, Bungung Lompoa, 02 September 2023. 
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3. Pergeseran Appassitulungang  

Pergeseran Appassitulungang dalam pertanian dengan perkembangan globalisasi 

dalam masyarakat modern yang dimana gotong royong adalah konsep tradisional yang 

menjadi budaya sejak zaman dahulu yang mencerminkan semangat kerjasama dan 

saling membantu dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut 

adalah beberapa cara di mana globalisasi mempengaruhi Appassitulungang atau 

gotong royong dalam masyarakat modern, antara lain sebagai berikut: 

a. A’nangkala koko (Membajak kebun) 

Pergeseran Appassitulungang pada masyarakat petani jagung di Bungung 

Lompoa yang dimana masyarakat menunggangi Jarang (kuda) dengan memakaikan 

nangkala sebagai bantuan dalam A’nangkala (pembajakan) tanah tetapi seiring 

perkembangan zaman sudah ada Talettoro’ (traktor) yang dapat digunakan oleh para 

petani dengan pemanfaatan yang digunakan bagi masyarakat sebagian akan tetapi 

masih dominan menggunakan Nangkala karena dalam pertimbangan masyarakat 

setempat untuk penggunaan antara Nangkala dengan Talettoro’, Nangkala yang 

sangat mudah untuk digunakan dalam pengendalian Jarang (Kuda) seperti ketika 

ingin berputar membuat baris baru maka Nangkala hanya dapat diangkat ke tanah 

yang ingin dibajak dibandingkan pengemudian Talettoro’ (Traktor) karena menurut 

masyarakat setempat sangat susah ketika ingin membelokkan Traktor tersebut, 

menurut ungkapan H. Cu’la, sebagai petani mengatakan bahwa:  

“Sebelumna antama’ wattu pa’lamunganga nia’mo antu gau nibayu 

sollanna joka butta lani pa’lamugia bajiki ni lamungi. Lanri nia’na 

talettoro’ ri kaminnea tassadia mangka gitte kinne mae erokkanggangki 

ammake tanagana joka jaranga nipake angngurri’, kamanna nia’ 

talettoro’ tata’ji Assipassitulungang saba’na joka tau ammakea 

talettoro’ assare annginrang mange ri taua biasa bensinji naballiangi 

tenaja pole nisarei pa’gaji.” 
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Gambar 4.1  

Attalettoro' (Pembajakan tanah menggunakan Traktor) 

     Sumber: Dokumentasi pribadi (21 Maret 2023) 
 

 

Terjemahnya: 

“Pengolahan lahan adalah serangkaian langkah dan tindakan yang 

dilakukan untuk menyiapkan dan mengatur lahan agar dapat digunakan 

untuk menanam jagung. Meskipun Talettoro' (traktor) tersedia untuk 

digunakan oleh masyarakat, masih ada yang memilih menggunakan 

tenaga kuda untuk membajak lahan (Appa'nangkala). Meskipun traktor 

telah tersedia, semangat tolong menolong (Appassitulungang) di antara 

masyarakat masih kuat, dengan mereka yang meminjam traktor hanya 

perlu menanggung biaya bensin tanpa harus membayar upah”.4 Seperti 

pada Gambar dibawah ini yang merupakan perubahan dalam 

pembajakan tanah. 

 

 
 

 

 

 

b. Racung ruku’ batara’ (Racun rumput jagung) 

Pergeseran Appassitulungang pada masyarakat petani jagung di Bungung 

Lompoa yang dimana masyarakat dapat bergotong royong dalam proses Anyyangko 

Ruku’ Batara’ (menyabit rumput jagung) akan tetapi seiring perkembangan zaman 

sudah ada racun yang telah digunakan oleh para petani sehingga dalam 

Appassitulungang atau gotong royong dapat selesai dengan waktu yang cepat dalam 

 
4H. Cu’la (69 Tahun), Petani di Benrong Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto, wawancara, Benrong, 02 September 2023. 
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Gambar 4.2  

Racung Ruku’ Batara’ (Racun rumput jagung) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (03 April 2023) 
 

 

Gambar 4.2 Salah satu jenis racun yang digunakan dalam 
mengatasi rumput jagung 

Sumber: Dokumentasi pribadi (03 April 2023) 
 

proses pembasmian rumput tersebut, sebagaimana ungkapan dari Suttara’, selaku 

Ketua Tim Kelompok Tani mengatakan bahwa: 

 “Joka masyarakatka riolo biasai assipatungang assikio’-kio’ mange 

anyyangko ruku’ batara’, mangka rikaminnea nia’mo racung jari 

napikkiriki, nakua baji’ tojengia punna nia’ joka allomo-lomoa 

nigaukan natanre’mo nisessa dudu anyyangko ruku’ batara’ kasaba’na 

libai’ pole punna simatanaji nikompai namatemo joka ruku’na 

bataraka. Saba’ ia annenea lomo-lomomi katenamo nipasauangi ka’ba 

joka ruku’ bataraka lanri porenamo annenne kania’mo racung ruku’.”  

Terjemahnya:  

“Masyarakat bisa berkolaborasi dalam kegiatan gotong royong dengan 

melakukan pencabutan rumput jagung secara manual menggunakan 

Sangko (sabit) untuk membersihkan tanaman jagung dari rumput yang 

tumbuh di sekitarnya, sebelum penggunaan bahan kimia pestisida 

menjadi umum. Namun, dengan perubahan yang terjadi di masyarakat 

Bungung Lompoa dalam mengatasi masalah rumput jagung, sekarang 

penting untuk mempertimbangkan alternatif baru untuk menghindari 

pertumbuhan rumput liar yang dapat merusak tanaman jagung dengan 

cepat. Ini akan memungkinkan penyemprotan tanaman jagung yang 

lebih efisien dan membantu menciptakan kondisi lingkungan yang 

mendukung pertumbuhan optimal tanaman jagung”. 5  Seperti pada 

Gambar dibawah ini yang merupakan perubahan dalam mengatasi 

pembasmian rumput pada jagung dengan salah satu jenis rajun yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Suttara’ (49 Tahun), Ketua Tim Kelompok Tani di Bontomanai Desa Bontonompo Kecamatan 

Kelara Kabupaten Jeneponto, wawancara, Bontomanai, 03 September 2023. 
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c. Allaling batara’ (Pengangkutan hasil panen) 

Pergeseran Appassitulungang pada masyarakat petani jagung di Bungung 

Lompoa yang dimana para masyarakat bergotong royong untuk membantu proses 

pengangkutan hasil panen jagung dengan memanfaatkan motor kros khusus angkut 

jagung yang digunakan oleh para masyarakat petani bersama-sama dalam bergotong 

royong untuk proses pengangkutan untuk mempertahankan kesolidaritasan mereka 

terhadap sesama masyarakat tersebut, seperti ungkapan Supriadi. K, sebagai Staff 

Desa yang mengatakan bahwasanya:  

“Riwattu pallalingang batara’ mange riballa’ nanacinikki tauwa 

allaling batara’ joka sampi ballatta mange tongi nabaliki atteke’ 

allaling batara’, mangka rikaminnea nia’mo tau appikkiri’ punna 

allaling batara’ bajiki punna motoro’ nipake katenamo nasessa taua 

ripattekeka kalanri nia’namo motoro’ garandong nipake ampallalingi 

joka bataraka, jari igitte sebagai patanna koko diisseng tongi kalea 

kana kamaseangki taua lanri amminawangi naalleki nibali allaling 

batara’ manna bensinja niballiangi.” 

Terjemahnya: 

“Mengangkut hasil panen jagung ke rumah, masyarakat biasanya 

bekerja sama dalam semangat gotong royong untuk Atteke’/Allaling 

Batara’ (mengangkut hasil panen jagung), menggunakan Jarang (kuda) 

sebagai sarana untuk mengangkut jagung. Namun, seiring dengan 

kemajuan zaman, cara pengangkutan jagung telah berkembang, dan 

sekarang masyarakat petani bekerja sama dalam semangat gotong 

royong menggunakan motor kros khusus yang digunakan untuk 

mengangkut jagung, tanpa memberikan upah kepada para pengemudi 

motor kros. Meskipun demikian, mereka yang dibantu dalam 

pengangkutan jagung memahami tanggung jawab biaya transportasi 

yang harus mereka tanggung”.6 Seperti pada Gambar dibawah ini yang 

merupakan perubahan dalam proses Pengangkatan/Pengangkutan hasil 

panen jagung. 

 

 

 

6Supriadi. K (28 Tahun), Staff Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, 

wawancara, Bontomanai, 03 September 2023. 
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Gambar 4.3  

Allaling Batara' (Pengangkutan hasil panen jagung) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (07 Juli 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Ammepu batara’ (Pemipilan jagung) 

Pergeseran Appassitulungang pada masyarakat petani jagung di Bungung 

Lompoa yang dimana pada zaman dulu para masyarakat bergotong royong untuk 

membantu dalam proses pemipilan jagung secara berkumpul dalam satu rumah untuk 

membantu akan tetapi seiring berkembangan zaman sudah ada pabrik jagung yang 

dipakai oleh masyarakat setempat dengan mudah dan cepat dalam proses pemipilan 

jagung dimana para pemilik jagung dapat menyewakan pabrik jagung dengan 

perhitungan biaya sesuai pikul dalam hitungan satu pikul sebanyak Rp. 10.000 untuk 

menyewakan pabrik jagung tersebut akan tetapi walaupun ada dari anggota pemabrik 

jagun, para masyarakat akan senantiasa membantu bersama-sama bergotong royong 

dalam proses pemabrikan jagung sebagai kesolidaritasan merekan sebai tetangga atau 

masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan ungkapan Hj. Nurjaya, S.Pd, selaku Tim 

Penggerak PKK bahwa:  
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“Rimasyarakat bungung lompoa punna nia’ se’re pattujuang 

sipassitulungang ammepu batara’ ripaladanna taua biasai joka riampi 

ballaka ambaliki ammepu batara’ punna tena nabayu riballa’na mange 

ammanekang rigitte, manna tena nikioki punna nacinikki accidong-

cidong ammepu batara’, iareka biasai allalo ridallekang ballaka 

nanicini’ niallami intu nipasengka supaya mangei’ rigitte accarita 

siagang tommi nabaliki ammepu batara’ namange tongmaki 

ampa’bayuangi je’ne bambang. Mangka rikaminnea masagalami na 

nia’ tau ammepu batara’ saba’ nia’mo pabere’ batara’ nialle nipake 

nalomo-lomoi’ pole battuki nibali kapunna nia’mo battu mae joka 

pabereka naerang, namange tommi antu joka sampi ballaka a’reppese’ 

ripabereka attayang pammarunna nanaalleki nabali ngaseng, kamanna 

nia’ joka tau amminawanga ripabereka nia’ ga’ra tallu iareka appa tau 

kaharuski pole nialle nibali rigitte mae saba’na kapunna tasse’reja tau 

ribageanna ngaseng nialle’i nisaurang saba’na sessa tongi rikodong 

punna tena niallei nibali.” 

Terjemahnya:  

“Dimasyarakat Bungung Lompoa untuk melaksanakan suatu kegiatang 

appassitulungang dalam pelaksanaan Ammepu Batara’ (memipil 

Jagung) dimana para tetangga dapat membantu proses Pammepuang 

Batara’ (Pemipilan Jagung) ketika memiliki waktu luang makan 

tetangga tersebut pergi Ammanekang Ri Sampi’ Balla’na (Silaturahim 

ke tetangganya) datang untuk turut membantu tampa dipanggil atau 

denga tidak sengaja lewat didepan rumahnya maka orang akan tersebut 

dapat Appasengka Tau (memanggil orang yang lewat) sehingga orang 

tersebut dapat dihampiri dan kemudian bercerita sambil Ammepu 

Batara’ (memipil jagung) sembari di buatkan minuman oleh orang yang 

dibantu, akan tetapi seiring perkembangan zaman sekarang ini tidak lagi 

orang dapat memipil jagung karena sudah ada Pappabere’ Batara’ 

(Pabrik jagung) yang digunakan sehingga para tetangga lebih mudah 

tertolong karena ketika sudah datang Pabere’ Batara’ (Pabrik jagung) 

yang dibawah oleh buru pabrik jagung maka orang lain akan segera 

bergegas menghampiri orang yang ingin pabrik jagung walaupun ada 

anggota dari papabere’ (Pemilik Pabrik) akan tetapi masih 

membutuhkan bantuan karena masing-masing mengambil tugas didalam 

proses pemabrikan jagung yang dimana beranggotakan sebanyak tiga 

atau empat orang saja jadi para tetangga dapat terlibat didalamnya untuk 
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Gambar 4.4  

Appabere' Batara' (Pemipilan menggunakan Pabrik Jagung) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (5 Juni 2023) 
 

Gambar 4.3 proses pemipilan jagung menggunakan Pabrik Jagung 
(Tau Appabere' Batara') 

Sumber: Dokumentasi pribadi (5 Juni 2023) 

turut membantu mereka”.7 Seperti pada Gambar dibawah ini merupakan 

perubahan dalam pemipilan jagung menggunakan Pabrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Hj. Nurjaya, S.Pd (56 Tahun), Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (TP PKK) sebagai Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyrakatan Desa 

Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, wawancara, Bungung Lompoa, 03 September 

2023. 
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Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang biasanya disebut sebagai orang 

ramah dengan membuktikan bahwa kita dapat beradaptasi dengan orang lain karena 

kita tidak dapat hidup sendiri untuk mengatasi masalah sendiri dan akan 

membutuhkan bantuan orang lain. Maka pentingnya suatu solidaritas bersama sebagai 

salah satu syarat mutlak untuk mempertahankan keutuhan dalam masyarakat dan 

meringankan kesulitan beban yang dilaksanakan bersama dalam pekerjaan sebab 

dalam melaksanakan kegiatan gotong royong pun akan menjadikan ikatan kuat 

kekeluargaan, juga akan timbul rasa kepedulian didalam masyarakat.  

 

C. Wujud Budaya Appassitulungang dalam Proses Bertani Jagung di 

Masyarakat Bungung Lompoa 

Wujud Budaya Appassitulungang dalam proses Bertani pada masyarakat Petani 

Jagung di Bungun Lompoa dapat dilakukan dengan cara bekerja sama antar para 

petani jagung. Adapun kerjasama yang dimaksud yaitu:  

1. Annangkasi  Koko (Membersihkan Kebun) 

Membersihkan lahan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang 

dilakukan untuk mempersiapkan dan mengatur lahan tertentu agar siap digunakan 

untuk kegiatan pertanian atau budidaya tanaman. Proses ini melibatkan berbagai 

tahap yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan 

dan produktivitas tanaman yang akan ditanam, Sebagaimana ungkapan Abu Bakar, 

selaku Iman Desa bahwasanya:  

“Sebelumna anjo kokoa nilamungi batara’ nia’ anjo jama-jamang 

parallu nijama sollanna bajiki nilamungi joka butayya punna nitangkasi 

loro’ joka kokoa niallei nitembassi iareka nitangkassi ruku’ ka’banna, 

paralluki ammake kandaona niallei nilai joka ruku’ a’lambaka 

sebelumna nilamungi batara’  
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Terjemahnya: 

“ Persiapan Lahan merupakan tahap awal di mana lahan harus disiapkan 

agar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanami jagung. 

Yang dimana meliputi pembersihan lahan dari rumput liar. Dan harus 

memerlukan alat-alat seperti bajak, atau cangkul yang dapat digunakan 

untuk membantu dalam proses pengolahan lahan sebelum penanaman 

jagung”.8  

2. A’nangkala Koko (Membajak Kebun) 

Aktivitas proses pembajakan tanah yang ingin ditanami jagung dimana para 

masyarakat dapat berkolaboratif sehingga dalam proses tersebut dapat terselesaikan 

dengan cepat. Gotong royong dalam appa’nangkala jarang masih dapat dimanfaatan 

sebagai bantuan dalam proses pembajakan tanah kebun dan talettoro’ (traktor) juga 

sebagai alat bantu selain kuda yang dipakai akan tetapi tidak semua orang pintar 

dapat menangani proses jalannya traktor sehingga hanya orang-orang terkhusus atau 

pemiliknya saja yang bisa menggunakannya beda dengan kuda karna menurut 

masyarakat setempat sangatlah mudah dalam penanganan kuda karena munkin juga 

sudah terbiasa menggunakan sejak dulu sering kali dilakukan dalam proses mengelola 

lahan mereka. Dengan adanya rasa saling membantu dalam berbagai metode yang 

dapat digunakan sehingga timbullah rasa solidaritas dan kerjasama di antara anggota 

masyarakat atau kelompok petani. Sebagaimana ungkapan Abu Bakar, selaku Iman 

Desa bahwasanya: 

“Joka butayya niallei niurri’ ammake jarang sollanna assingkama-

kamma barissana nilamungi batara’ saba’na gampangi lanri nia’na 

jara’na natena naassinrapa’-rapa’ ribarrisanna, kajoka niallea niurri’ 

ga’ga’i pattimboanna bataraka gampangi pole niparutusu’ ruku’na 

nampa ga’ga’i buttanna kalommoki, jari porei’ a’bakka bataraka.” 

 

 

8Abu Bakar (31 Tahun), Iman Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, 

wawancara, Benrong, 03 September 2023. 
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Gambar 4.5  

Nangkala Jarang (Pembabatan tanah menggunakan Kuda) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (23 Maret 2023) 

Terjemahnya: 

Pembuatan garis tanam jagung dimana Lahan pertanian seringkali 

dibagi menjadi garis-garis tanam yang teratur. Dengan menunggangi 

kuda dalam pembajakan tanah untuk membantu dalam pengaturan 

penanaman jagung dengan jarak dan pola baris-baris agar 

pertumbuhannya optimal dan memudahkan perawatan lahan serta dapat 

bertujuan untuk meningkatkan kesuburan dari kualitas tanah”.9 

Seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

3. A’lamung Batara’ (Menanam Jagung) 

Pemilihan benih jagung yang berkualitas, para masyarakat tersebut memilih 

bibit bisi 18 karena benih jagung dapat tumbuh dengan subur dan dapat memuaskan 

hasil panen tersebut, menurut ungkapan salah seorang informan H. Amang, bahwa:  

“kinne rikamponga paling nangaimi injo bibi’ bisi delapan belaska 

saba’na battalaki timbanganna lanri nakuai’ taua gammaraki kualitasna, 

ci’nongi nampa pole bajiki balinna.” 

Terjemahnya:  

 “Memilih Benih bibit jagung yang Baik adalah bibit bisi 18 dengan 

kualitas tinggi. Benih bibit bisi 18 merupakan bibit yang bagus dan 

berkualitas akan memberikan hasil yang lebih baik dan Benih tersebut 

 
9Abu Bakar (31 Tahun), Iman Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, 

wawancara, Benrong, 03 September 2023. 
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Gambar 4.6 

     A'lamung Batara' (Penanaman jagung) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (23 Maret 2023) 

bebas dari penyakit, cacat, atau kerusakan, serta memiliki tingkat 

kecambah yang tinggi maka dari itu masyarakat dapat menanam bibit 

tersebut”.10 

 Proses dalam penanaman jagung para masyarakat Bungung Lompoa dapat 

bekerja sama dalam gotong royong, antar sesama masyarakat petani jagung agar 

dapat saling membantu untuk mempercepat proses penanaman jagung tampa dimintai 

bantuan mereka datang untuk membantu karena sudah membudaya sehingga 

terdorong untuk saling membantu antar masyarakat. Dalam penanaman jagung dapat 

memperkuat hubungan sosial antara masyarakat setempat serta membangun rasa 

kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama yang merupakan budaya gotong royong 

di daerah Jeneponto. Seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 H. Amang (38 Tahun), Tokoh Masyarakat di Bungung Lompoa Desa Bontonompo 

Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, wawancara, Bungung Lompoa, 03 September 2023. 
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4. Ammupu’ Batara’ (Memupuk Jagung) 

Pupuk digunakan untuk memberikan nutrisi tambahan kepada tanaman. Pupuk 

biasanya terbagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan kandungan unsur 

nutrisinya, yaitu Pupuk nitrogen (N), dan kalium (K), yang sering kali dikenal 

sebagai pupuk NPK. Selain itu, ada juga pupuk organik yang berasal dari sumber-

sumber alami seperti pupuk kandang, dan bahan organik lainnya, hal ini sesuai 

ungkapan Sainuddin. M, selaku Ketua Tim Kelompok Tani mengatakan bahwa:  

“Lanri nia’na pupu’ batara’ nialle nipake rikaminnea naga’ga tongi 

lebonna joka bataraka punna le’ba’mi nipupu’.” 

Terjemahnya: 

 “Pupuk tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan pertumbuhan 

tanaman jagung agar dapat ternutrisi dengan suburnya tanaman 

tersebut”. 11 

Pemberian pupuk dapat dilakukan selama dua kali dalam proses pertumbuhan 

tanaman yang sesuai dan seimbang karena sangat penting untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman. 

Aktivitas dalam pemupukan dimana para kerabat turut membantu dalam 

pemupukan sangat cepat dikerjakan ketika bersama-sama untuk pelaksanaan 

pemupukan adalah merupakan tahap memberikan nutrisi tambahan kepada tanaman 

jagung agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam proses pemupukan jagung 

dapat dilakukan dua kali selama proses pertumbuhan tanaman hingga panen, dalam 

proses pemberian pupuk dapat dilakukan setelah hujan turun agar pupuk dapat 

menyerap pada tanaman jagung dengan optimal, berikut adalah langkah-langkah 

pemupukan yaitu: 

 
11Sainuddin. M (47 Tahun), Ketua Tim Kelompok Tani di Bungung Lompoa Desa Bontonompo 

Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, wawancara, Bungung Lompoa, 04 September 2023. 
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Gambar 4.7  

Ammupu’ Batara' (Pemberian pupuk pada tanaman jagung) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (7 Mei 2023) 

1) Pemupukan pertama, dilakukan ketika tanaman jagung berurmur + dua 

puluh hari untuk Pemberian Pupuk Awal dengan dosis yang lebih sedikit 

karena memiliki dampak negatif pada pertumbuhan tanaman sehingga dapat 

mengandung nutrisi penting untuk tumbuh dengan kuat dan sehat. 

2) Pemupukan kedua, dapat Pemberian Pupuk Tambahan Selain nutrisi awal 

yang diberikan, tanaman seringkali membutuhkan pupuk tambahan selama 

siklus pertumbuhan pada buah dengan Pemberian pupuk lebih banyak 

dibandingkan dengan pemupukan pertama dengan tambahan dapat 

disesuaikan dengan fase pertumbuhan dan kebutuhan nutrisi pada buah 

tanaman jagung. Dalam rangka mencapai pertumbuhan dan hasil tanaman 

yang optimal, pemupukan tanaman merupakan langkah yang penting dalam 

manajemen pertanian. Pemahaman yang baik tentang kebutuhan nutrisi 

tanaman, jenis pupuk yang tepat, dan teknik pemupukan yang benar akan 

membantu memastikan tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Seperti pada gambar dibawah ini. 
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5. Angngompa Ruku’ Batara’ (Menyemprot Rumput Jagung) 

Racun rumput yang digunakan oleh para petani jagung di Bungung Lompa, 

yaitu: 

1) Calaris 

Calaris merupakan herbisida Dapat digunakan pada saat jagung berumur dua 

sampai tiga minggu untuk pengendalian gulma daun pada rumput. 

2) Gramaxone 

 Gramaxone merupakan herbisida dapat digunakan saat jagung berusia empat 

sampai lima minggu untuk mempercepat siklus tanaman serta dapat menghindari 

hama pada buah jagung.  

3) Rambo  

Rambo merupakan herbisida dapat digunakan saat jagung sudah mulai menua 

karena rajun Rambo tersebut evektif dalam pengendalian gulma ke akar-akar rumput. 

Dalam penyemprotan rumput tanaman jagung merujuk pada tindakan suatu 

proses untuk mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran rumput liar di sekitar 

tanaman jagung. Penyemprotan biasanya dilakukan untuk memastikan pertumbuhan 

tanaman jagung tetap optimal tanpa terganggu oleh pertumbuhan rumput-rumput 

yang dapat bersaing dengan tanaman jagung untuk mendapatkan nutrisi, air, dan 

cahaya matahari sebagai salah satu budidaya jagung untuk memastikan hasil yang 

optimal, sebagaimana uangkapan Sainuddin. M, bahwa:  

“Paranna tau pakoko ri Bungung Lompoa a’rupa-rupai racung nipake 

anggompa, karikaminnea masagalami naalle nabu’buki ruku’ batara’na 

lanri nia’namo racung. Iapa issede’ nania’ nacini’ tena namate ruku’na 

punna nasalai nakompa nanampapi naalle nabu’buki ruku’ batara’na.” 

Terjemahnya: 

 “Para masyarakat petani jagung di Bungung Lompoa dapat memakai 

beberapa jenis racun tersebut dalam penyemprotan untuk mempercepat 

proses pembasmian rumput karena seiring perkembangan zaman para 
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Gambar 4.8  

Anggompa Ruku' Batara’ (Pemompahan rumput jagung) 
Sumber: Dokumentasi pribadi (17 Mei 2023) 

petani jagung tidak lagi mencabut rumput karena sudah ada racung yang 

dapat diproduksi untuk pembasmian rumput jagung”.12 

Aktivitas proses dalam penyemprotan rumput pada tanaman jagung adalah 

sebuah Proses pengendalian gulma di ladang jagung atau pengendalian rumput liar 

untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat bersaing dengan tanaman 

jagung untuk mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya matahari dalam proses 

penyemrotan tersebut para kerabat turut membantu bersama-sama dalam 

penyemrotan bagi laki-laki sedangkan perempuan dapat membantu dalam pengisian 

air kedalam jirgen atau terkadang juga dapat mengangkat air jirgen ke kekebun untuk 

dapat membantu supaya tidak bolak balik dan dapat juga terselesai dengan cepat. 

Seperti pada Gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12Sainuddin. M (47 Tahun), Ketua Tim Kelompok Tani di Bungung Lompoa Desa Bontonompo 

Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, wawancara, Bungung Lompoa, 04 September 2023. 
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Gambar 4.9  

Annappassi Raung Batara' (Pengambilan daun jagung) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (05 Juni 2023) 
 

 

Gambar 4.4 Proses pengambilan daun jagung (Tau Annappassi 
Raung Batara') 

Sumber: Dokumentasi pribadi (05 Juni 2023) 
 

6. Angngalle Raung Batra’ (Mengambil Daun Jagung) 

 Aktivitas proses pengambilan daun jagung sebelum pemanenan memiliki 

dampak bagi pengeringan jagung pada pohonnya dengan cara pemangkasan daun, 

petani jagung bertujuan untuk memaksimalkan masuknya cahaya matahari ke dalam 

area biji jagung. Selain itu, daun jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak karena daun jagung mengandung nutrisi yang cukup baik untuk berbagai jenis 

ternak, terutama untuk Kuda, Sapi, dll. Biasanya dilakukan pemangkasan sebelum 

panen berkisaran sepuluh hari terakhir dalam pemanenan jagung. Seperti pada 

Gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anyyappe Batara’ (Panen Jagung) 

 Aktivitas proses pemanenan jagung adalah langkah terakhir, ketika sudah tiba 

musim panen jagung di desa Bontonompo maka para warga berbondong-bondong 

untuk turut membantu dalam proses pemanenan tersebut sehingga para warga dapat 

bergotong royong membangun semangat persatuan dan kerjasama dalam proses 

panen jagung hingga muncul kesadaran diri dalam Appassitulungang (Saling 
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Gambar 4.10  

Annyappe Batara’ (Pemanenan jagung) 

     Sumber: Dokumentasi pribadi (06 Juli 2023) 
 

Gambar 4.5 Proses pemanenan jagung (Tau Annyappe Batara’) 

Sumber: Dokumentasi pribadi (06 Juli 2023) 

membantu/gotong royong) adalah konsep yang mencakup arti tolong menolong, baik 

dalam meminta bantuan maupun memberikan bantuan, dan hal ini merupakan bagian 

integral dari kehidupan para petani jagung di Bungung Lompoa, Desa Bontonompo, 

Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Masyarakat sadar bahwa mereka tidak 

dapat hidup sendiri, dan Appassitulungang atau gotong royong adalah nilai adat yang 

masih terus diterapkan dan berkembang di wilayah Jeneponto hingga sekarang, 

sebagaimana ungkapan Hj. Sia, sebagai petani mengatakan bahwa:  

 “lanri nia’na assibali-baliang Lalang rimasyarakatka nikaerokkangi 

kabajikanna turusi assitulungang rimasyarakat bungung Lompoa.”  

Terjemahnya: 

“Dengan kerjasama dan semangat gotong royong, diharapkan seluruh 

elemen dimasyarakat Bontonompo ini dapat terus terjaga, menciptakan 

lingkungan yang harmonis dan kompak satu sama lain”.13  

Seperti pada lampiran gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

13Hj. Sia (51 Tahun), Petani di Benrong Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten 

Jeneponto, wawancara,  Benrong, 04 September 2023. 
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Gambar 4.11  

Anyyopeng Batara' (Penyabitan Jagung) 

     Sumber: Dokumentasi pribadi (02 Juli 2023) 
 

Gambar 4.6 Proses penyabitan Jagung (Tau Anyyopeng 
Batara') 

Sumber: Dokumentasi pribadi (02 Juli 2023) 

Gambar 4.12  

Ammi'biki Batara' (Pengupasan kulit Jagung) 

     Sumber: Dokumentasi Pribadi (02 Juli 2023) 
 

Gambar 4.7 Proses pengupasan kulit Jagung ( Tau Ammi'biki 
Batara') 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (02 Juli 2023) 
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Gambar 4.13  

A'borong Angganre (Makan bersama) 

     Sumber: Dokumentasi Pribadi (02 Juli 2023) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penanganan pasca panen adalah tindakan yang disiapkan atau 

diimplementasikan pada hasil pertanian guna memastikan bahwa hasil tersebut siap 

dan aman untuk dikonsumsi atau diolah lebih lanjut oleh industri. Penanganan pasca 

panen pada hasil pertanian bertujuan untuk mengurangi tingkat kerusakan pada 

komoditas pertanian dengan meningkatkan daya simpan dan daya guna komoditas 

pertanian agar dapat menunjang usaha penyediaan bahan baku industri. Jagung dapat 

dipabrik dengan mesin pemipil jagung yang biasa digunakan oleh masyarakat di 

Bungung Lompoa dengan mudah, antara pemisahan biji jagung dari tongkolannya. 

Tahapan-tahapan produksi yang dilakukan setelah pasca panen jagung antara 

lain adalah sebagai berikut : 

1. Kanre Batara’ (Nasi Jagung) 

Beras jagung merupakan makanan pokok yang sering dikomsumsi oleh 

masyarakat Jeneponto dan salah satu produk olahan jagung yang sangat 

populer di antaranya adalah nasi jagung. Nasi jagung terbuat dibuat dari biji 

jagung tua yang telah diolah dipabrik dan kemudian dapat dicampur dengan 

beras putih. 

https://hot.liputan6.com/read/4121759/5-manfaat-jagung-untuk-kecantikan-bisa-hilangkan-bekas-jerawat
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Nasi jagung, memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibanding nasi putih. 

Nasi jagung merupakan opsi makanan bebas gluten alami dan dapat dimakan oleh 

mereka yang menghindari gluten. Jagung mengandung vitamin C, vitamin B, 

magnesium, dan kalium. Kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Nasi jagung juga 

menjadi alternatif sehat untuk diet dan cocok untuk penderita diabetes. Oleh karena 

itu, masyarakat jeneponto mengomsumsi nasi jagung setiap harinya.  

2. Bente (Popcorn) 

Popcorn adalah salah satu makanan ringan yang merupakan olahan dari 

jagung yang dijadikan sebagai makanan camilan saat santai, nonton film, 

atau berkumpul dengan teman-teman. 

3. Paccampuru’ Kanrejawa (Tepung Maizena) 

Tepung jagung dibuat dari inti jagung yang dihaluskan menjadi serbuk halus. 

Inti jagung ini mengandung pati yang terdiri dari karbohidrat. Pati jagung 

kemudian diolah dengan cara pemisahan dan pengeringan untuk 

menghasilkan tepung jagung yang halus dan putih.  

4. Batara’ Bobo Jangang (Jagung Makanan Ternak Ayam) 

Jagung adalah salah satu makanan ternak yang dapat diberikan oleh ayam 

peternak yaitu biasanya ayam mandiri (self mixing) untuk populasi unggas 

(broiler) ayam pedaging, dan ayam petelur. 

Selain biji jagung yang dapat dimanfaat oleh masyarakat setempat, daun dan 

kulit jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan tambahan ternak yang dapat 

dibeikan untuk kuda dan sapi selain rumput yang diberikan. Selain itu pemanfaatan 

tongkol jagung juga dapat dijadikan sebagai api unggung yang digunakan untuk 



80 

 

 

memasak serta dapat pula dijadikan sebagai arang dengan temperatur panas yang 

tinggi dan ketahanan yang cukup lama. 

D. Nilai-Nilai dalam Budaya Appassitulungang pada Masyarakat Petani Jagung 

di Bungung Lompoa 

Islam menyarankan agar umat Muslim memiliki semangat dan nilai-nilai kerja 

yang bukan hanya bertujuan untuk meraih hasil maksimal, tetapi juga memiliki tujuan 

yang lebih tinggi dan esensial, yaitu meyakini dengan kuat bahwa setiap usaha atau 

pekerjaan akan mengarah pada Allah Swt. 

Manusia dalam kebudayaan akan selalu tergantung pada manusia lain, baik 

yang ada hubungannya dengan hubungan kekerabatan, hubungan tetangga maupun 

hubungan pertemanan atau persahabatan. Sehubungan dengan hal tersebut, budaya 

Assitulungang dalam masyarakat Bungung Lompoa mempunyai pandangan tersendiri 

akan pentingnya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain. Tidak adanya 

kegiatan kebudayaan yang dilakukan tanpa keterlibatan dengan manusia lain 

membuat keakraban semakin terjalin. Beberapa nilai positif yang tercipta dari budaya 

Assitulungang ini dapat dilihat dari sudut pandang agama Islam, sosial 

kemasyarakatan dan ekonomi.  

1. Nilai-Nilai Ialam 

Islam sebagai agama rahmatan lil a’lamin, bersifat universal dalam tujuan dan 

ajarannya. Kaitan antara agama dan budaya melibatkan ajaran agama yang 

mencerminkan pandangan terhadap realitas dan bagaimana pandangan tersebut 

berpengaruh pada dinamika perubahan sosial. Dalam perspektif sosiologis, agama 

dipahami berdasarkan peran fungsinya dalam masyarakat, salah satunya adalah 

menjaga dan memperkuat rasa persatuan di antara individu atau kelompok. 
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Solidaritas dalam kehidupan sosial yang terbentuk dalam konteks keagamaan 

sebenarnya merupakan ekspresi dari perilaku manusia dalam konteks beragama. 

Menurut pandangan Durkheim, fungsi sosial agama dapat melibatkan dukungan dan 

mempertahankan struktur masyarakat yang ada. 

Agama bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Oleh 

karena itu, agama dianggap penting bagi masyarakat untuk menjaga persatuan dan 

solidaritas mereka. Dari sudut pandang sosio-antropologis, Appassitulungang adalah 

suatu adat dalam sistem sosial karena telah menjadi bagian integral dari struktur yang 

membentuk masyarakat. Appassitulungang sebagai suatu adat yang saling terkait 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat sehingga terbentuk 

satu kasatuan yang sistematis. Dalam perspektif budaya masyarakat jeneponto, adat 

saling membantu dikonsepsikan sebagai Appassitulung-tulungang. 

Pentingnya nilai religius dalam budaya Appassitulungang menciptakan dampak 

signifikan pada kehidupan masyarakat bungung Lompoa, karena selain menerima 

penghargaan dari sesama, juga sangat relevan untuk meraih keberkahan dari Allah 

Swt. Maka sudah sepantasnya kita untuk saling membantu di antara sesama manusia, 

saling mengajak untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan keburukan, islam itu indah 

karena Islam berarti damai, selamat, rahmat dan kasih sayang. Islam sebagai rahmat 

bagi semesta alam bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi 

semua makhluk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:112. 

 

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُٓۥ أجَْرُهُۥ عِندَ رَب ِهِ  ۦ وَلََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ    بَلىَ  مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُۥ لِلَّّ

﴾ ١١٢﴿وَلََ همُْ يحَْزَنوُنَ   
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:Terjemahnya  

“(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada 

Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi 

Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati”.14 

Allah menjanjikan kedamaian dan juga ketentraman dalam hati manusia bagi 

mereka yang berbuat kebajikan. Kebajikan disini adalah hal-hal yang dilakukan oleh 

seseorang dan dapat menimbulkan kesan positif terhadap orang lain, termasuk dalam 

perilaku gotong royong. Jika dikatakan beriman, ketika kita mencintai sesama dengan 

sebaik-baiknya, sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Ketika ada seseorang yang 

mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan, kita memiliki kewajiban untuk 

memberikan pertolongan. Kesediaan untuk menyisihkan waktu dan tenaga, bahkan 

dengan pengorbanan, merupakan bagian integral dari sikap yang tulus dan peduli 

terhadap sesama. 

Dijelaskan juga sebagaimana ayat dalam Q.S Al-Qasas/28:54. 

 

تيَْنِ بمَِا صَبرَُوا۟ وَيدَرَْءُونَ بٱِلْحَسَنَةِ ٱلسَّي ئِةََ   رَّ ئكَِ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهمُ مَّ
ٓ أوُ۟لَ 

ا  هُمْ ينُفِقوُنَ ﴿وَمِمَّ ﴾ ٥٤رَزَقْنَ   

Terjemahnya: 

“Mereka itu diberi pahala dua kali (karena beriman kepada Taurat dan 

Al-Qur’an) disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak 

kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezekikan 

yang telah kami berikan kepada mereka”.15 

 

 
14Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 

17 
15Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 

392 
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Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan balasan kepada orang-orang 

yang berbuat baik, mereka diberi pahala dua kali atas keimanan mereka terhadap 

kitab suci mereka dan keimanan mereka terhadap al-Qur’an dengan kesabaran 

mereka. Dan termasuk karakter mereka, bahwasanya mereka menolak keburukan 

dengan kebaikan, Balasan tersebut bukan hanya dalam bentuk materi atau kebaikan 

dunia, tetapi juga dalam bentuk pahala yang lebih baik di akhirat. Ini merupakan 

jaminan bagi orang-orang yang beriman untuk tetap bertahan dalam kesabaran dan 

kebaikan, karena mereka yakin bahwa Allah akan membalas kebaikan mereka dengan 

yang lebih baik lagi. 

Konteks dalam kebaikan yang ma’ruf pada ayat sebelmnya, Nabi Muhammad 

Saw menekankan pentingnya tolong menolong untuk memperkuat solidaritas umat 

Islam dan mendukung penegakan Agama Islam, yang selalu mendorong berfikir 

positif dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, wasiat Nabi 

Muhammad Saw yang menekankan nilai-nilai ini tetap relevan. 

Nabi Shallallahu A’laihi Wasallam bersabda: 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ نفََّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ  ِ صَلَّى اللّٰه قاَلَ رَسُولُ اللّٰه

ُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ، وَمَنْ  يَسَّرَ عَلىَ مُعْسِرٍ،  الدُّنْياَ، نفََّسَ اللّٰه

ُ فيِ الدُّنْياَ   ُ عَلَيْهِ فيِ الدُّنْياَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا، سَترََهُ اللّٰه يَسَّرَ اللّٰه

 ِِ ُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أخَِيهِ  وَالْْخِرَةِ، وَاللّٰه

Terjemahnya:  

“Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa meringankan suatu kesusahan 

orang mukmin dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan 

meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari 

kiamat. Barang siapa memberi kemudahan pada orang yang dalam 

kesulitan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di 

akhirat. Barang siapa menutup aib orang muslim, maka Allah akan 

menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong 
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hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya”. (HR. Muslim 

Juz 4).16 

Tolong menolong kita bisa mendapatkan kemudahan dan juga memberikan 

kemudahan bagi orang lain. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan tujuan tolong 

menolong itu sendiri yang terkandung dalam Hadits riwayat Bukhori, “Mukmin yang 

satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bagunan yang saling memperkuat antara 

sebagian dengan sebagian yang lainnya”. (Rasulullah Saw sambil memasukkan jari-

jari tangan kesela jari-jari lainnya). Dengan begitu telah kita ketahui bahwa tolong 

menolong itu adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Allah, selain itu terdapat juga 

beberapa manfaat dan keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan saling tolong 

menolong. Diantaranya adalah: 

a. Mendapatkan pahala yang setara dengan sedekah 

Tolong menolong dalam kebaikan telah dianjurkan oleh Allah dan juga telah 

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Addunia dan Asysyihaab yang mengatakan 

“Bantuanmu kepada orang yang lemah dianggap sebagai sedekah yang paling 

utama”. Oleh karena itu, sebagai umatnya kita diwajibkan untuk membantu 

dengan tulus hati, pahala yang diberikan oleh Allah SWT atas tindakan 

menolong juga setara dengan pahala sedekah. 

b. Mendapat pertolongan dari Allah 

Bagi orang-orang yang saling membantu dalam kebaikan, Allah menjamin 

pertolongan sesuai dengan Hadits Muslim yang mengatakan bahwa “Allah 

senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang selalu membantu 

 
16M. Rifkul Amin, “Majelis Tafsir Al-Qur’an, Hadits dalam Muhadharah Majlis Dzikir At-

Taubah Tanggul Jember.” 2016, h. 2074. 
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sesamanya”. Dengan menolong orang lain, kita juga berusaha mengatasi sifat 

sombong dan mengigat kebesan Allah. 

c. Tolong menolong sebagai bentuk taqwa kepada Allah 

Bertaqwa berarti patuh terhadap perintah Allah dan menjahui larangannya, 

dengan tolong menolong juga kita telah meringankan penderitaan yang dialami 

saudara kita. Sifat tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertaqwa. 

d. Mempererat persaudaraan  

Tolong menolong juga merupakan sebuah sedekah yang sederhana, dengan 

membantu meringankan beban saudara kita. Selain mendapatkan pahala dari 

Allah, kita juga dapat memperkuat hubungan persaudaraan, hal inilah yang 

menjadi salah satu keutamaan dari tolong menolong. 

 Dari adat istiadat, penulis menyimpulkan beberapa aspek yang perlu dijaga 

dan dilestarikan, seperti nilai kebersamaan, saling tolong menolong, dan semangat 

kerja yang merupakan bagian dari nilai budaya Islam. Ketika kita saling membantu, 

kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT sehingga berkah senantiasa 

menyertai. Selain itu, keikhlasan menjadi aspek penting ketika kita memilih untuk 

menolong sesama. 

Tolong menolong atau gotong royong adalah kewajiban bagi setiap manusia, 

karena melalui saling membantu kita juga akan mendapatkan pula bantuan dari orang 

lain, karena di Desa Bontonompo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yang 

dimana semangat gotong royong menjadi nilai yang sangat terlihat dalam budaya, 

karena dengan adanya gotong royong dapat dibutuhkan dalam berbagai aspek 

kegiatan atau aktivitas yang menjadi budaya dengan mudah dalam berkomunitas dan 

terlibat dalam kegiatan gotong royong adalah solidaritas antar sesama masyarakat 
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untuk saling terikat di dalamnya karena ada sistem kerjasama yang termasuk dalam 

nilai-nilai islam. 

2. Nilai-Nilai Sosial Kemasyarakatan  

Nilai-nilai sosial kemasyarakatan dalam Appassitulungang dapat tercermin 

dalam sila ketiga Pancasila, yang mengajarkan bahwa seseorang tidak bisa hidup 

tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga dikatakan sikap saling membantu dan 

kerjasama dalam bergotong royong yang menjadi nilai sosial di masyarakat Bungung 

Lompoa, karena hal ini memperkuat ikatan di antara anggota masyarakat dan 

menciptakan lingkungan yang harmonis. Karena dalam aspek pertanian, gotong 

royong adalah bentuk kerja sama di mana masyarakat berkolaborasi untuk melakukan 

pekerjaan di ladang secara bersama-sama.  

Kesetiakawanan dalam Appassitulungang yang merupakan aspek yang sangat 

penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ini melibatkan 

semangat saling membantu tanpa pamrih, dengan fokus pada kepedulian terhadap 

kesejahteraan bersama. kesetiakawanan dalam konteks Appassitulungang, khususnya 

di kalangan petani jagung di Bungung Lompoa dengan pemeliharaan Tradisi atau 

adat lokal yang berlaku secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

kesetiakawanannya juga dapat tercermin dalam pemeliharaan adat lokal yang 

mendukung keberlanjutan dalam masyarakat petani jagung di Bungung Lompoa 

termasuk berbagi praktik terbaik, metode tradisional yang efektif, dan pengetahuan 

lokal yang dapat meningkatkan produktivitas kesetiakawanan dalam 

Appassitulungang di kalangan petani jagung tidak hanya menciptakan kesejahteraan 

material, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di masyarakat 
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pertanian. Hal ini memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat yang 

berkelanjutan dan harmonis sampai sekarang. 

Salah satu contohnya adalah saat memanen jagung/Anyyappe sehingga kegiatan 

tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan tanpa mengharapkan upah 

bagi para pekerja. Dengan demikian dapat menanamkan prinsip saling tolong 

menolong dan kerja sama antar masyarakat sehingga dapat tercermin dalam kegiatan 

gotong royong di Desa Bontonompo. 

Konteks gotong royong, terlihat jelas mempererat kebersamaan dalam suatu 

aktivitas. Akibatnya, hubungan akrab di antara mereka terjaga dengan baik dalam 

kegiatan di lahan, sekitar +20 orang berpartisipasi dengan antusias kerja bersama. 

Sehingga dapat tertanam dalam jiwa bahwa gotong royong memang merupakan 

warisan budaya leluhur yang telah diwariskan secara turun temurun di masyarakat 

Kabupaten Jeneponto, baik dalam aktivitas pertanian maupun dalam aspek sosial 

kemasyarakatan. 

Membangun budaya kerja sama dalam pertanian melalui musyawarah gotong 

royong merupakan proses diskusi atau pertemuan yang melibatkan petani atau 

anggota masyarakat pertanian. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan 

bersama dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Langkah-

langkah pelaksanaan musyawarah gotong royong seperti melibatkan seluruh pihak, 

mendorong diskusi terbuka dan demokratis, menyampaikan informasi, mencapai 

kesepakatan bersama, dan melakukan perencanaan bersama dapat diterapkan dalam 

konteks Appassitulungang pada kegiatan pertanian. 
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Di Bungung Lompoa, dalam melaksanan musyawarah untuk rana lingkup 

pertanian para masyarakat setempat biasanya melakukan musyawarah ketika selesai 

melaksanakan sholat di masjid untuk saling menyapa serta dapat menginformasikan 

tentang jadwal kegiatan pertanian di ladang. Tujuan utamanya adalah untuk 

menentukan tanggal pelaksanaan kegiatan agar tidak ada tumpang tindih dengan 

jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga semua warga dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan pertanian tersebut. 

Melalui musyawarah gotong royong dalam Appassitulungang untuk pertanian lahan 

jagung, bukan hanya sebagai diskusi untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga 

sebagai upaya untuk membangun solidaritas dan kerjasama di antara anggota 

masyarakat pertanian. Proses ini memungkinkan kolaborasi untuk mencapai tujuan 

bersama, meningkatkan produktivitas pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan 

bersama, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. 

3. Nilai-nilai Ekonomi 

Desa Bontonompo terkenal sebagai salah satu penghasil jagung di kabupaten 

Jeneponto, pendapatan dari usaha pertanian merupakan hasil dari selisih antara 

penerimaan harga jual perKg dikenakan dengan Rp.3.500 oleh pedagang keliling 

yang ada di masyarakat Bunngung Lompoa sebagai penduduk lokal sendiri. Adapun 

beberapa daerah di Jeneponto dalam pengeluaran modal dari biaya yang dikeluarkan 

oleh pemilik lahan seperti menyewakan traktor untuk membajak tanah, biasanya 

ketika menyewa traktornya dalam sehari sekitaran + Rp.100.000 sedangkan biaya 

untuk tenaga kerjanya dapat diberikan upah dengan Rp.50.000 perhari dan juga dalam 

penyewaan pabrik pemipilan jagung dapat menghitung jumlah per pikulnya dengan 

haraga yang ditetapkan oleh pemilik pabrik Rp.10.000 karena harus dibagikan oleh 
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para karyawannya serta bahan pestisidanya yang digunakan dalam bertani jagung 

juga dapat mengeluarkan biaya yang cukup banyak sesuai kebutuhan lahan seperti: 

1. Harga bibit jagung perKgnya + Rp.100.000  

2. Harga pupuk jagung dalam persatu karung dengan Rp.135.000 

3. Harga racun rumput dalam satu botolnya + Rp.100.000 

Harga tersebut diatas adalah harga yang dipasarkan  

Dari pemaparan biaya untuk pengeluaran bahan untuk penanaman dan upah 

untuk pekerja diatas akan semakin banyak jika luas lahan/kebun semakin luas pula. 

Dalam hal ini, di Desa Bontonompo yang selalu menjunjung tinggi tolong menolong 

serta saling membantu menuai dampak positif baik dilihat dari berkurangnya biaya 

pengerjaan juga kebersamaan antar masyarakat yang selalu terjalin. Meskipun 

pemilik lahan/kebun masih tetap mengeluarkan uang sebagai tanda terima kasih 

kepada orang-orang yang datang membantu, itu tidak sebanyak dengan jumlah yang 

dikeluarkan apabila mempekerjakan orang. Saling membantu dapat mengurangi 

beban biaya terhadap orang yang dibantu karena dengan melalui kerjasama dapat 

meringankan secara finansial dan mempererat hubungan antar sesama masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pada bagian bab ini, penulis dapat menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian dan pengumpulan data dilapangan mengenai Budaya 

Appassitulungang pada masyarakat petani jagung Di Bungung Lompoa Desa 

Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto (Studi unsur-unsur budaya 

Islam), maka dapat ditarik sebuah kesimpulan: 

1. Saling terikat dengan memiliki sifat saling tolong menolong antar sesama 

masyarakat dalam hal gagasan gotong royong karena ada kecenderungan 

untuk saling membantu dalam kegiatan bermasyarakat. Dengan demikian 

dalam mewujudkan solidaritas, dapat berpartisipasi bersama dalam suatu 

pekerjaan yang dilakukan maka masyarakat ikut turut membantu untuk 

menyelenggarakan kegiatan dalam bertani sehingga dari situlah ada rasa 

Empati terhadap keteguhan sesama juga dapat menggugah rasa untuk saling 

membantu. 

2. Nilai-nilai yang ada dalam budaya Assitulungang dalam masyarakat 

Bungung Lompoa mempunyai pandangan tersendiri akan pentingnya 

hubungan antar manusia satu dengan manusia lain. Tidak adanya kegiatan 

kebudayaan yang dilakukan tanpa keterlibatan dengan manusia lain 

membuat keakraban semakin terjalin. Beberapa nilai positif yang tercipta 

dari budaya Assitulungang ini dapat dilihat dari sudut pandang agama Islam, 

sosial kemasyarakatan dan ekonomi.  
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3. Pergeseran Appassitulungang dalam pertanian dengan perkembangan globalisasi 

dalam masyarakat modern yang dimana gotong royong adalah konsep 

tradisional yang menjadi budaya sejak zaman dahulu yang mencerminkan 

semangat kerjasama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana globalisasi 

mempengaruhi Appassitulungang atau gotong royong dalam masyarakat 

modern, antara lain sebagai berikut: A’nangkala koko (Membajak kebun), 

Racung ruku’ batara’ (Racun rumput jagung), Allaling batara’ 

(Pengangkutan hasil panen) dan Ammepu batara’ (Pemipilan jagung). 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang disusun, penelitian tersebut memiliki implikasi 

terkait dengan Budaya Appassitulungang di kalangan masyarakat petani jagung di 

Bungung Lompoa, Desa Bontonompo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. 

Setiap langkah dalam proses tersebut dapat mengandung nilai-nilai yang disarankan 

oleh peneliti untuk tetap dijaga dan dipertahankan agar orang Jeneponto selalu 

menanamkan kata dalam jiwanya “A’bulo sibatang accera’ sitongka-tongka” yang 

berarti sebatang bambu yang bekerja sama dalam sambung menyambung dengan tali 

persaudaraan antar sesama yang bermakna satu rasa, satu darah untuk saling bekerja 

sama sebagai simbol slogan kearifan masyarakat Jeneponto untuk mencegah 

pergeseran nilai-nilai tersebut meskipun modernisasi tak terhindarkan dan telah 

memasuki sektor pertanian, dengan adanya juga penguatan ajaran Islam maka dapat 

memperkuat nilai-nilai ajaran Islam untuk tetap saling tolong menolong untuk saling 

menjaga, saling menghargai, saling melindungi, saling mengasihi serta saling 

merindukan antar sesama. 



92 

 

 

Pernyataan di atas, implikasi yang telah disebutkan juga mencakup 

rekomendasi yang dapat diambil sebagai pedoman budaya lokal bagi masyarakat 

Jeneponto. Rekomendasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan untuk 

implementasi lebih lanjut kedepannya lagi. 
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