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ABSTRAK 

Nama : Nirda Febriana  

Nim : 40200117014  

Judul Skrpsi :Unsur-Unsur Budaya Islam dalam Tradisi Battasa Jera’ di      

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Unsur-Unsur Budaya Islam 

dalam Tradisi Battasa Jera’ di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Masalah 

yang diteliti dalam tulisan ini difokuskan pada beberapa hal yaitu: 1) Bagaimana 

eksistensi tradisi Battasa Jera’ dalam masyarakat Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba? 2) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Battasa Jera’ di Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba? 3) Bagaimana nilai-nilai Islam dalam tradisi Battasa 

Jera’ di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?  

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif dan jenis data penelitian kualitatif. Dan untuk menganalisis data 

yang diperoleh, peneliti menggunakan metode pendekatan historis, sosiologi, agama, 

dan antropologi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan field research 

(lapangan), dengan tahap observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

peneliti berusaha mengemukakan fakta mengenai objek yang dibicarakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Eksistensi tradisi battasa jera’ di 

Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, merupakan tradisi 

yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat sampai saat ini dengan tujuan untuk 

membersihkan kubur leluhur dan keluarga setiap tahunnya. 2) Prosesi tradisi battasa 

jera’ terdapat beberapa tahap, mulai dari membersihkan jera’ tunggala, meletakkan 

atau menaruh kalomping, hingga baca doang. 3) Nilai-nilai Islam yang terkandung 

dalam tradisi battasa jera’ yaitu nilai religiusitas, nilai kesyukuran, nilai silaturahmi 

dan nilai solidaritas.  

Implikasi penelitian ini: 1) Tradisi ini sebagai bagian dari warisan leluhur 

yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. 2) 

Menambah wawasan masyarakat luas mengenai tradisi dan budaya yang ada di 

lingkungan setempat. 3) Tradisi ini mengandung nilai-nilai Islam dan sejalan dengan 

ajaran Islam sehingga mencegah dari tindakan-tindakan yang mengandung 

kemusyrikan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 

terbanyak. Pulau ini terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau kecil. Hal ini menjadikan 

Negara Indonesia sebagai Negara majemuk yang bersifat pluralisme terhadap adat 

isitadat, kebudayaan dan identitas agama yang ragam pula. Setiap pulau dihuni oleh 

masyarakat yang hidup dengan berbagai macam suku bangsa, ras, agama, bahasa, dan 

budaya serta tradisi yang berbeda di setiap wilayahnya. Hal ini menjadikan letak 

geografis sebagai salah satu faktor pendukung terciptanya keberagaman di Indonesia. 

Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan 

budaya bangsa dengan ciri khas yang berbeda-beda di setiap wilayahnya.  

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta, buddha yang merupakan bentuk 

jamak dari buddhi yang berarti akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang 

berhubungan dengan akal. Secara umum, kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil 

cipta, rasa dan karsa.
1

 Dari pengertian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa 

kebudayaan merupakan bentuk implementasi dari akal pikiran manusia yang 

menghasilkan karya yang di dalamnya terdapat penghayatan. Dalam hal ini, 

masyarakat memanifestasikan hasil akal dan pikiran mereka melalui tradisi dan 

budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Dalam perkembangannya, 

kepercayaan menjadi salah satu faktor atau alasan mengapa masyarakat tetap 

mempertahankan dan merawat tradisi yang ada. Terdapat beberapa tradisi yang 

                                                           
 

1
Wahyuddin G, Sejarah Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddiin University 

Press, 2014), h. 4-5. 
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dipercaya mengandung unsur-unsur keagamaan di dalamnya dan merupakan bagian 

dari pengamalan-pengamalan nilai-nilai agama. 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan 

entitas tradisi dan budaya di dalamnya. Fakta bahwa empat suku besar berada di 

provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja menjadi bukti 

kuat akan lahirnya keberagaman tradisi di daerah ini. Adapun beberapa tradisi yang 

masih eksis dalam masyarakat Sulawesi Selatan dan terdapat nilai-nilai keagamaan di 

dalamnya adalah tradisi Maudu’ Lompoa di Cikoang yaitu tradisi untuk memperingati 

maulid Nabi Muhammad saw. yang dilaksanakan secara besar-besaran. Tradisi lain 

yang masih eksis yaitu Assuro Baca (menjelang bulan Ramadhan) yang dilaksanakan 

untuk menyambut bulan suci Ramadhan dan tradisi Pakkatterang di Kajang 

merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kajang dimana mereka 

mempercayai bahwa dengan melaksanakan tradisi ini sama halnya dengan 

menunaikan ibadah haji di Mekkah. 

Masyarakat Kajang termasuk ke dalam masyarakat yang masih memegang 

teguh tradisi turun-temurun dari leluhurnya karena mereka hidup dengan megamalkan 

kepercayaan Patuntung
2
 yang dipercaya sebagai sumber hukum dalam masyarakat 

Kajang. 

Adapun tradisi yang masih dilaksanakan di Desa Tanah Towa Kecamatan 

Kajang Kapubaten Bulukumba adalah tradisi Battasa Jera’ yang dilaksanakan satu 

minggu menjelang hari raya idul fitri. Tradisi battasa jera’ merupakan tradisi lintas 

generasi yang telah berlangsung sampai sekarang. Tradisi ini telah dilakukan selama 

ratusan tahun dan telah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi Battasa Jera’ 

                                                           
 

2
Patuntung adalah sebuah sistem kepercayaan bagi masyarakat Kajang dan menganggapnya 

sebagai sumber kebenaran serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari mereka. 
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merupakan tradisi membersihkan kuburan atau makam di wilayah tanah adat Tanah 

Towa yang dilaksanakan setiap tahun. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk 

penghormatan dan mendoakan arwah leluhur dan kerabat sebelumnya yang 

dimakamkan di kawasan adat Tanah Towa. Luas pemakaman ini sekitar 2 hektar dan 

dikelilingi oleh tanaman liar dan pohon bambu. Makam-makan yang terdapat di tanah 

adat memiliki batu nisan yang terbuat dari batu kali yang kemudian disusun berjajar 

rapi.
3
 

Dengan masih dilaksanakannya tradisi battasa jera’ oleh masyarakat 

setempat, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian 

yang tinggi untuk melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur secara turun-

temurun. 

Dalam pelaksanaanya, tradisi Battasa Jera dibuka secara langsung oleh 

Ammatoa dan seluruh pemangku adat. Makam pertama yang harus dibersihkan 

adalah makam dari Ammatoa pertama yaitu Bohe Tomi yang sering disebut dengan 

Battasa Jera’ Tunggala atau membersihkan kuburan tunggal, kemudian dilanjutkan 

dengan membersihkan makam-makam yang ada di sekitarnya. 

Tradisi ini memiliki kemiripan dengan tradisi ziarah kubur, sebagai contoh 

dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rohimi dalam jurnalnya yang berjudul 

“Sejarah dan Prosesi Tradisi Ziarah Makam Keleang” menyimpulkan bahwa tradisi 

ziarah makam ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengunjungi makam leluhur dan 

mendoakan arwah leluhur sama halnya dengan tradisi battasa jera’. Adapun yang 

membedakan keduanya adalah dari waktu pelaksanannya, proses dan media yang 

digunakan dalam pelaksanaanya. 

                                                           
  

3
Wahyuddin G., Sejarah Dan Kebudayaan  Sulawesi Selatan,  h. 189-190. 



4 
 

 
 

Tradisi ini merupakan bentuk nasehat dan peringatan bagi orang yang masih 

hidup bahwa setiap orang akan mengalami kematian meskipun tidak ada yang tahu 

pasti kapan ajal akan datang menjemput. Hal ini juga merupakan pengingat bahwa 

dunia ini bersifat fana dan pada akhirnya akhirat adalah tempat yang abadi.  

Tradisi battasa jera’ ini memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri sehingga 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terutama mengenai bagaimana eksistensi 

tradisi battasa jera’? bagaimana proses pelaksanaanya? serta apakah dalam tradisi 

battasa jera’ ini mengandung nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya? 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana unsur-unsur budaya Islam dalam 

tradisi Battasa Jera’ di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?” sebagai sub 

masalah yakni: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi Battasa Jera’ dalam masyarakat Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana prosesi tradisi Battasa Jera’ di Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba? 

3. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam tradisi Battasa Jera’ di Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan tradisi Battasa Jera’ di Desa 

Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba baik menyangkut persiapan, 
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pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan tradisi Battasa Jera’. Sebelum pembahasan 

fokus tersebut, terlebih dahulu akan dibahas mengenai eksistensi tradisi Battasa Jera’ 

di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berupa sejarah awal 

pelaksanaan, motif dan tujuan dilaksanakannya, dan pendukung kebudayaan dalam 

tradisi Battasa Jera’. Setelah pembahasan fokus, akan dibahas nilai-nilai kebudayaan 

Islam dalam pelaksanaan tradisi Battasa Jera’. 

2. Deskripsi Fokus 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemimpin suku Kajang yaitu 

Ammatoa dan masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan tradisi Battasa Jera’. 

Tradisi ini dilaksanakan sejak Ammatoa pertama di Kajang dan bertujuan untuk 

memberikan do’a kepada leluhur dan keluarga yang telah meninggal dunia agar 

memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Penelitian ini mengambil batasan tempat 

di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

D. Tinjauan  Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, 

mengenai permasalahan yang sama atau serupa. Dalam tinjauan pustaka, peneliti 

melakukan peninjauan dan analisis terhadap data yang telah ditemukan dan dilakukan 

sebelumnya.
4
 

Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk mendapatkan dan menemukan 

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini sekaligus menelusuri tulisan 

                                                           
  

4
Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, 

(Jakarta: Kencana, 2005), h. 305. 
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atau penelitian tentang masalah yang dipilih untuk dijadikan perbandingan data dan 

membantu dalam proses pengumpulan data. Adapun beberapa sumber tulisan dan 

hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini antara lain: 

1. Skripsi “Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Ziarah Kubur Menjelang Bulan 

Ramadhan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kabupaten 

Kota Medan” ditulis oleh Putri Sari Simatupang untuk meraih gelar sarjana di 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam tulisan ini 

membahas tentang tata cara pelaksanaan ziarah kubur di Kelurahan Tegal 

Rejo, hikmah yang terkandung di dalamnya dan nilai-nilai islam yang 

terkandung dalam tradisi ziarah kubur di Kelurahan Tegal Rejo. 

2. Jurnal karya Jamaluddin dengan judul “Tradisi Ziarah Kubur dalam 

Masyarakat Melayu Kuantan” yang membahas mengenai tradisi ziarah dalam 

masyarakat Kuantan yang dilaksanakan setiap tanggal 2 Syawal atau satu hari 

setelah lebaran idul fitri. 

3. Skripsi “Nilai-Nilai Islam yang Terkandung dalam Tradisi Ziarah Kubur 

pada Hari Raya Idul Fitri Kec. Tanjung Batu Kel. Tanjung Batu Kab. Ogan 

Ilir” ditulis oleh Asri Wulandari pada tahun 2016. Penelitian ini 

mendeskripsikan tentang ziarah kubur yang sudah menjadi tradisi sebagian 

besar masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
5
 

4. Jurnal karya Deni Miharja dengan judul “Persentuhan Agama Islam dengan 

Kebudayaan Asli Indonesia” tulisan ini menjabarkan mengenai persentuhan 

agama Islam dengan kebudayaan lokal Indonesia, terutama dengan budaya 

                                                           
5
Asri Wulandari, “Nilai-Nilai Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada Hari 

Raya Idul Fitri Kec. Tanjung Batu Kel. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir”, Skripsi (Palembang: Fak. Adab 

Dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2016), h. 9. 
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Sunda yang hampir seluruh aspek kehidupan orang Sunda mengandung nilai-

nilai Islami. 

5. Jurnal karya Rohimi “Sejarah dan Prosesi Tradisi Ziarah Makam 

Keleang”dalam jurnalnya, penulis mendeskripsikan mengenai sejarah makam 

Keleang yang diklaim sebagai lokasi persinggahan atau pertapaan oleh wali 

Allah swt. dan kegiatan yang dilakukan oleh warga setempat ketika 

berkunjung ke makam Keleang untuk berziarah. 

6. Buku “Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama” karya Lebba 

Kadorre Pongsibanne dalam tulisannya beliau menjabarkan mengenai proses 

akulturasi dan inkuluturasi budaya antara nilai-nilai Islam dengan instrument 

kebudayaan lokal, memaparkan bukti-bukti autentik dinamika beberapa 

kebudayaan lokal masyarakat yang masih tetap ada dan dapat bersinergi 

dengan ajaran Islam. 

Dari uraian beberapa rujukan di atas, penulis-penulis terdahulu banyak yang 

menjelaskan mengenai sejarah, perkembangan, dan pelaksanaan tradisi ziarah makam 

secara umum dan di beberapa lokasi berbeda. Tidak banyak yang memberikan 

gambaran dan penjelasan spesifik mengenai tradisi Battasa Jera’ di Desa Tanah 

Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu penulis secara 

khusus akan mengkaji dan meneliti dengan lebih spesifik tentang unsur-unsur budaya 

Islam dalam tradisi Battasa Jera’ di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 
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a. Untuk medeskripsikan dan menganalisis eksistensi Tradisi Battasa Jera’ dalam 

masyarakat Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Tradisi Battasa Jera’ di Desa Tanah 

Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan 

Tradisi Battasa Jera’ di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan karya penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peneliti 

berharap hasil penelitian ini dapat menambah sumber dalam ilmu pengetahuan 

terutama pada bidang Sejarah Peradaban Islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau acuan bagi calon 

peneliti di masa mendatang dan para generasi penerus. 

c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerhati sejarah dan budaya, dan 

masyarakat secara umum. 

d. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pemerintah setempat dalam 

menjaga dan merawat budaya yang ada sebagai identitas daerah Kajang dan 

sebagai bukti akan kekayaan tradisi dan budaya disana. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Kebudayaan 

1. Pengertian Kebudayaan  

Istilah budaya merupakan terjemahan dari kata culture dalam bahasa Inggris. 

Kata culture sendiri berasal dari bahasa latin yaitu colore yang berarti mengerjakan, 

mengolah, merawat dan mengembangkan tanaman dan ternak. Selanjutnya, usaha 

untuk mengembangkan tanaman dan ternak inilah yang kemudian dikenal dengan 

istilah culture. 

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta, buddha yang merupakan bentuk 

jamak dari buddhi yang berarti akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang 

berhubungan dengan akal. Secara umum, menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman 

Soemardi mengartikan kebudayaan sebagai hasil dari cipta, rasa dan karsa. 

Menurut E.B. Taylor, kebudayaan sebagai suatu hal yang meliputi  

pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, dan kemampuan manusia yang diperoleh 

sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Koentjaraningrat mendefinisikan 

kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan, tindakan, dan ciptaan manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui 

pembelajaran.
1
 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat dikatakan 

bahwa segala aspek yang meliputi kehidupan dalam masyarakat, baik berupa hal-hal 

yang berkaitan dengan pola pikir maupun tindakan lain yang dipengaruhi oleh 

fisiologi masyarakat dapat dikatakan sebagai hasil dari kebudayaan. Pola pikir dan 

                                                           
1
Wahyuddin G., Sejarah Dan Kebudayaan  Sulawesi Selatan,  h. 5-6. 
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perilaku masyarakat inilah yang pada akhirnya menjadi faktor yang mempengaruhi 

perkembangan budaya itu sendiri. 

2. Wujud Kebudayaan 

J.J. Hoenigman memaparkan bahwa wujud kebudayaan dibedakan menjadi 

tiga yaitu ide, aktivitas dan artefak. Ketiga bentuk kebudayaan tersebut sebagai 

berikut: 

a. Ide  (Bentuk Ideal) 

Wujud kebudayaan ini bersifat sangat abstrak, tidak dapat disentuh atau difoto 

dan terkandung dalam benak individu yang menganut kebudayaan tersebut. Wujud 

kebudayaan sebagai sistem gagasan hanya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-

hari yang diwujudkan dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum atau 

undang-undang.  

b. Wujud Aktivitas 

Wujud aktivitas merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang terpola 

dari individu-individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini terdiri atas aktivitas 

manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara terus-menerus dengan 

sesamanya. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, dapat difoto dan dilihat. 

c. Artefak  

Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak adalah wujud kebudayaan yang 

paling konkret, dapat dilihat dan diraba secara langsung oleh panca indra. Wujud 

kebudayaan ini berupa kebudayaan fisik yang merupakan hasil kebudayaan manusia 
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yang berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun kegiatan manusia yang 

berpola.
2
 

3. Unsur-Unsur Kebudayaan 

Koentjaraningrat menyatakan bahwa ada tujuh unsur-unsur kebudayaan. Ia 

menyebut ke tujuh unsur ini sebagai esensi kebudayaan, sebagai berikut: 

a. Sistem Religi 

b. Sistem Organisasi Masyarakat 

c. Sistem Pengetahuan 

d. Sistem Mata Pencaharian dan Sistem Ekonomi 

e. Sistem Teknologi dan Peralatan 

f. Bahasa 

g. Kesenian
3
 

Unsur-unsur universal kebudayaan ini juga menjelma menjadi tiga bentuk 

kebudayaan yang telah disebutkan sebelumnya yang berupa sistem sosial, sistem 

budaya, dan sistem yang mencakup unsur-unsur budaya fisik. 

B. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

Ditilik dari segi bahasa, agama berarti tidak semrawut, teratur. Arti kata 

agama ini diambil dari bahasa sansekerta yang kemudian dapat dipahami bahwa 

agama merupakan kumpulan aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tetap 

damai. Agama merupakan sistem kepercayaan yang hadir dalam masyarakat dan 

diwujudkan dalam perilaku sosial masyarakat. Agama diyakini sebagai suatu sistem 

                                                           
2
“Wujud Kebudayaan Menurut 2 Pakar Antropologi Terkemuka”, Sekilas Info.net 

https://sekilasinfo.net/wujud-kebudayaan/ (30 Juni 2021). 
3
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 203-

204. 
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yang memiliki pengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat, terutama hal yang 

berkaitan dengan hubungan kepada Tuhan. 

M. Reville menyatakan bahwa agama merupakan kekuatan penentu kehidupan 

manusia yaitu sebuah ikatan yang menyatukan pikiran manusia dengan pikiran mistik 

yang menguasai dunia dan kesadaran diri, dan dengan hal-hal yang menimbulkan 

kedamaian bila terikat dengan hal tersebut.
4
 Dari pernyataan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa agama adalah sesuatu yang bisa membuat hidup manusia aman 

dan tentram. 

Kebudayaan dipandang sebagai suatu hal yang hanya dihasilkan oleh 

manusia. Hal ini didasarkan pada kemampuan manusia dalam menggunakan akal 

untuk berpikir dan kemampuan merasa yang terbentuk dalam suatu ruang dan waktu 

sehingga lahirlah kebudayaan itu sendiri. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa kebudayaan tidak dapat disandingkan 

dengan agama samawi yang ajarannya murni dari langit. Agama Islam merupakan 

agama samawi sehingga tidak termasuk dalam kebudayaan. Berbeda halnya dengan 

agama ardhi (bumi) yang merupakan agama yang bersumber dari kebudayaan 

manusia. Dalam persandingan antara agama bumi dan kebudayaan tidak mendapat 

tentangan sama sekali. 

Dalam pelaksanaannya, agama dan kebudayaan memiliki hubungan erat yang 

saling melengkapi dan terikat satu sama lain. Dalam mengamalkan agama terdapat 

kebudayaan di dalamnya begitupun sebaliknya. Dalam pelaksanaan kebudayaan 

terdapat pula nilai-nilai agama di dalamnya. Unsur-unsur kebudayaan merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi hubungan antara agama dan kebudayaan. 

                                                           
4
Emile Durkheim, The Elementary Form of The Religious Life (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 

h. 53. 
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Hubungan antara agama dan budaya dapat diamati ketika melakukan kegiatan 

keagamaan. Hal ini membuktikan bahwa dalam prakteknya agama dan kebudayaan 

senantiasa beriringan. Hal ini pula yang membuat kita terkadang keliru dalam 

membedakan antara aspek agama dan kebudayaan itu sendiri. 

C. Akulturasi Budaya 

Akulturasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencampuran dua 

kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi.
5
  

Pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam lingkungan sosial masyarakat 

terjadi pertemuan dua kebudayaan yaitu kebudayaan lokal dan kebudayaan baru yang 

datang dari daerah lain. 

Menurut Koentjaraningrat akulturasi adalah suatu bentuk proses sosial yang 

timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan 

dengan unsur-unsur kebudayaan asing, dimana unsur-unsur budaya asing secara 

perlahan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan setempat tanpa menghilangkan 

unsur-unsur asli atau kepribadian dari kebudayaan setempat.
6
  

Secara perlahan budaya asing masuk ke dalam lingkungan masyarakat lokal 

yang kemudian terjadi proses pertemuan antar dua kebudayaan. Setelah itu, dalam 

kurun waktu yang cukup lama dua kebudayaan yang bertemu kemudian saling 

mempengaruhi satu sama lain yang pada akhirnya bercampurlah kebudayaan tersebut. 

                                                           
5
Kamus Besar Bahasa Indonesia app version  

6
Koentjaraningrat, Masalah Kebudayaan dan Integrasi Nasional, (Jakarta: UI Press, 1993). h. 

248. 
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William A. Hafiland mengemukakan bahwa akulturasi adalah perubahan-

perubahan besar dalam kebudayaan yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar 

kebudayaan yang berangsung lama.
7
 

Hal-hal yang bisa mempengaruhi timbulnya akulturasi adalah sebagai berikut: 

1. Adanya golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang 

berbeda. 

2. Bergaul satu sama lain dalam waktu yang lama secara intensif. 

3. Kebudayaan yang awalnya hanya ada dalam kelompok tertentu 

berubah sifat dan wujudnya menjadi kebudayaan campuran.  

Akulturasi budaya yang terjadi kemudian bercampur dengan budaya lokal 

setempat kemudian membawa perubahan-perubahan budaya dalam masyarakat tanpa 

mengurangi esensi dan keaslian dari budaya setempat. Pencampuran dua budaya ini 

semakin memperkaya nilai dari budaya asli yang telah ada terlebih dahulu. 

D. Kebudayaan Islam dan Nilai-Nilai Islam 

1. Kebudayaan Islam 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pendapat dari para 

ahli yaitu Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, kebudayaan merupakan hasil 

dari cipta, rasa dan karsa
8
 yang kemudian dituangkan dalam bentuk fisik berupa 

norma, hukum, seni dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari Masyarakat Kajang 

yang percaya bahwa pelaksanaan tradisi battasa jera’ merupakan bentuk 

penghormatan kepada nenek moyang dan orang-orang yang lebih dahulu menghadap 

kepada sang pencipta. Hal ini menyangkut tentang kepercayaan masyarakat setempat. 

                                                           
7
William A. Haviland, Antropologi Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1985). h. 263. 

8
Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 

Sosiologi Suatu Pengantar:Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149. 
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Kata Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab, aslama, yuslimu, 

islama yang mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Selanjutnya, kata 

salm dan silm berarti: damai, taat dan berserah diri. Dari pengertian di atas dapat 

dirumuskan menjadi taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah swt. Secara 

istilah, Islam yaitu sikap penyerahan diri (kepasrahan, ketundukan, ketaataan) 

seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya demi tercapainya kedamaian dan keselamatan dalam hidup 

baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama tidak terlepas dari adanya 

unsur-unsur penyusunnya yaitu berupa rukun Islam, yaitu: 

1. Membaca dua kalimat syahadat 

2. Mendirikan sholat lima waktu 

3. Puasa pada bulan Ramadhan 

4. Membayar zakat 

5. Menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu.
9
 

Sidi Gazalba mendefinisikan bahwa kebudayaan Islam adalah cara berpikir 

dan cara merasa taqwa yang mengekspresikan diri dalam kehidupan sekelompok 

manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu.
10

 Pada 

hakekatnya adalah cara berpikir dan cara merasa yang terwujud dalam segala aspek 

kehidupan masyarakat pendukungnya dalam ruang dan waktu tertentu. 

                                                           
9
Nur Hadi, “Islam, Iman dan Ihsan dalam Kitab Matan Arba’in An-Nawawi: Studi  Materi 

Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits Nabi SAW”, Jurnal Intelektual:  Jurnal 

Pendidikan dan Studi Keislaman. 9, No. 1 (April 2019). h. 4-5 

https://ejournal.iai.tribakti.ac.id/index.php/intelektual (Diakses pada 01 Juli 2021). 
10

Sidi Gazalba, Asas Kebudayaan Islam, (Jakarta:Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), h. 123.  
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Kebudayaan Islam berarti sebuah hasil karya ideal dari umat Islam yang 

mengandung pesan-pesan perdamaian, keindahan, kemakmuran, dan keselamatan 

dalam kaitannya dengan kehidupan manusia.  

Taufik Idris menungkapkan bahwa kebudayaan Islam ialah penjelmaan atau 

turunan dari aktivitas kejiwaan manusia muslim yang dilandasi dengan ajaran Islam 

dalam pengertian yang bersifat umum.
11

 

M. Saleh Putuhena turut menyatakan bahwa kebudayaan Islam dapat 

dipahami sebagai keseluruhan nilai yang dimiliki, dipelihara, dan dikembangkan oleh 

suatu masyarakat Islam, atau semua nilai yang bersumber dari pemahaman atau 

pelaksanaan ajaran Islam yang dimiliki, dipelihara, dan dikembangkan oleh suatu 

masyarakat Islam.
12

 

2. Ciri Kebudayaan Islam 

Menurut Sidi Gazalba, kebudayaan Islam adalah segala sesuatu yang 

dihasilkan oleh akal tetapi dalam prinsip dan pelaksanaannya tetap mengacu kepada 

al-Qur’an dan hadits.  

Kuntowijoyo berpendapat bahwa kebudayaan Islam memiliki tiga komponen, 

yaitu sistem nilai, sistem simbol, dan sistem pengetahuan. Hal-hal yang berkaitan 

dengan nilai-nilai Islami atau tidak, bukan lagi bagian dari kebudayaan.  Hal ini di 

luar wewenang daripada kebudayaan itu sendiri. 

Nourouzzaman Shiddiqi mengemukakan ciri-ciri kebudayaan Islam sebagai 

berikut: 

                                                           
11

Taufik Idris, Mengenal Kebudayaan Islam, (Cet.I; Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 31. 
12

M. Saleh Putuhena, Kebudayaan Islam di Sulawesi Selatan suatu Pendekatan Sejarah, 

“Makalah”,  (disampaikan pada seminar sehari di IAIN Alauddin Ujungpandang, 1992), h.2. 
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a. Berlandaskan tauhid, karena tauhid merupakan hal yang utama dalam 

ajaran Islam. 

b. Hasil penciptaan dan penggarapannya ditujukan untuk kesejahteraan dan 

peningkatan kemakmuran umat manusia.
13

 

Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik benang 

merah berdasarkan pandangan Islam bahwa perkembangan kebudayaan tidak terlepas 

dari nilai-nilai. Dimana yang menjadi pusat nilai tersebut adalah nilai kehidupan atau 

nilai ketuhanan. 

3. Nilai-Nilai Islam 

Pada dasarnya nilai adalah hal-hal yang penting atau berguna. Nilai terletak 

pada objek dan tindakan yang dilakukan oleh manusia yang kemudian melahirkan 

nilai-nilai dalam lingkungan masyarakat. Nilai-nilai Islam mengacu pada baik atau 

buruk manusia dalam berperilaku. Hal ini berkaitan dengan nilai rohani dan jasmani. 

Bila dikaitkan dengan budaya, maka nilai-nilai budaya Islam adalah hasil dari akal, 

cipta, rasa, dan karsa yang merupakan hasil karya manusia dan berlandaskan pada 

nilai tauhid.  

Adapun nilai-nilai Islam yang dapat kita amati adalah nilai akidah, nilai 

syari’ah, nilai akhlak, dan nilai sosial. Nilai akidah adalah nilai yang berkaitan 

dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai syari’ah mengarah kepada 

hukum yang memerintahkan untuk melakukan perintah Allah swt. dan menjauhi 

larangannya. Nilai akhlak mencakup cara berperilaku dan etika dalam masyarakat. 

Nilai akhlak dan syari’ah sejalan dengan norma dan aturan yang ada dalam 

                                                           
13

Muhaimin dkk.,Dimensi-Dimensi Studi Islam, (Cet. I; Surabaya: Karya Abditama, 1994) 

h.311-314. 
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masyarakat. Nilai Islam juga tercermin dalam nilai sosial. Hal ini tampak jelas 

dengan menjalin dan membangun hubungan silaturahmi dalam kenidupan 

masyarakat.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian budaya, yaitu kegiatan 

membentuk dan mengabstraksikan pemahaman secara empiris (diperoleh dari 

penemuan dan pengamatan) yang terkait dengan konsepsi, nilai, aspek kesejarahan, 

dan pola interaksi dari fenomena budaya.
1
 

Dilihat dari metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencari hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.
2
 

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis data penelitian kualitatif. Pierre 

Bourdieu memandang penelitian kualitatif sebagai dialog antara teks dan berbagai 

realitas beragam yang melingkupi kita dengan mengacu pada perspektif teoretis.
3
  

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali dan menjelaskan fenomena 

secara mendalam melalui pengumpulan data. Maka dalam hal ini peneliti 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam proses penyajian data.  

                                                           
1
Hasriana. Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal Dalam Upacara Perkawinan di 

Kabupaten Pangkep (Tinjuan Budaya), Skripsi (Makassar: FAH UIN Alauddin Makassar, 2010), h. 31. 

  
2
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.35. 
3
Siti Kholifah dan I Wayan Suyadna, Metodologi Penelitian Kualitatif:Berbagi Pengalaman 

Dari Lapangan, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.14. 
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Dilihat dari lokasi atau tempat pengambilan data maka penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) dimana peneliti terjun langsung ke 

lokasi untuk melakukan penelitian danmelibatkan diri secara langsung dengan objek 

yang akan diteliti nantinya untuk memperoleh data yang akurat. Peneliti juga 

melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengambil 

beberapa sumber literatur sebelumnya dari buku-buku dan manuskrip  sebagai bahan 

pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang akan menjadi tempat bagi peneliti untuk melaksanakan 

penelitian adalah di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 

yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian disini adalah karena 

masyarakat di daerah ini masih memegang teguh dan mempertahankan budaya atau 

tradisi dari leluhur mereka yang telah berlangsung sejak lama. Mereka secara 

konsisten masih melakukan praktik tradisi yang diturunkan atau diwariskan oleh 

leluhur kepada mereka. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berikut adalah pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

memahami mengenai tradisi Battasa jera’: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan penelaahan dari sumber-sumber lain yang 

memuat informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.
4
 Maka 

                                                           
  

4
Sri Haryanto, “Pendekatan Historis Dalam Studi Islam”, Manarul Qur’an 17, No. 1 

(Desember 2017), h. 3. 
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dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam penelitian adalah usaha sadar dan 

sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam 

tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berkaitan dengan Battasa Jera’, baik berkaitan 

dengan sejarah asal-usulnya maupun praktik pelaksanaannya dalam kehidupan 

masyarakat. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan studi tentang suatu masyarakat. Menurut 

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, sosiologi atau ilmu sosial adalah ilmu 

yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial.
5
  

Pendekatan ini digunakan dengan tujuan dapat melihat kenyataan dan 

perkembangan yang terjadi pada masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang. 

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya dapat memahami hubungan masyarakat 

dengan melihat interaksi antar masyarakat di dalamnya. Dalam hal ini, peneliti akan 

mengamati perilaku masyarakat yang ada di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba terkait dalam pelaksanaan tradisi Battasa Jera’. 

3. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah 

manusia dan budayanya. Ilmu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang 

totalitas manusia sebagai makhluk hidup baik di masa lalu maupun di masa 

sekarang.
6
 Pendekatan antropologi berupaya mencapai tentang nilai-nilai budaya 

dalam masyarakat yang didalamnya terdapat konsep-konsep yang dianggap penting 

                                                           
5
Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar: Edisi Revisi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), h.17. 

  
6
Koentjaraningrat, Budi Santoso, Kamus Istilah Antropologi (Jakarta: Balai Pustaka, 

1978/1979), h.10. 
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dan bernilai. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mencari 

dan mencapai nilai-nilai budaya yang ada dalam tradisi Battasa Jera’. 

4. Pendekatan Agama 

Agama merupakan peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan 

serta menuntun mereka hidup dalam ketertiban dan keteraturan.
7
 Pendekatan ini 

digunakan untuk memahami bagaimana peran agama dalam praktik pelaksanaan 

tradisi Battasa Jera’. Dalam hal ini, unsur-unsur budaya Islam yang terdapat dalam 

tradisi Battasa Jera’. 

C. Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan 

fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar penarikan kesimpulan.
8
 

Dalam menentukan data dan sumber data untuk sebuah penelitian didasarkan 

pada kemampuan dan keterampilan peneliti dalam berusaha membuktikan suatu 

peristiwa sesubjektif mungkin dan menetapkan informan sesuai dengan syarat dan 

ketentuan, sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alami 

dengan fakta yang konkret. Informan sebagai sumber utama pengumpulan data adalah 

mereka yang memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang 

Unsur-unsur Budaya Islam dalam Tradisi Battasa Jera’ di Keacamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 

                                                           
7
M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 20. 

  
8
Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif:Dilengkapi Dengan Perbandungan 

Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2013), h.16. 
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Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara 

langsung dari informan atau narasumber dalam hal ini yaitu tokoh masyarakat dan 

masyarakat yang paham mengenai pelaksanaan Battasa Jera’ di Desa Tanah Towa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung 

yang mendukung untuk dijadikan sebagai sumber penelitian seperti buku-buku dan 

dokumen-dokumen dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah 

penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah terpenting dan paling utama 

dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan atau 

memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
10

 Adapun teknik 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang digunakan 

secara umum dalam penelitian budaya, yaitu: 

1. Metode Observasi  

 Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang tampak pada objek dimana pengamatan tersebut dapat dilakukan 

secara langsung di lokasi penelitian maupun tidak langsung.
11

 Hal ini dapat dilakukan 

                                                           
9
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  (Bandung: 

Alfabeta, 2008), h.47. 

  
10

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan 

Laporan Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.36. 
11

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. Ke 8), (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1998), h. 100. 
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secara langsung dengan melakukan penelitian  langsung terhadap kondisi lingkungan 

objek penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi objek 

penelitian. 

2. Metode Wawancara 

 Teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh peneliti kepada responden atau informan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kemudian peneliti akan mencatat informasi yang diperoleh dari informan 

pada lembar panduan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian. Pada hakikatnya, metode dokumentasi adalah metode 

yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh karena itu, dokumentasi 

merupakan teknik yang sangat penting dalam penelitian.
12

 Dokumentasi digunakan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban akan kebenaran pengambilan sumber. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian. Adapun 

instrument utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen pendukungnya adalah 

alat tulis (buku catatan dan pulpen) untuk mecatat hal-hal dan poin penting dalam 

wawancara, pedoman wawancara, kamera dan alat perekam yang berfungsi untuk 

merekam hasil wawancara secara lengkap. Instrumen penelitian ini digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengingat hasil wawancara yang telah diperoleh di 

lapangan. 

                                                           
12

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, 

Dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h.124.  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara 

sistematis melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara 

mengelompokkan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusunnya menjadi pola, memilih poin-poin penting dan yang akan 

dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain.
13

 Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis  data, sebagai 

berikut: 

1. Metode induktif, adalah analisis data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat 

khusus untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode deduktif, adalah metode analisis data yang didasarkan pada hal yang 

bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Metode komparatif, adalah metode yang digunakan untuk membandingkan 

atau menggabungkan data yang telah diperoleh dengan tujuan menarik 

kesimpulan dari hasil perbandingan yang lebih kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet.IX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 89. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Letak Geografis 

 

Sumber: Google Maps Desa Tanah Towa  

Secara administratif Desa Tanah Towa merupakan satu dari Sembilan belas 

desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi 

Selatan. Desa Tanah Towa termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten 

Bulukumba. Desa Tanah Towa berbatasan langsung dengan Desa Bonto Baji di 

sebelah uatara, Desa Batu Nilamung di bagian selatan, Desa Malleleng di timur dan 

Desa Pattiroang di bagian Barat.
1
  

Desa Tanah Towa terdiri atas Sembilan dusun, yaitu: 

                                                           
1
Data ini diambil dari  data kependudukan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data 

Pokok Desa/Kelurahan, tahun 2022. 
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a. Dusun Sobbu 

b. Dusun Bongkina 

c. Dusun Pangi 

d. Dusun Benteng (Kediaman Amma Toa) 

e. Dusun Balambina 

f. Dusun Lurayya 

g. Dusun Tombolo 

h. Dusun Jannayya 

i. Dusun Balagana 

Dari Sembilan dusun di atas, tujuh diantaranya merupakan kawasan adat 

Amma Toa atau Ilalang embaya yang biasa juga disebut dengan Kajang dalam dan 

dua dusun lainnya yaitu dusun Jannayya dan dusun Balagana atau Ipantarang 

embaya yang juga kerap disebut dengan Kajang Luar. Kedua dusun tersebut 

diperbolehkan menggunakan teknologi berupa listrik, kendaraan roda dua maupun 

roda empat, membangun rumah batu (semi permanen) dan alat-alat modern lainnya 

atas izin dari Ammatoa. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kedua dusun tersebut 

dijadikan sebagai pusat aktifitas dan fasilitas untuk masyarakat seperti puskesmas, 

pasar, sekolah, mesjid dan sarana prasarana lainnya yang menggunakan alat-alat 

modern. 

Bagian Kajang Dalam atau selain dari Dusun Jannayya dan Balagana, secara 

alamiah daerahnya dibatasi oleh empat sungai, yaitu: 

a. Sungai Tuli di bagian utara 

b. Sungai Sangkala di bagian selatan 

c. Sungai Limba di bagian timur 
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d. Sungai Doro’ di bagian barat.
2
 

Desa Tanah Towa merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi. Desa 

Tanah Towa berjarak 23 km dari ibukota kecamatan dengan waktu tempuh satu jam 

menggunakan kendaraan bermotor. Jarak dari kota Bulukumba yaitu 67 km dengan 

waktu tempuh dua jam dan berjarak 209 km dari kota Makassar (ibukota provinsi) 

dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan 

waktu tempuh sekitar enam jam. Kondisi jalan di desa ini sudah beraspal sehingga 

dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Perjalanan menuju ke 

Desa Tanah Towa dari arah Desa Pattiroang menyuguhkan pemandangan yang asri 

dengan perkebunan dan pemandangan gunung dari jauh, dan hutan lindung di sebelah 

kanan.
3
 

Luas wilayah Desa Tanah Towa seluruhnya adalah kurang lebih 729 ha dan 

kemudian dimanfaatkan atau dipergunakan oleh masyarakat setempat dengan rincian; 

pemukiman 169 ha/m², luas persawahan 30 ha/m², ladang atau perkebunan 93 ha/m² 

dan lain-lain seluas 106 ha/m², serta luas hutan yang berada dalam Desa Tanah Towa 

berdasarkan data yang ada yaitu 331 ha/m².
4
 Hutan tersebut terbagi dalam tiga jenis, 

yaitu borong karrasa (hutan keramat), borong barrasa (hutan penyangga) dan 

borong raja (hutan rakyat).  

Dalam masyarakat Desa Tanah Towa hutan sangat dilindungi sebagaimana 

dalam pasang diperintahkan untuk menjaga hutan. Oleh karena itu, dalam lingkungan 

setempat terdapat aturan yang mengikat dalam hal pemanfaatan hasil bumi yang 

                                                           
2
Syamsul Ma’arif Amin, “Komunitas Amma Towa: Beri Kami Ruang”, Relief Journal of  

Religious Issues I, no. 2 (2003) h. 177.  

  
3
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, tahun  

4
Pemerintahan Desa Tanah Toa, Profil Desa Tana Toa, tahun 2015. 
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berasal dari hutan dan tidak boleh sembarangan. Contohnya yaitu apabila ada 

seseorang yang ingin menebang pohon di hutan terlebih dahulu harus memperoleh 

izin dari Ammatoa dan pemanfaataanya pun harus jelas. Jika telah mendapat izin dari 

Ammatoa, setelah penebangan pohon harus dilakukan penanaman kembali. Apabila 

ada masyarakat yang melanggan aturan adat dengan menebang pohon secara ilegal 

atau tanpa izin dari Ammatoa maka akan diberi sanksi dari pemimpin adat. 

2. Kondisi Demografi 

Penduduk Desa Tanah Towa secara keseluruhan berjumlah 4.027 jiwa yang 

tersebar ke dalam Sembilan dusun. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki sebesar 

1.931 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 2.096 jiwa. Secara statistic jumlah 

kepala keluarga sebanyak 1.042 KK. Dari data ini kepadatan penduduk di Desa 

Tanah Towa cukup merata dengan sebaran kepadatan penduduk 552 jiwa per km². 

Perbandingan penduduk dilihat dari segi usia di Desa Tanah Towa dipresentasikan 

dari usia muda sampai tua (usia produktif maupun usia non-produktif)
5
. 

Seluruh masyarakat yang mendiami Desa Tanah Towa 100% memeluk dan 

menganut agama Islam sebagai kepercayaan mereka. Hal ini dibuktikan dengan 

keberadaan 5 bangunan masjid yang terdapat dalam wilayah Desa Tanah Towa. 

Namun, keberadaan masjid-masjid ini hanya terdapat di luar kawasan adat  Ammatoa 

atau pantarang embayya. Ini dikarenakan bangunan masjid dianggap sebagai bagian 

dari kemodernan sehingga tidak didirikan di dalam kawasan adat (ilalang embayya). 

 

 

                                                           
5
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, tahun 2021.  
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3. Kondisi Sosial 

a. Tingkat Pendidikan 

Secara umum, tingkat pendidikan di Desa Tanah Towa terbilang masih 

rendah, mayoritas orang tua di desa ini masih buta huruf dan banyak pula yang 

mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar. Sedang generasi 

yang sekarang, kebanyakan dari mereka hanya menempuh pendidikan pada tingkat 

SD, sebagian pada tingkat SMP dan SMA, namun ada beberapa orang dari mereka 

yang sudah menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Tabel di bawah 

ini menunjukkan mengenai tingkat pendidikan di Desa Tanah Towa. 

Tabel 1. Pendidikan Penduduk Desa Tanah Towa tahun 2018 

Tingkat Pendidikan  Jumlah 

Tidak Pernah Sekolah 196 

Tidak Tamat SD 1612 

Tamat SD 1587 

Tamat SMP 365 

Tamat SMA 98 

Perguruan Tinggi 36 

Total 3984 

Sumber: Profil Desa Tanah Towa 2018 

 Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Tanah 

Towa paling banyak pada angka tidak tamat SD kemudian disusul oleh penduduk 

yang hanya tamat tingkat sekolah dasar. Hal ini menjelaskan bahwa penduduk 

setempat masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya pendidikan. Namun 

seiring berjalannya waktu, penduduk mulai memiliki kesadaran akan pendidikan yang 

dibuktikan dengan meningkatnya jumlah angka lanjut sekolah sampai ke tingkat 

perguruan tinggi dan sebagian dari mereka tertarik untuk terjun ke dunia politik. 
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b. Mata Pencaharian 

Masyarakat Desa Tanah Towa umumnya berprofesi sebagai petani, sehingga 

mata pencahariannya berpusat pada hasil pertanian yang ada. Hasil dari pertanian ini 

terbagi menjadi dua yaitu tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek. 

Berikut daftar tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa Tanah Towa yang 

merupakan mata pencaharian masyarakat setempat. 

Tanaman  jangka panjang: 

1. Cengkeh  

2. Cokelat 

3. Kelapa 

4. Merica/Lada 

5. Durian 

6. Langsat 

7. Rambutan 

8. Karet  

Tanaman jangka pendek: 

1. Jagung 

2. Padi 

3. Pisang 

4. Talas 

5. Singkong 

6. Ubi Jalar 

7. Wijen 

8. Kacang-kacangan  
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Selain berkebun atau bertani, masyarakat setempat juga memelihara beberapa 

hewan ternak, yaitu: 

1. Kambing 

2. Kuda 

3. Sapi 

4. Kerbau 

5. Bebek 

6. Ayam  

Kondisi daerah Desa Tanah Towa termasuk ke dalam daerah yang subur 

dengan topografi wilayah yang termasuk ke dalam daerah dataran tinggi, sehingga 

hewan ternak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. 

Selain bekerja sebagai petani, masyarakat Desa Tanah Towa juga ada yang 

berprofesi sebagai kuli bangunan, tukang kayu, dan sebagai pengrajin atau penenun 

sarung hitam dan passapu
6
. Sedangkan sebagian sisanya ada yang berprofesi sebagai 

wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai swasta. 

B. Eksistensi Tradisi Battasa Jera’ di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba 

1. Asal Usul Pelaksanaan Tradisi Battasa Jera’ 

Battasa jera’ merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh  masyarakat 

Desa Tanah Towa setiap tahun. Battasa Jera’ berarti membersihkan kubur jika 

diartikan dalam bahasa konjo dan dilaksanakan pada tanggal 23 Ramadhan atau 

seminggu menjelang hari raya Idul Fitri setiap tahunnya. Pada momen ini, semua 

                                                           
6
Passapu merupakan penutup  kepala yang digunakan oleh masyarakat adat Ammatoa degan 

ke-khasannya yang berwarna hitam. 
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orang yang merupakan keturunan suku Kajang baik yang menetap di daerah Kajang 

maupun menetap di luar daerah akan datang untuk melaksanakan battasa jera’.  

Pelaksanaan tradisi Battasa Jera’ tidak diketahui secara pasti mengenai 

sejarah awal pelaksanaannya dalam masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. Sehingga untuk mengetahui awal mula pelaksanaan tradisi 

Batta Jera’ harus ditelisik melalui proses datang dan masuknya Islam di daerah 

Kajang. Hal ini mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Galla 

Puto yang merupakan juru bicara Ammatoa. 

Penyebar atau pembawa agama Islam di daerah Kajang adalah Dato ri Tiro. 

Usaha islamisasi yang dilakukan oleh Dato Tiro berhasil mengislamkan Ammatoa 

dan masyarakat Kajang saat itu. Namun dalam praktiknya, agama Islam belum 

memiliki cukup pengaruh dalam masyarakat setempat yang masih banyak 

dipengaruhi oleh ajaran patuntung. Oleh karena itu, Ammatoa mengutus tiga orang 

untuk mempelajari dan memperdalam agama Islam.  

Orang pertama yang diutus oleh Ammatoa adalah Janggo Towa ke tanah 

Luwu. Ilmu keislaman yang berhasil diperoleh ialah dua kalimat syahadat, kallong 

tedong (cara penyembelihan hewan), dangang (menyangkut kematian), dan bersujud 

ke arah kiblat di barat. Ammatoa merasa kurang puas dengan ilmu yang dibawa oleh 

Janggo Towa maka diutuslah Janggo Tujarra menuju Tosora, Wajo. Ia kemudian 

memperoleh pengetahuan tentang katimboang tau (pernikahan) dan talkin. Utusan 

terakhir adalah Toasara Daeng Mallipa yang dikirim untuk belajar agama Islam di 

kerajaan Gowa tepatnya di Bontoala. Setelah tiga tahun berguru kepada Guru 

Lompoa, Toasara Daeng Mallipa memperoleh ilmu mengenai hukum dan tata cara 
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perkawinan, shalat, haji, syahadat, zakat, puasa, dan pappatamma (acara khatam 

qur’an).
7
 

Informasi mengenai penganut agama Islam pertama di Kajang masih belum 

jelas. Halilintar Latif menyatakan bahwa penganut agama Islam pertama di Kajang 

adalah Ammatoa ke-2 yaitu Bohe Tomi.
8
 Sedang Yusuf Akib berpendapat bahwa 

yang memeluk agama Islam pertama di Kajang ialah Ammatoa pertama yang dikenal 

dengan nama Bohe Sallang
9
. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Galla Puto yang merupakan juru bicara 

Ammatoa, dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa: 

“Injo Battasa Jera’ bungasa nigaukang sinungka’ rie’na nikua agama sallang 
ri Kajang. Jari rie’mi inni nikua agama sallang nampa nitarahang tau matea. 
Kunnimi pammulana nigaukang battasa jera’. Tau bungasayya ni tarahang 
iyya injo nikua Bohe Sallang.” 

Terjemahan: 

“Battasa Jera’ itu pertama kali dilaksanakan semenjak masuknya agama 
Islam di Kajang. Jadi, semenjak masuknya Islam dalam masyarakat barulah 
orang yang meninggal dikuburkan. Dari sinilah awal mula pelaksanaan 
Battasa Jera’. Orang yang pertama dimakamkan adalah Bohe Sallang.

10
 

Dari keterangan yang diberikan oleh Galla Puto di atas menjelaskan bahwa 

pelaksanaan tradisi Battasa Jera’ berawal dari masuknya ajaran Islam di daerah 

Kajang. Agama Islam mengandung ajaran yang mengatur segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat seperti aqidah, ilmu tasawuf, ilmu 

tafsir termasuk ilmu fiqih. Hal ini kemudian memunculkan landasan atau acuan baru 

                                                           
  

7
Sylviah dan Abu Muslim, “Mengilhami Kreativitas Keberagaman Masyarakat Melalui 

Perjumpaan Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang”, Pusaka 8 No. 2, (November 2020) h. 156-

158. 
8
Halilintar Latief, Berkunjung ke Pusat Bumi:Kajang, (Makassar: Padat Daya, 2014). h. 117. 

9
Yusuf Akib, Potret Manusia Kajang, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2003). h. 35.  

10
Galla Puto (54 tahun), Juru bicara Ammatoa, Wawancara, Desa Tanah Towa, 22 Desember 

2021. 
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bagi masyarakat setempat dalam mengurus jenazah sesuai dengan aturan-aturan 

dalam fiqih. Atas dasar inilah, masyarakat setempat mulai mengadakan pemakaman 

bagi orang yang telah meninggal dunia. Adapun orang pertama yang dimakamkan 

adalah Bohe Sallang yang bertempat di Bata Emba yang merupakan letak awal 

pelaksanaan Battasa Jera’ yang kemudian berlangsung sampai sekarang. Bohe 

Sallang oleh masyarakat Desa Tanah Towa dianggap sebagai orang pertama yang 

membawa agama Islam ke daerah Kajang dan menjadi orang pertama yang 

dimakamkan ri lalang embayya (Kajang dalam). 

2. Motif dan Tujuan Pelaksanaan Tradisi Battasa Jera’ 

Battasa jera’ atau membersihkan kubur dalam praktiknya sama dengan ziarah 

kubur yang membedakan adalah dalam proses pelaksanaan battasa jera’ waktu 

pelaksanaannya telah ditetapkan dan ada beberapa hal yang harus disiapkan 

sebelumnya untuk digunakan pada saat dilaksanakannya battasa jera’. Sedangkan 

dalam ziarah kubur mengenai waktu pelaksanaannya tergantung kepada peziarah. 

Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok tentu memiliki motif 

dan tujuan tersendiri. Sama halnya dengan tradisi battasa jera’ di Desa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Adapun motif dan tujuan 

dilaksanakannya Battasa Jera’ adalah untuk mendoakan arwah leluhur yang telah 

meninggal dunia dan sebagai bagian untuk mengingat dan merawat makam leluhur 

dan keluarga seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sudding: 

“Tia’ taung mange isse’ ni tangkasi (jera’), anjari tanda-tanda haji’ ni assai 
angkua boheku inni, jari nissei taunna angkua sikunjo mi matena tutoa ku, 
bohe ku. Pangngu’rangi todo sibuangang angkua lamange ngase jaki inni.” 

Terjemahan: 

“Jadi, setiap tahun kubur itu dibersihkan, sebagai tanda bahwa yang 
meninggal ini adalah leluhur dan keluarga, jadi kita mengetahui bahwa orang 
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tua dan leluhur telah meninggal sekian tahun. Dan pengingat bahwa kita 
semua akan kembali (sang pencipta).”

11
 

 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa motif dan tujuan 

pelaksanaan Battasa jera’ adalah sebagai bentuk pengingat bagi kita mengenai 

keluarga yang telah dahulu meninggal dunia dan tugas kita untuk merawat makam 

atau tempat peristirahatan terakhir mereka. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk 

memuliakan keluarga dan orang-orang terdekat yang telah terlebih dahulu berpulang 

ke rahmatullah. Selain itu, hal ini juga menjadi pengingat bagi kita yang masih hidup 

bahwa tidak ada yang kekal di dunia, semua akan berpulang kepada sang pencipta. 

 Hal ini sejalan dengan tujuan ziarah kubur yaitu untuk untuk memohonkan 

doa agar diberi ampunan, kelapangan, dan rahmat dari Allah swt. bagi arwah orang-

orang yang telah meninggal dunia dan mengambil hikmah yang berkaitan dengan 

kematian bahwa ajal merupakan satu hal yang pasti bagi orang-orang yang bernyawa. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ali Imran, (3:185): 

.....ُثُُُِْمَُسٍُذَآءِقتَُُانُْفُْوَُُمُ كُُ   

Terjemahnya:  

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati…”
12

 

Dalam tafsir al-Misbah, potongan ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang 

bernyawa siapapun dia, baik manusia maupun makhluk lain, makhluk mulia atau hina 

akan merasakan atau mengalami mati. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar tidak 

hanya terpaku pada urusan duniawi semata tetapi turut mempersiapkan bekal untuk 

kehidupan yang kekal yaitu akhirat.
13

 

                                                           
11

Sudding (61 tahun), Petani,Wawancara, DesaTanah Towa, 20 Desember 2021 
12

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita (Jakarta 

Selatan: Penerbit WALI), h. 74.  

  
13

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran) vol. 2, 

(Jakarta: Lentera Hati), h. 360. 
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Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa semua makhluk ciptaan Allah swt. 

akan mengalami kematian baik manusia maupun makhluk lain. Tidak memandang 

pangkat, kaya atau miskin, tua atau muda, dan tidak ada seorang pun yang mampu 

melarikan diri dari kematian. 

Selain motif yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Desa Tanah 

Towa juga mempercayai bahwa arwah orang yang telah meninggal dunia akan 

kembali mendatangi makamnya. Oleh karena itu dilaksanakanlah battasa jera’ setiap 

tahun, tepatnya satu minggu menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan agar 

kuburannya menjadi bersih. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Sudding sebagai 

berikut. 

“jari setia’ narapi’ taunna ni tangkasiangngi saba’ nampami lamminro mae 
na siarai kuburanna todo’ maleka’ tallasa’na. Tujuan na injo haji, tangkasa 
jera’ na narie’ mae patanna.” 

Terjemahan: 

“Setiap sampai waktunya setiap tahun, dibersihkan lagi kuburannya karena 
arwah atau rohnya akan pulang menziarahi kuburannya sendiri. Tujuannya 
agar makam itu bersih saat pemiliknya (arwahnya) datang.”

14
 

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang 

masih hidup memiliki kewajiban untuk tetap merawat dan menjaga makam keluarga 

dan orang-orang terdekat kita yang telah terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah 

serta memuliakannya. Salah satu caranya yaitu dengan membersihkan dan merawat 

makam yang merupakan rumah atau tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang 

telah meninggal dunia. Hal ini bertujuan untuk memuliakan orang yang telah 

meninggal. Dengan demikian, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus 

senantiasa memuliakan sesama manusia baik yang masih hidup ataupun telah 

meninggal dunia. 

                                                           
14

Sudding (61 tahun),Petani, Wawancara, Desa Tanah Towa, 20 Desember 2021 
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Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan mengenai motif dan 

tujuan dilaksanakannya tradisi battasa jera’, maka penulis menarik beberapa 

kesimpulan atau garis besar sebagai berikut. 

a. Untuk mendoakan arwah para leluhur dan keluarga yang telah meninggal 

dunia dengan harapan diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi Allah 

swt. 

b. Untuk melestarikan tradisi yang telah tumbuh dan berkembang secara turun-

temurun dalam masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba. 

c. Mempererat tali silaturahmi dengan kerabat, masyarakat setempat dan orang-

orang yang turut hadir pada saat pelaksanaan tradisi battasa jera’. 

d. Memupuk solidaritas dengan saling tolong menolong dan bekerja sama dalam 

membersihkan area makam yang dilakukan secara sukarela. 

3. Pendukung Kebudayaan Tradisi Battasa Jera’ 

Tradisi battasa jera’ sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu oleh nenek 

moyang atau leluhur di Kajang. Tradisi battasa jera’ masih tetap dilaksanakaan 

sampai hari ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, baik yang 

berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat.  

Menurut Mail, pendukung kebudayaan battasa jera’ adalah berasal dari 

Ammatoa sendiri selaku kepala suku, masyarakat setempat dan juga dari kementrian 

kebudayaan dan pariwisata. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh saudara Mail 

dalam wawancaranya adalah sebagai berikut. 

“yang menjadi pendukung berlangsungnya battasa jera’ ini selain Ammatoa 
dan masyarakat disini sendiri, pemerintah juga berperan. Seperti dari 
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Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dengan membuat aturan dan undang-
undang yang mengatur mengenai tradisi dan budaya itu sendiri.”

15
 

Dari wawancara di atas, maka peneliti menarik benang merah berdasarkan apa 

yang telah disampaikan oleh informan sebagai berikut.  

a. Ammatoa sebagai kepala suku berperan untuk memimpin segala upacara dan 

kegiatan adat di kawasan Ammatoa termasuk battasa jera’. Selain berpegang 

pada patuntung, Ammatoa juga bertugas untuk menjaga kelangsungan dan 

terlaksananya pasang. Pasang merupakan segala bentuk pelaksanaan adat dan 

tradisi yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat adat Ammatoa mulai 

dari lahir hingga meninggal dunia. Ammatoa bertanggung jawab atas 

pelaksanaan dan pemeliharaan pasang dan bertugas memberi sanksi bila 

terjadi pelanggaran pasang. 

b. Pemerintah Desa setempat, yang mendukung segala bentuk kegiatan adat dan 

tradisi dalam lingkungan Desa Tanah Towa. 

c. Masyarakat Desa Tanah Towa sebagai penduduk setempat berperan dalam 

merawat dan melestarikan tradisi yang telah turun-temurun dari nenek 

moyang mereka termasuk memastikan tetap berlangsungnya pelaksanaan 

tradisi battasa jera’. Hal ini sebagai bentuk respon dan dukungan masyarakat 

dalam merawat tradisi dan budaya lokal setempat. 

d. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, bentuk dukungan yang diberikan 

berupa memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk 

mengekspresikan segala bentuk tradisi dan budaya yang terdapat dalam 

lingkungan masyarakat setempat serta turut mendukung acara-acara adat lain 

yang dilaksanakan di Desa Tanah Towa. Selain itu, bentuk dukungan tersebut 
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Mail (27 tahun), Aktivis Sosial Budaya, Wawancara, Tanah Towa, 16 Desember 2021. 
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juga diwujudkan dengan dibuatnya aturan-aturan dan undang-undang yang 

mengatur serta melindungi kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan 

budayanya. 

Selain yang telah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa pendukung 

kebudayaan lain yang juga turut serta mempengaruhi eksistensi tradisi battasa jera’ 

yaitu wisatawan lokal dan mancanegara. Umumnya, para wisatawan ini akan datang 

dan turut meramaikan pada hari pelaksanaan tradisi battasa jera’ .  

C. Prosesi  Tradisi Battasa Jera’ 

 Sebelum melaksanakan tradisi battasa jera’ masyarakat terlebih dahulu harus 

menyiapkan beberapa barang atau media yang akan digunakan pada saat pelaksanaan 

tradisi battasa jera’. Berikut proses atau tahapan dari tradisi battasa jera’: 

1. Persiapan Pelaksanaan Tradisi Battasa Jera’  

Masyarakat Desa Tanah Towa harus mempersiapkan beberapa hal terlebih 

dahulu sebelum hari pelaksanaan battasa jera’. Waktu yang dibutuhkan masyarakat 

setempat untuk melakukan persiapan cukup bervariatif, ada yang melakukan 

persiapan tujuh hari sebelum hari pelaksanaan dan ada pula yang hanya 

membutuhkan tiga hari sebelumnya untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan battasa jera’. Adapun barang atau media yang harus dipersiapkan 

adalah daun sirih dan kapur yang kemudian dibentuk menjadi kalomping, buah 

pinang, dan tembakau serta daun pisang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga 

berbentuk bulat dan digunakan sebagai alas. 

Setiap media yang digunakan dalam tradisi battasa jera’ memiliki makna 

filosofis dan arti tersendiri. Namun jika diurai satu persatu setiap media tidak 
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memiliki maka khusus yang spesifik. Semua media yang digunakan memiliki makna 

sebagai bentuk penghormatan kepada empunya makam, menunjukkan dan 

menandakan bahwa kita hadir atau berkunjung ke makam tersebut.     

Daun sirih, kapur dan buah pinang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam tradisi battasa jera’. Daun sirih dan kapur disatukan dan dibentuk 

menjadi kalomping. Dalam praktinya, setiap ada kalomping maka juga terdapat buah 

pinang. Sedangkan tembakau diperuntukkan untuk makam laki-laki yang semasa 

hidup memiliki kebiasaan merokok. Daun pisang disini berfungsi sebagai alas untuk 

menyimpan kalomping dan buah pinang. 

Media yang digunakan ini juga berfungsi sebagai pengganti bunga. Apabila 

masyarakat pada umumnya menabur bunga saat menziarahi makam, masyarakat Desa 

Tanah Towa justru menggunakan daun sirih dan buah pinang sebagai pengganti 

bunga. 

Galla Puto menjelaskan bahwa media yang harus disiapkan terlebih dahulu 

untuk digunakan pada saat battasa jera’ sebagai berikut:  

“Parallua ni passadia punna la battasa ki jera’, leko’ nampa nihaju 
kalomping. Tambako pole, injo tambakoa lohe buanganna, rie’ 
tambako bo’dong, tambako jampi na tambako la’ba’. Aporo pole na 
rappo maing batta’ na raung loka.” 
 

Terjemahan: 

“Yang perlu disiapkan menjelang battasa jera’ yaitu daun sirih yang dibuat 
kalomping

16
, tembakau juga, ada yang berbentuk bulat, gepeng, dan ada yang 

lebar. Kapur, buah pinang yang sudah dibelah dan daun pisang.”
17

 

                                                           
  

16
Kalomping berasal dari daun sirih yang dibentuk sedemikian rupa yang kemudian digunakan 

pada kegiatan adat. 
17

Galla Puto (54 tahun), Juru Bicara Ammatoa, Wawancara, Desa Tanah Towa, 22 Desember 
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 Bapak Sudding, saudara Mail dan Bapak Pate  juga mengungkapkan hal yang 

sama dengan apa yang dikemukakan oleh Galla Puto, tidak ada perbedaan mengenai 

media yang harus disiapkan untuk pelaksanaan battasa jera’. Dalam prosesnya, buah 

pinang yang telah disiapkan kemudian dibelah menjadi empat bagian setiap bijinya. 

Daun sirih dibuat menjadi kalomping yang terlebih dahulu dibuat dengan cara 

menaruh kapur pada bagian sisi dalam daun sirih kemudian daun sirih digulung dan 

diikat menggunakan benang. Sedangkan tembakau biasanya digulung dengan kertas 

kretek sehingga membentuk rokok, namun ada pula yang menggunakannya secara 

langsung dengan cara meletakkan tembakau di atas makam yang beralas daun pisang 

bersama dengan buah pinang dan kalomping. 

Dalam wawancaranya, saudara Mail menyampaikan bahwa “biasanya itu bisa 

sampai 3-4 malam baru selesai itu daun sirih dibikin kalomping. Anak-anaknya juga 

terlibat karena diajarkan”.
18

 

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pada momen ini, setiap rumah atau 

keluarga mulai membuat kalomping yang jumlahnya bisa sampai membutuhkan satu 

karung daun sirih tergantung dari banyaknya makam keluarga yang akan dibersihkan 

kuburnya. Masyarakat setempat juga saling membantu satu sama lain dalam membuat 

kalomping sehingga proses ini menjadi ringan dan menyenangkan karena dilakukan 

bersama-sama. Dalam kegiatan ini para orang tua juga ikut melibatkan anak-anak 

dengan tujuan agar anak-anak bisa belajar secara langsung. 
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2. Pelaksanaan Tradisi Battasa Jera’ 

Pelaksanaan battasa jera’ dapat dilakukan pada makam kerabat yang 

meninggal setelah tiga tahun kemudian. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 

Galla Puto yang menuturkan bahwa: 

“Bungasa mate tawwa mulai ni bilang bangngi na, talluna, tujuna, patam 
pulo, tuju pulona, sibilangngang bangngina sa’genna ni dangang. Punna ni 
dangangngi nampa ni pa’bajuang mesang. Ganna’pi tallun taung nampa 
mange ni battasa jera’ na mingka kulleji sanging mangeni siarai.” 

Terjemahan: 

“Setelah meninggal dunia, keluarga mulai menghitung hari kematian mulai 
dari hari pertama, ketiga, kelima, tujuh, empat puluh hari, tujuh puluh harinya, 
seratus harinya sampai pada acara dangang. Pada saat di dangang sekaligus 
dibuatkan batu nisan. Nanti setelah cukup tiga tahun baru dikunjungi 
makamnya untuk dibersihkan tapi tetap bisa datang berziarah.”

19
 

Berdasarkan wawancara di atas, keluarga mulai menghitung jumlah hari 

setelah seseorang meninggal dunia. Terhitung sejak menghembuskan napas terakhir 

kemudian berlanjut pada hari ketiga, ke-tujuh sampai hari ke seratus atau bahkan 

lebih. Setelah itu dilaksanakna sebuah tradisi kematian yang disebut dengan dangang, 

pada momen ini makam tersebut akan dibuatkan batu nisan dan ditanam di atas 

kuburan. Setelah jumlah hari sudah genap tiga tahun sejak hari kematian maka 

dilaksanakanlah battasa jera’ atau membersihkan kubur. Keluarga dan orang-orang 

terdekat tetap bisa berziarah ke makam tersebut dalam waktu tiga tahun itu. Hanya 

saja belum bisa dilaksanakan battasa jera’ sebelum cukup tiga tahun. 

Peneliti menyimpulkan bahwa sebelum tradisi battasa jera’ rutin dilaksanakan 

setiap tahun terdapat jeda waktu selama tiga tahun setelah meninggal dunia kemudian 

dilaksanakan battasa jera’. 
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Galla Puto (54 tahun), Juru Bicara Ammatoa, Wawancara, Desa Tanah Towa, 22 Desember 
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Battasa jera’ dilaksanakan setiap tanggal 23 Ramadhan atau tujuh hari 

menjelang hari raya Idul Fitri setiap tahunnya. Dalam proses pelaksanaannya, semua 

keluarga atau sanak saudara berkumpul untuk melaksanakan battasa jera’ baik yang 

berdomisili di daerah Kajang maupun yang berdomisili di luar daerah. Hal ini seperti 

yang telah di paparkan oleh saudara Mail yang merupakan informan.  

“Kalau sudah waktunya battasa jera’ rame sekali disini karena semua orang 
berkumpul. Biasanya disitu baru lagi kita kenalan ternyata keluarga. Jadi 
ajang silaturahmi juga disini karena semua keluarga yang tinggal diluar daerah 
kembali kesini semua untuk laksanakan battasa jera’.”

20
 

 Pelaksanaan battasa jera’ ini terbagi menjadi dua hari. Hari pertama 

dilaksanakan pada tanggal 23 Ramadhan atau satu minggu menjelang lebaran Idul 

Fitri dan hari kedua keesokan harinya atau enam hari sebelum hari raya Idul Fitri. 

Kuburan pertama yang harus dibersihkan adalah Jera’ Tunggala atau disebut dengan 

Battasa Jera’ Tunggala yang bertempat di dalam kawasan adat Ammatoa. Pada 

proses ini hanya melibatkan Ammatoa dan orang-orang yang mendampingi beliau 

yang dianggap mampu dan memiliki ilmu karena tidak sembarang orang yang boleh 

memasuki area makam Jera’ Tunggala ini. Hal ini diberlakukan karena area Jera’ 

Tunggala dianggap sebagai tempat sakral yang diyakini sebagai tempat terakhir Bohe 

Sallang terlihat sebelum menghilang atau sajang
21

.  

Hal ini didukung oleh pernyataan saudara Mail bahwasanya tidak semua 

orang memiliki akses masuk kesana karena disana dianggap sebagai tempat suci. 

Mail menyatakan bahwa sebagai pemuda asli setempat beliau bahkan tidak tahu dan 

tidak pernah melihat jera’ tunggala saking ketatnya aturan yang mengatur mngenai 

orang-orang yang bisa masuk kesana.  
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Mail (27 tahun), Aktivis Sosial Budaya, Wawancara, Tanah Towa, 16 Desember 2021 
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Galla Puto dalam wawancaranya menyatakan bahwa: 

“Bungasayya ni tangkasi iaminjo jera’ tunggalayya nisabbu’ siminggua 
lappasa tawwa. Tala sambarang tau kulle tama’kunni, Ammatoa ji kulle na 
tau nu maccayya. Maing pi battasa jera’ tunggala nampa battasa jera’ 
luarayya tawwa, nisabbu’ annang alloa naki’ lappasa nampa nigaukangngi, 
le’basa alloi. Punna maing mi ni tangkasi jera’ a nampa nila’biang mi 
kalompingnga ri mesangnga. Anre’ nappada bilang na injo kalomping 
nila’biangnga rie’ sampulo anrua, sampulo, karua, annang, appa’ na rua.” 

Terjemahan: 

“Kuburan yang pertama dibersihkan itumi makam tunggal, hitungan satu 
minggu sebelum lebaran orang. Tidak sembarang orang bisa masuk, cuma 
Ammatoa dan orang pintar. Selesai pi dibersihkan makam tunggal baru 
membersihkan makam orang di luar kawasan, hitungan enam hari sebelum 
lebaran, selisih satu hari ki. Kalau makam sudah dibersihkan barulah 
diletakkan kalomping di batu nisan. Tidak sama jumlahnya kalomping yang 
disimpan di setiap makam, ada yang dua belas, sepuluh, delapan, enam, empat 
dan dua.”

22
 

Satu hari setelah dilaksanakannya battasa jera’ tunggala yang berlokasi di 

Bata Emba maka dilaksanakanlah battasa jera’ luarayya atau ta’balayya 

(pemakaman umum). Battasa jera’ dilaksanakan pada pagi hari.  

Adapun tata cara pelaksanaan battasa jera’ yaitu menyiapkan semua media 

yang disediakan sebelumnya yaitu kalomping, tembakau, pinang, kapur dan daun 

pisang. Selanjutnya masyarakat menuju ke makam yang menjadi tujuan pertama yang 

akan dibersihkan terlebih dahulu. Umumnya, makam yang dibersihkan lebih dahulu 

adalah makam leluhur atau nenek moyang kemudian makam-makam berikutnya 

seperti makam kakek, nenek, orang tua dan seterusnya sesuai urutan silsilah keluarga. 

Tahap selanjutnya setelah makam dibersihkan adalah a’bua
23

. Jadi, kapur 

yang sudah dibalut dengan daun sirih menjadi kalomping, buah pinang yang telah 

dibelah, dan tembakau diberi alas daun pisang yang telah dibentuk menjadi bulat 
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2021. 
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diletakkan di atas batu nisan makam yang telah dibersihkan. Jumlah kalomping dan 

buah pinang yang diletakkan di atas batu nisan harus berjumlah genap. Jumlahnya 

bervariasi tergantung pada tingkatan silsilah keluarga, ada yang jumlahnya dua belas, 

sepuluh, delapan, enam, empat dan paling sedikit adalah dua. Contohnya pada makam 

Ammatoa dan kakek nenek maka jumlah kalomping yang diletakkan di atas nisan 

atau makam adalah dua belas, jumlah ini adalah yang paling banyak dan paling 

sedikit jumlahnya adalah dua. Makam yang jumlah kalompingnya dengan jumlah dua 

biasanya digunakan untuk orang yang meninggal dunia saat masih bayi atau anak-

anak. 

Setelah kalomping dan media lainnya diletakkan di batu nisan maka tahap 

selanjutnya yaitu mengirimkan doa untuk empunya makam terlebih dahulu. Seperti 

yang dijelaskan Bapak Sudding bahwa: 

“Nipangngera do’angngi tumatea ri kuburu’na. Nampa tala’ kulleki tappa’ 
a’boko injo mange, assoro’ki loro’ nampa nisalai jera’ a, nampa nimangei mi 
jera’ maraengnga todo’.” 

Terjemahan: 

“Dikirimkan doa untuk orang yang sudah meninggal di kuburnya, setelah itu 
tidak boleh ki langsung jalan membelakangi makam, harus ki mundur sedikit 
baru ditinggalkan makam, terus lanjut mendatangi makam yang lain.”

24
 

Setelah makam dibersihkan, dilanjutkan dengan mengirimkan doa untuk 

empunya makam. Setelah itu, pabattasa jera’ (orang yang membersihkan makam) 

tidak diperkenankan langsung membalikkan badan atau memunggungi makam ketika 

hendak meninggalkan makam yang telah dibersihkan melainkan harus sedikit 

berjalan mundur terlebih dahulu kemudian berbalik untuk menuju ke makam 

berikutnya yang akan dibersihkan dan dikirimkan doa, begitu seterusnya sampai 

                                                           
24

Sudding (61 tahun),Petani, Wawancara, Desa Tanah Towa, 20 Desember 2021. 



47 
 

 
 

semua makam keluarga selesai dibersihkan. Setelah semua makam selesai 

dibersihkan, kemudian masyarakat mulai meninggalkan area pemakaman satu per 

satu. 

 Orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan battasa jera’ tidak hanya berasal 

dari kerabat dan keluarga akan tetapi pada momen ini juga banyak wisatawan lokal 

yang sengaja berkunjung ke Desa Tanah Towa dengan tujuan untuk menyaksikan 

prosesi pelaksanaan tradisi battasa jera’. Ini menjelaskan bahwa masyarakat secara 

luas masih memiliki antusiasme yang besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

tradisi dan budaya yang ada.   

3. Setelah Pelaksanaan Tradisi Battasa Jera’ 

  Setelah battasa jera’ selesai dilaksanakan, masyarakat yang datang untuk 

melaksanakan battasa jera’ tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, 

terutama bagi yang berdomisili di luar daerah Kajang. Mereka lazimnya akan disuruh 

untuk menunggu baca doang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanah Towa 

setelah tradisi battasa jera’ selesai. Pada umumnya mereka yang datang dari luar 

daerah Desa Tanah Towa juga memiliki ikatan kekeluargaan dengan masyarakat 

setempat, jadi tidak heran apabila mereka tetap tinggal sementara waktu di rumah 

kerabat mereka sambil bercengkrama memanfaatkan waktu yang ada. 

  Bapak Sudding dalam wawancaranya menjelaskan mengenai definisi dari 

baca doang yaitu: 

“Anu jintu kunni nikua baca doang, baca doa, ni doakangngi bohea, bijayya 

nu mallingnga matemo, ni doakangngi kasalamatan na kunjo mange, ni 

tujukangngi untuk jera’ battue ni buai.” 

Terjemahan: 
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“Yang dimaksud baca doang disini itu, membaca doa. Mendoakan nenek yang 
telah meninggal, mendoakan keluarga yang telah meninggal, semoga diberi 
keselamatan di akhirat, dan ditujukan untuk makam yang telah di datangi ”

25
 

  Jadi, baca doang yang dimaksud adalah membaca doa, mengirimkan doa 

untuk nenek-nenek dan keluarga kita yang telah meninggal dunia dengan harapan doa 

yang kita kirimkan dikabulkan oleh Allah swt. dan memberikan keselamatan kepada 

mereka di akhirat terutama bagi mereka yang telah dibersihkan dan diziarahi 

makamnya. 

  Masyarakat setempat umumnya langsung melaksanakan baca doang atau baca 

doa dengan tujuan untuk mendoakan arwah nenek moyang dan keluarga yang telah 

meninggal dunia serta sebagai bentuk kasa’biang (kesaksian) kita kepada Allah swt. 

dan leluhur. Selain itu, baca doa ini juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk 

kesyukuran kepada Allah swt. karena masih diberi kesehatan dan kesempatan 

dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadhan. Selain itu, baca doang ini juga 

sekaligus dirangkaikan dengan baca doang pattongko’ bulang (baca doa penutup 

bulan) karena bulan Ramadhan akan segera berakhir. 

  Sebelum pelaksanaan baca doang, kita harus menyiapkan makanan dan media 

yang akan digunakan terlebih dahulu. Hasil wawancara dengan Bapak Sudding 

menyatakan bahwa: 

“Appassadia ki pole leko’ na passau, dupa, kabusu injo mange ni kanrea apa-
apa a’ra’ ni passadia. Kampalo mange, sanggara, manu’, doang, ka kanre-
anre tawwa.” 

Terjemahan: 

“Kita harus menyiapkan lagi daun sirih, dupa atau kemenyan, semua makanan 
yang kita makan, apapun yang mau kita siapkan. Baik kampalo, pisang 
goreng, ayam, udang, kan mau makan-makan orang.”

26
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  Dari wawancara di atas bapak Sudding menjelaskan bahwa dalam baca doang, 

kita harus menyediakan beberapa jenis makanan, seperti kampalo, ayam, udang, ikan, 

dan berbagai jenis makanan lain yang ingin disiapkan. Selain itu, kita juga harus 

menyiapkan daun sirih, dupa atau kemenyan serta arang yang merupakan media 

untuk membakar dupa. 

  Dalam wawancaranya, Galla Puto juga menyatakan bahwa: 

“Punna battu maki battasa jera’ assuro bacami tawwa, appassadia maki 
bansa na mae songkolo, kampalo, dumpi tanning, manu’, juku’, doang, 
sangka-sangka’ na.” 

Terjemahan: 

“Sepulang dari membersihkan kubur suruh baca doa maki, kita menyiapkan 
misalnya songkolo, kampalo, kue-kue manis, ayam, ikan, udang dan 
pelengkapnya.”

27
 

  Ada beberapa macam makanan yang harus disediakan ketika ma’baca doang 

seperti songkolo, dan kampalo (olahan dari beras ketan atau pulut), ikan, ayam, kue, 

udang dan makanan pelengkap lain, serta dupa atau kemenyan dan arang. Jenis dan 

jumlah makanan yang disiapkan tergantung kepada kesiapan dan kemampuan tuan 

rumah. Selama makanan yang wajib disediakan sudah ada, maka jenis makanan 

pendamping lain tergantung pada apa yang ingin disipkan oleh tuan rumah.  

  Makanan yang telah disiapkan sebelumya kemudian ditata dengan rapi di atas 

dulang alas kemudian diletakkan secara berjejer di depan orang yang telah 

dipercayakan untuk memimpin doa. Masyarakat setempat menyebutnya dengan guru, 

imam atau uragi. Dupa dan arang juga diletakkan di depan guru atau uragi untuk 

membakar dupa atau kemenyan. Setelah baca doa selesai maka dilanjutkan dengan 

acara makan bersama. 
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D. Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Battasa Jera’ 

Dari seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi battasa jera’ penulis melihat 

adanya nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut. Penulis 

menyimpulkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi battasa jera’  sebagai 

berikut: 

1. Nilai Religiusitas 

Dalam pelaksanaan battasa jera’ terdapat nilai religiusitas di dalamnya. Hal 

ini dapat dilihat dan diamati dari pelaksanaan battasa jera’ yang secara tidak 

langsung tradisi ini memiliki kesamaan dengan ziarah kubur. Dimana pada saat ziarah 

kubur, kita mengunjungi makam keluarga yang telah meninggal dunia dan 

mengirimkan doa untuk ahli kubur, ini sama halnya dengan tradisi battasa jera’ yang 

memiliki tujuan yang sama. Dalam agama Islam perintah ziarah kubur jelas dalilnya 

yang terdapat dalam hadits Nabi saw mengenai perintah ziarah kubur.  

لُُاللهُُِعهُبسَُىْدَةَُ ُْ زُِفقَدَُْأذُِنَُكُىْجَُوٍَىَْخكُُمُْعَهُْشُُِ:صلى الله عليه وسلمقاَلَُزَسُ ُْ ُىاَزةُِانْقبُُ

َُْ ًُِفصَُ ٌاَُفأَُِو ُنمُِحَمّدٍُفىُِشِىاَزَةُِقبَْسِأمُِّ َْ ٍاَُحرَُُك سُالآخِسَة.زُ  

Artinya: 

“Diriwayatkan dari Buraidah ia berkata, dari ayahnya, Rasulullah saw 
bersabda; “Dahulu aku pernah melarang ziarah kubur, maka telah diizinkan 
bagi Muhammad berziarah ke kubur ibunya. Maka berziarahlah kubur, sebab 
hal itu mengingatkan akhirat”.(HR. Shahih Muslim). 

 

لُُاللهُِ ُْ اسْخأذَْوْجُُزَبىُِْحعََانىَُعَهىَُأوَهُْأسَْخغَْفسَُِنٍَاَُُصلى الله عليه وسلمعهُابَىٌُِْسَُىْسَةُقاَلَُزَسُ

سُُاُسْخأذَُْوْجُُأنَُْفهَمَُْىؤُْذَنُْنىُِفَُ اَُحرَُكِّ زَُفأَوٍِ  ُْ أشََُزَُقبَْسضٍاَُفأَذُِنُِنىُِفصََُزَُاُانْقبُُ

ثِ.]زَايُانجماُعت[ ُْ  باُِنْمَ

Artinya: 

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, Rasululullah saw bersabda, “Aku 
memohon izin kepada Tuhanku agar aku diperkenankan memohonkan ampun 
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bagi ibuku, maka tidak diizinkan. Lalu aku memohon izin untuk berziarah ke 
kuburnya, maka diizinkannya. Oleh karena itu ziarahlah ke kubur, sebab hal 
itu dapat mengingatkan mati.”[HR. Jama’ah]

28
 

Hadits di atas mengandung makna kita dianjurkan agar berziarah ke makam 

guna untuk mengingatkan pada kematian. Sebagaimana makna yang tersirat dalam 

battasa jera’ yang dilakukan setahun sekali, mengunjungi makam dan 

membersihkannya serta mengirim doa untuk ahli kubur. 

Selain itu, nilai religisiutas dalam tradisi battasa jera’ juga terdapat dalam  

baca doang atau doa. Baca doang ini mengandung nilai religi karena dalam 

pelaksanaannya imam atau guru yang dipercayakan untuk memimpin doa 

menggunakan doa dalam bahasa Arab dan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengirimkan doa untuk para leluhur dan keluarga yang telah meninggal dunia dengan 

harapan mereka memperoleh keselamatan di akhirat. 

2. Nilai Kesyukuran 

Nilai yang terdapat dalam pelaksanaan battasa jera’ juga mengandung nilai 

kesyukuran. Syukur adalah rasa terima kasih dan bentuk pujian hamba kepada Allah 

swt. dan kesadaran atas hadirnya nikmat Allah yang diekspresikan secara lisan dan 

perbuatan. Tradisi battasa jera’ bukan hanya untuk membersihkan kubur dan 

mendoakan orang yang telah meninggal, akan tetapi juga untuk mengungkapkan 

kesyukuran kepada Allah swt. atas nikmat yang telah diberikan berupa nikmat umur 

dan kesehatan serta masih dipertemukan dengan bulan suci ramadhan. Dalam Al-

Qur’an Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nahl/14:18. 

اُوعِْمَتَُاللهُِ َْ انُِْحعَُد  ٌاَُ ًَ ُْ زٌزَحِىْمٌ۞ُلََححُْصُ ُْ ُاللهَُنغََفُ انِ   
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Terjemahnya: 

“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu 
menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun Maha 
Penyayang.”

29
 

 Ayat di atas menjelaskan mengenai banyaknya nikmat yang diberikan oleh 

Allah swt. kepada hamba-Nya dan manusia tidak akan mampu menghitung semua 

jumlah nikmat dari Allah swt. Ayat ini menjelaskan tentang anugerah Allah swt. dan 

kemurahan-Nya kepada manusia
30

. 

 Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat di atas mengandung makna 

bahwa jika manusia diperintahkan untuk menghitung seluruh nikmat dari Allah swt. 

maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa 

bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh-Nya. Dan Allah swt. akan 

mengampuni segala dosa hamba-Nya dan membalas kebaikan dengan nikmat karena 

sifat rahman dan rahim-Nya
31

. 

Kedua tafsir di atas bermakna sama yang mengarah kepada segala bentuk 

nikmat yang diberikan oleh Allah swt. dimana manusia sebagai hamba tidak akan 

mampu menghitung segala nikmat yang diberikan kepadanya. Sebab itu manusia 

hanya bisa memanjatkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt. 

Adapun wujud implementasi nilai kesyukuran yang dilakukan oleh 

masyarakat setempat dalam tradisi battasa jera’ dapat dilihat pada tahap baca doang. 

Pada tahap ini, selain bertujuan untuk mendoakan nenek moyang dan keluarga yang 

telah berpulang ke rahmatullah, juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. 
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M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran) vol. 7, 

(Jakarta: Lentera Hati), h. 206-208. 
31

Abul Fida’ Imanuddin Isma’il bin Katsiral-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 6), 
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karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dipertemukan kembali dengan 

bulan Ramadhan dan masih bisa kembali melaksanakan battasa jera’. 

3. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

a. Nilai Silaturahmi  

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan 

manusia lainnya. Perilaku ini dapat diamati dengan terjadinya interaksi satu sama lain 

dalam berbagai pola interaksi seperti saling berkerja sama, saling menolong dan 

saling membantu dalam kehidupan. Dari pola interaksi inilah maka terjalin 

silaturahmi dalam lingkungan masyarakat setempat. Silaturahmi merupakan sebuah 

bentuk komunikasi dengan tujuan untuk menyambung yang terputus. Menyambung 

yang terputus disini adalah ditujukan pada tali persaudaraan yang terjalin baik oleh 

garis keturunan, pertemanan, dan saudara seiman. Allah swt. berfirman dalam QS. al-

Hujurat/49:10: 

اُبَُ ُْ ةٌُفاََُصْهحُِ َُ نَُاخِْ ُْ يُْيُْاوِ مَاُانْمُؤْمِىُ َُ نَ۞هَُاخََ ُْ اُاّللهَُنعََه كُمُْحسُْحَمُ ُْ اح قُ ََ كُمُْ  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rahmat”.

32
 

Ayat di atas mengandung makna bahwa dalam pandangan agama semua orang 

bersaudara. Hubungan antar orang-orang mukmin ini diibaratkan sebagai sebuah 

bangunan yang saling menguatkan satu sama lain melalui keimanan. Selain itu, 

hubungan persaudaraan dalam Islam juga dapat diibaratkan sebagai satu tubuh yang 

apabila salah satu anggota tubuhnya terluka maka bagian tubuh yang lain juga akan 
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merasakan sakit. Oleh karena itu ayat ini mengandung perintah untuk mendamaikan 

saudara yang berselisih. Pada bagian akhir ayat mengandung makna penegasan dari 

Allah swt. mengenai rahmat yang selalu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa 

kepada-Nya
33

. 

Dalam tafsir al-Misbah, ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang mukmim 

bersaudara, meskipun secara biologis bukan satu keturunan. Namun dalam ayat ini 

dijelaskan bahwa semua orang yang beriman bagaikan orang bersaudara yang terikat 

melalui iman sehingga diibaratkan sebagai satu keturunan. Allah swt. juga 

memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepada-Nya agar menghindarkan 

diri dari bencana berupa pertikaian dan lainnya serta memperoleh rahmat dari Allah 

swt. berupa rahmat kesatuan dan persatuan
34

. 

 Dalam ajaran agama Islam kita diperintahkan agar senantiasa merawat dan 

menyambung tali silaturahmi atau persaudaraan. Hubungan silaturahmi yang 

dimaksudkan adalah bukan hanya sekedar berorientasi pada hubungan kekerabatan 

akan tetapi juga mengacu pada hubungan yang terbentuk melalui interaksi sosial dan 

agama. Kita diperintahkan untuk memuliakan saudara sesama muslim meskipun tidak 

terikat hubungan kekerabatan namun dalam Islam kita semua bersaudara yang 

disatukan oleh iman. 

Silaturahmi bukan hanya sekedar saling mengunjungi satu sama lain, akan 

tetapi juga memperoleh pahala dari Allah swt. dan ini merupakan salah satu 

perwujudan dari ukhuwah islamiyah dengan mengunjungi keluarga dan kerabat. 

Sama halnya dalam tradisi battasa jera’, masyarakat setempat memanfaatkan momen 
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ini sebagai ajang untuk bertemu dengan sanak saudara dan keluarga yang datang pada 

hari itu serta mempererat nilai silaturahmi. 

Dari hasil wawancara dengan saudara Mail, beliau mengungkapkan sebagai 

berikut: 

“Kalau battasa ki jera’ rame sekali, banyak keluarga yang dari luar daerah 
datang. Baru ituji dicerita tidak ada lain, siapa ini nenek, siapa anaknya, 
keturunan dari mana, dan itu kita tahu karena ada pull-upnya tiap tahun. Dari 
situ baku kenal maki keluargata yang sebelumnya tidak dikenal.”

35
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan battasa jera’, secara tidak langsung menjadi ajang untuk kembali bersua 

dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu dan menetap di luar daerah. Banyak 

orang yang saling mengenal satu sama lain setelah berkenalan.  

Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya orang yang datang pada hari pelaksanaan 

battasa jera’ yang tidak hanya berasal dari daerah Kajang saja tetapi juga dari luar 

daerah yang masih memiliki keturunan dari Kajang. Keadaan ini menciptakan situasi 

dimana orang-orang saling memperkenalkan diri dan berujung saling menjelaskan 

silsilah keluarga atau kekerabatan masing-masing dan kembali mempererat hubungan 

kekeluargaan. 

b. Nilai Solidaritas/Ukhuwah 

Pada serangkaian prosesi pelaksanaan tradisi battasa jera’ terdapat nilai 

solidaritas didalamnya. Ini dapat dilihat mulai dari proses persiapan hingga selesainya 

pelaksanaan tradisi battasa jera’ dimana orang-orang saling membantu satu sama lain 

dalam menyiapkan hal-hal yang akan digunakan dan dibutuhkan pada saat 

pelaksanaan tradisi battasa jera’ dan pada saat baca doang atau baca doa.  

                                                           
35

Mail (27 tahun), Aktivis Sosial Budaya, Wawancara, Tanah Towa, 16 Desember 2021. 
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Setelah pembacaan doa selesai, semua orang yang hadir di tempat tersebut 

mulai makan bersama. Mereka menyantap makanan yang telah disiapkan dan 

didoakan sebelumnya kemudian menikmati makanan yang ada, diselingi dengan 

senda gurau orang-orang yang hadir pada saat itu. Hal ini juga menjadi momen 

pertemuan dengan keluarga dan sanak saudara yang tinggal di luar daerah Kajang.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi 

ini serta kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut: 

1. Eksistensi tradisi battasa jera’ di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. Battasa jera’ yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Tanah Towa tidak diketahui secara pasti mengenai awal pelaksanaannya. 

Namun, berdasarkan sejarah lisan yang beredar di masyarakat, tradisi battasa 

jera’ ini dilaksanakan berawal dari masuknya ajaran Islam di daerah Kajang. 

Setelah menganut agama Islam, masyarakat setempat mulai mengadakan 

pemakaman bagi orang yang telah meninggal dunia. Adapun orang pertama 

yang dimakamkan adalah Bohe Sallang yang bertempat di Bata Emba yang 

merupakan letak awal pelaksanaan Battasa Jera’ dan berlangsung sampai 

sekarang. Bohe Sallang dianggap sebagai orang pertama yang membawa 

agama Islam ke daerah Kajang dan menjadi orang pertama yang dimakamkan 

ri lalang embayya (Kajang dalam). 

2. Prosesi tradisi battasa jera’ di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi tiga tahap yaitu, Ammatoa terlebih 

dahulu melakukan battasa jera’ di kawasan jera’ tunggala yang berlokasi di 

lalang embayya (Kajang dalam), kemudian diikuti oleh masyarakat Kajang 

luar atau pantarang embayyaya yang berselang satu hari; setelah makam 
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dibersihkan, kalomping beserta daun pinang yang telah dibelah ditaruh di atas 

daun pisang yang telah dibentuk menjadi bulat yang berfungsi sebagai alas 

kemudian disimpan di atas batu nisan makam yang telah dibersihkan dan 

memanjatkan doa untuk sang empunya makam; setelah prosesi battasa jera’ 

diadakanlah baca doang untuk leluhur dan keluarga yang telah dibersihkan 

makamnya dan juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. 

3. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi battasa jera’ di Desa Tanah 

Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yaitu nilai religius, berkaitan 

dengan keagamaan yang serupa dengan ziarah makam yang dianjurkan oleh 

Rasulullah saw.; nilai kesyukuran, bersyukur atas segala apa yang diberikan 

oleh Allah swt. merupakan salah satu bentuk berterima kasih dan mengingat-

Nya, seperti pada tradisi battasa jera’ masyarakat Desa Tanah Towa masih 

tetap mengerjakan dan merawat serta memegang teguh warisan leluhur 

mereka karena berpendapat bahwa harta, umur dan rezeki semua datangnya 

dari Allah swt. oleh karena itu mereka melaksanakan tradisi battasa jera’ 

sebagai bentuk kesyukuran karena masih diberi umur; nilai silaturahmi yang 

dapat dilihat pada saat semua orang bertemu dan berkumpul di area 

pemakaman menjadi momentum untuk kembali bersua dengan sanak keluarga 

yang hadir saat itu; nilai kebersamaan dalam tradisi battasa jera’ terlihat pada 

semangat dan antusias  masyarakat dalam melaksanakan tradisi tersebut, 

contohnya pada saat mereka berada di area pemakaman dan makan bersama 

setelah baca doang. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat Desa Tanah Towa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba bisa merawat dan 

mempertahankan eksistensi tradisi dan budaya yang telah mengakar dalam 

tubuh masyarakat setempat ditengah gempuran gaya hidup modern. 

2. Skripsi ini menjelaskan tentang prosesi tradisi battasa jera’ di Desa Tanah 

Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang diharapkan dapat 

menambah wawasan masyarakat luas tentang tradisi battasa jera’ yang 

memiliki keunikan tersendiri mengenai makam atau kuburan. 

3. Penelitian ini juga menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang terkandung 

dalam tradisi battasa jera’ di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian masyarakat tetap bisa merawat dan 

melestarikan kekayaan tradisi dan budaya yang diwariskan leluhur dan tetap 

menjaga kekayaan kebudayaan lokal, dengan tuntunan ajaran Islam sehingga 

mencegah munculnya unsur-unsur kemusyrikan dan hal-hal yang 

menyimpang dari ajaran agama Islam. 
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