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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latinnya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak  Dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ś es (dengan tidak di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha(dengan tidak di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
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diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau menofotong dan rangkap atau diftong.  Vokal tungggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا ´

 Kasrah I I ا ¸

 Dammah U U ا˚

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:   

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

...ئ ׀ا ... 
fathah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas ˚و

4. Ta marbutah 

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

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t].sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau ada kata yang berkhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasnya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
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(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huru ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

(  ّ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

7. Hamzah 

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

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

awaal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.  

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahsa Indonesia, 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al- Qur‟an) sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (هللا)  

Kata “Allah” yang didahului prtikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

kedudukan sebagai mudaf ilaih (faseh nominal), ditransliterasi taanpa huruf 

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah 

diransliterasi dengan huruf [t].   
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10. Huruf  kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlakudi (EYD). Huruf 

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP,CDK, dan DR) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subhanahu wa ta‟ala 

Saw. = shallallahu „alaihi wa sallam 

a.s = „alaihi al salam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

C.  

w. = Wafat tahun 

Qs.../...4 = Qur‟an Surah al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Sudarmoono.Gs 

Nim`  : 40200118105 

Judul  : Tradisi Panggilan Dae’ di Kelurahan Parangbanoa  

   Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

 
Pokok permasalahan dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Tradisi 

Panggilan Dae’ di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.  
Masalah yang diteliti dalam tulisan ini difokuskan pada beberapa hal yaitu: 1) 
Bagaimana asal-usul sapaan Dae’ di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana dinamika sapaan Dae’ pada era moderisasi dan 
globalisasi di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 
Research). Pendekatan penelitian menggunakan 1) pendekatan history, 2) 
pendekatan Antropologi, 3) pendekatan sosiologi agama. Sumber data yang di 
gunakan dalam penelitian ini 1) data primer, 2) data sekunder. Metode 
pengumpulan data di gunakan 1) Pengamatan (Observasi), 2) Wawancara 
(Interview), dan 3) Dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya 
dilakukan analisis data terhadap data yang terkumpul melalui metode pengumpulan 
data. Kemudian, menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitudengan 
menghubungkan dan menafsirkan hasil data yang didapatkan kemudian menarik 
suatu kesimpulan. 

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Tradisi Panggilan Dae’ di 
Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa memiliki 
gambaran adanya hubungan tokoh-tokoh sentral dalam politik ligesi (pengakuan) 
pada abad 18. 2) Masyarakat parangbanoa memiliki sebuah tradisi panggilan Dae’ 
dengan tradisi ini tidak terlepas dari dinamika yang terjadi sampai hari ini mulai 
terkikis sedikit demi sedikit. 3) Masyarakat parangbanoa yang masih melestariakan 
dan menpertahankan sampai hari ini sebuah tradisi panggilan Dae’ diantaranya: a) 
Adanya cinta dengan keluarga Dae’, b) adanya masyarakat umum yang mengaku 
sebagai bangsaswan dari golongan keluarga Dae’, c) Adanya dasar pengetahuan 
sejarah dari sejarah lisan yang diturunkan oleh leluhur yang menjadikan nilai-nilai 
dari tradisi panggilan dae masih tetap dilestarikan 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini di harapkan sebagai 
penambah ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan konstribusi sebagai referensi terkait dengan budaya, sejarah dan paling 
utama dalam mengkaji lebih lanjut lagi mengenai tradisi Panggilan Dae. 2) 
Penelitian ini di harapkan sebagai informasi untuk mengetahui panggilan Dae’ pada 
era moderisasi dan globalisasi di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa. 3) Penelitian ini di harapkan sebagai literatur untuk mengajak 
masyarakat khususnya Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten 
Gowa untuk lebih menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki khususnya 
tradisi Panggilan Dae. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan makanan tradisionalnya 

seperti rendang, sate, coto makassar, dan lain-lain. Dari semua inilah sehingga 

Indonesia terkenal akan keragaman budayanya. Indonesia adalah negara yang 

banyak memiliki kebudayaan yang sangat unik, kebudayaan itulah yang masih 

dipertahankan hingga saat ini. Kebudayaan dapat dianggap sebagai peraturan-

peraturan yang berlaku di dalam masyarakat atau kelompok manusia. Peraturan- 

peraturan itu dapat dipelajari dan tidak diperoleh melalui warisan biologis. Karena 

peraturan-peraturan itu menentukan atau setidak-tidaknya merupakan petunjuk 

untuk perilaku sehari-hari anggota masyarakat, maka perilaku manusia itu yang 

pertama-tama adalah kebudayaan.1  Kebudayaan adalah sejumlah cita-cita, nilai dan 

standar perilaku. Tidak mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat, seperti juga 

tidak mungkin ada masyarakat tanpa individu. Sebaliknya, tidak ada masyarakat 

yang dikenal yang tidak berbudaya.2 

 Budaya lokal pada daerah Sulawesi Selatan yang masih sampai saat ini 

dilestarikan adalah warisan terdahulu mereka yang diteruskan kepada keturunan 

selanjutnya secara turun-temurun yang bertujuan agar budaya tersebut dapat 

dilestarikan serta dijaga sebagai bentuk penghargaan terhadap orang terdahulu. 

Tradisi yang di maksud lebih berorientasi terhadap kepercayaan dan aktivitas ritual 

 

1William A.Haviland dan R.G. Soekadijo, Antropologi (Surakarta: Erlangga, 1985), h. 13. 

2William A.Haviland dan R.G. Soekadijo, Antropologi , h. 333-334. 
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yang berkembang di lingkungan masyarakat dan akhirnya menjadi sebuah 

kebudayaan.3 

Budaya pada hakikatnya adalah kebiasaan individu serta sekelompok 

masyarakat, baik kebiasaan perilaku maupun kebiasaan yang sakral atau keyakinan 

seseorang terhadap benda, seperti sara’ baca- baca atau pamali (kepercayaan yang 

tidak boleh dilanggar jika dilanggar akan ada petaka yang menimpa).4 

 Budaya lokal merupakan tataran adat yang tertinggi dan paling abstrak, 

karena nilai-nilai budaya lokal yang terdiri dari konsep segala sesuatu dianggap 

berharga dan penting, sebagai pedoman orientasi terhadap pola kehidupan 

masyarakat yang bersangkutan. Meskipun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai 

pedoman hidup suatu masyarakat, budaya lokal juga memiliki konsep budaya yang 

sangat umum, memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga budaya memiliki 

makna yang luar biasa bagi masyarakat.5   

Salah satu budaya lokal yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan yang 

masih dipertahankan adalah warisan nenek moyang, yang diwariskan kepada 

keturunannya secara turun-temurun agar tetap dijaga dan dilestarikan sebagai salah 

satu bentuk penghargaan warisan leluhur mereka. Warisan leluhur mereka biasanya 

berupa tradisi, menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat tentang dunianya. Karena kebudayaan 

masyarakat lebih memandang lingkungan hidupnya lebih bermakna.  

Pada dasarnya, kebudayaan merupakan proses adaptasi, karena ada 

berpendapat bahwa konsepsi tentang sebuah kebudayaan merupakan adaptasi 

 
3Risma,“Tradisi aggauk-gauk dalam Transformasi Budaya Lokal di Kabupaten Takalar”, 

skripsi,  (Makassar: Penerbit Universitas,2015), h.1 

4Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi (Cet. IV: 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.50. 

5Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentaliat dan Pembahasan, (Jakarta: Gramedia, 1974), h. 

25.  
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terhadap lingkungan mereka. Sementara, keanekaragaman juga disebabkan oleh 

faktor (possiblims). Masyarakat dibangun oleh norma-norma, ataupun adat, berupa 

suatu kebiasaan tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir 

yang kreatif secara bersama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. 

Sementara itu, kata kebudayaan berasal dari bahasa sangsekerta, Buddha 

yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi. Kata buddhi berarti budi dan akal. 

Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan 

akal.6 

Pendapat lain mengatakan, bahwa “budaya” adalah sebagai sesuatu 

perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang daya dari budi, karena itu 

mereka mebedakan antara budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari 

budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan, adalah hasil dari 

cipta, karsa dan rasa itu.7 Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang 

berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain dalam nilai-nilai 

budayaa yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-

individu yang bersangkutan dalam bebagai aktivitasnya sehari-hari. Pedoman 

tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana individu-individu tersebut bargaul dan 

berinteraksi.8 

Namun dalam rangka menjaga nilai-nilai kebudayaan, tidak henti-hentinya 

usaha berbagai lapisan masyarakat untuk memperkenalkan kebudayaannya, dengan 

cara bagaimana kebudayaan itu bisa mendatangkan keuntungan material. 

Akibatnya cara berkebudayaan suatu suku bangsa pun cenderung dilakukan secara 

 
6 Koentjaranigrat, pengantar ilmu antropologi, (cetakan 8, aneka cipta, jakarta, 1990), 

h.181. 

7 Koentjaranigrat, pengantar ilmu antropologi, h. 181. 

8Juliana. M, “Tradisi Mappasoro Bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 

2017), h. 4 
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komersial, lama kelamaan kegiatan seperti ini akan menggerus nilai-nilai filosofis 

suatu kebudayaan, karena kebudayaan bukan dipergunakan untuk kehidupan suatu 

masyarakat, melainkan dalam rangka memperoleh keuntungan kontemporer.9 

Tradisi merupakan suatu kebiasaan atau kepercayaan, adat, kebiasaan ajaran 

dan semua kebiasaan para leluhur yang sudah ada sejak zaman dahulu dan di 

wariskan secara turun-temurun serta di lestarikan oleh masyarakat sebagai bentuk 

dari sebuah kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai makna yang dimiliki 

masyarakat dalam dunianya, berkat budaya masyarakat warga dapat memahami 

lingkungan hidupnya.10 Kemampuan masyarakat dalam menciptakan dan 

memelihara budaya merupakan salah satu bukti bahwa manusia yang hidup dalam 

lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuan dalam mengekspos 

budayanya. 

Tradisi mendapat pengesahannya dari peristiwa masa lampau oleh nenek 

moyang yang menyusun pranata sosial dan dijadikan standar tingkah laku yang 

disahkan. Tradisi yang berasal dari nenek moyang dianggap nilai sosial yang mulia. 

Tradisi dianggap sebagai peringatan peristiwa penting dan sakral, sehingga setiap 

generasinya selalu berusaha untuk melestarikan tradisi nenek moyang sebagai 

bagian dari rasa hormat kepada nenek moyang. Setiap daerah memiliki tradisi yang 

berbeda.11 

Sebagaimana Allah swt berfirman dalah surah QS. Al-Baqarah/2:170 

 
9Santri Sahar, “Pengantar Antropologi (Integrasi Ilmu & Agama)”, (Makassar:PKMB 

Rumah Buku Carabaca, 2016), h. 82. 

10Hari purwanto, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup dalam Prespektif Antropologi, 

(Cet,1:Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), h.34. 

11Wiwi sanjati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Doi Passolo pada acara adat 

Kalomba di Desa Baji Kecamatan Kajang Nabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: UIN 

Alauddin Makassar Fak Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2017), h.4 
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نَا عَلَيْهِ   ُ قاَلُوْا بَلْ نَ تَّبِعُ مَآ الَْفَي ْ ؤُهُمْ وَاِذَا قِيْلَ لََمُُ اتَّبِعُوْا مَآ انَْ زَلَ اللّهٰ ءَنََۗ  اَوَلَوْ كَانَ اهبََۤ اهبََۤ
 لََيَ عْقِلُوْنَ شَيْ  ًٔا وَّلََ يَ هْتَدُوْنَ 

Terjemahnya: 

“dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah 
diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti 
apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” 
Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan 
tidak mendapat petunjuk”.12 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa masyarakat terdahulu masih menjunjung 

tinggi nilai-nilai kebudayaan yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka. 

Adapun kegunaan sejarah menurut ternrer adalah merencanakan masa 

depan. Dalam kesadaran manusia terbagi atas tiga: masa lalu, masa kini dan masa 

yang akan datang. Masa lalu adalah peristiwa yang telah terjadi, masa kini adalah 

kenyataan yang dihadapi, masa yang akan datang adalah mengandung berbagai 

kemungkinan. Sejarah selalu mengenai lalu.  

Peristiwa-peristiwa lalu itu mengakibatkan keadaan masa kini. Antara masa 

lalu dan masa kini terjalin hubungan kuasal, masa lalu sebagai sebab, masa kini 

sebagai akibat. Antara masa kini dan masa yang akan datang juga terjalin hubungan 

sebab akibat. Dengan mengerti masa lalu yang diberitakan sejarah, dapatlah kita 

memahami masa kini. Apabila masa kini kita pahami, dapat kita merencanakan 

masa depan sesuai denga napa yang kita inginkan.13 Dengan demikian, tujuan 

mempelajari sejarah bukanlah sesungguhnya untuk masa lalu, tetapi masa yang 

akan datang melalui masa kini. Dengan mengerti masa lalu kita memahami masa 

kini, dengan memahami masa lalu kita mampu mengendalikan masa yang akan 

datang.  

 
12Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya (Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran, 

2019) h. 352. 

13 Sidi Gazalba, masyarakat islam: pengantar sosiologi dan sosiografi (Jakarta, Bulan 

Bintang, 1976), h. 59. 
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Seperti hal-nya tradisi yang ada di Sulawesi Selatan adalah hasil dari 

kebudayaan nenek moyang dan hasil dari kreasi manusia dari zaman kezaman, 

tradisi atau kebudayaan di Sulawesi Selatan sangat banyak, begitu banyaknya 

hingga tercipta banyak keanekaragaman dalam tata cara dan ritual pelaksanaan dari 

tradisitradisi yang tersebar di daerah Sulawei Selatan. Banyaknya tradisi-tradisi 

yang tersebar membuat Sulawesi Selatan sangat kaya akan keanekaragaman 

kebudayaan. Seperti halnya di daerah Enrekang, di mana di daerah ini 

keanekaragaman kebudayaan yang membuatnya kaya akan tradisi-tradisi lokal. 

Tradisi ini berada  di beberapa tempat namun sejatinya asal mula tradisi ini 

berasa dari keluarga bangsawan Sokkolia Borong, yang hingga kini masih dipakai 

sebagai identitas diri mereka, dan juga sebagai penanda darimana mereka berasal, 

namun untuk beberapa kalangan atau generasi yang berada diluar tempat yang 

disebutkan diatas masih belum mengetahui tradisi tersebut, dari hal ini pula peneliti 

merasa sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait tradisi panggilan Dae  di 

Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

Atas dasar pemikiran tersebut maka Penulis tertarik menjadikan Kelurahan 

Parangbanoa sebagai obyek penelitian, terkhusus pada tradisi panggilan Dae dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hal itu, sehingga 

peneliti mengangkat judul “Tradisi Panggilan Dae’ Di Kelurahan Parangbanoa 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  pokok permasalahnya 

adalah bagaimana tradisi panggilan Dae’  di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

mendalam dan bermakna maka dari pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam 

beberapa rumusan masalah yakni: 
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1. Bagaimana asal-usul sapaan Dae’ di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana dinamika sapaan Dae’ pada era moderisasi dan globalisasi di 

Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Tradisi Panggilan Dae’ terhadap kehidupan 

sosial masyarakat di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa. 

2. Deskripsi Fokus  

Pada deskripsi fokus penelitian diatas dapat menjadi acuan untuk 

mendeskripsikan pokok pemasalahan dalam penelitian ini pada asal-usul Tradisi 

Panggilan Dae’ dimana panggilan ini sangat menarik untuk di kaji lebih mendalam 

karena panggilan ini sebagai simbol suatu penghormatan dan penghargaan kepada 

orang tua. Tradisi Panggilan Dae’ dikhususkan oleh seorang ayah. Dimana Tradisi 

sudah ada ketika seseorang yang menjadi kepala rumah tangga untuk keluarganya. 

Tradisi Panggilan Dae’ merupakan salah satu yang bertahan sampai saat ini dan 

digunakan dalam kehidupan keluarga masyakat Kelurahan Parangbanoa 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang menegetahui sejarah dari para 

pendahulu mereka.  Masyarakat kelurahan Parangbanoa masih mempertahankan 

Tradisi panggilan Dae sampai saat ini dan sangat antusias menyebutkannya kepada 

sang ayah. ketika memanggil atau menyebutkan panggilan tersebut sang ayah juga 

merasa bahwa dirinya telah di hormati oleh anaknya. 

D. Tinjauan Pustaka 

Adapun yang menjadi beberapa Literatur-literatur rujukan dalam kajian 

pustaka yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 



8 

 

 
 

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurfaidi “Perjuangan Garancing Daeng Ma’ lala 

pada masa Pemerintahan Raja Gowa XXXII.14 Skripsi ini membahas tentang 

Sejarah Perjuangan Garancing Daeng Ma’ lala pada masa pemerintahan Raja 

Gowa. 

2. Muhammad Amir dalam artikelnya jurnalnya yang berjudul “Gerakan Abu 

Bakar Karaeng Data di Makassar Pada 1797-1819”.15 Jurnal ini menjelaskan 

tentang gerakan Abu Bakar Karaeng Data yang mengaku sebagai keturunan 

dari Sultan Farakhruddin Amas Madina Batara Gowa II, yang memiliki 

silsilah dari sumbawa. 

3. Sunarti, Nurfaidah, dan Narazmi dalam artikelnya jurnalnya yang berjudul 

“Penamaan Diri Masyarakat Bima Khususnya Dikalangan Bangsawan 

(Muma Dae) Pada Suku Mbojo Dalam Kehidupan Bermasyarakat”.16 

4. Skripsi yang ditulis oleh Aidil Akbar Syarif “Gelar Karaeng di Kabupaten 

Jeneponto (studi tentang perubahan sosial).17 Skripsi ini membahas tentang 

kondisi masyarakat Jeneponto dari segi ekonomi hampir sama daerah-daerah 

lain yang berpotensi sebagai petani, pedagang, nelayan, PNS, pegawai 

swasta, buru, dan sopir. Memiliki budaya tersendiri yakni budaya yang sudah 

ada sejak dulu salah satu adalah status sosial Karaeng yang hingga saat ini 

terlestarikan. 

 
14Nurfaidi, Skripsi Perjuangan Granccing Daeng Ma’ lala pada masa Pemerintahan Raja 

Gowa XXXII. Makassar: Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2018. 

15Muhammad Amir “Gerakan Abu Bakar Karaeng Data di Makassar Pada 1797-1819”. 

16 Sunarti, Nurfaidah, dan Narazmi “Penamaan Diri Masyarakat Bima Khususnya 

Dikalangan Bangsawan (Muma Dae) Pada Suku Mbojo Dalam Kehidupan Bermasyarakat” 

17 Aidil Akbar Syarif “Gelar Karaeng di Kabupaten Jeneponto (studi tentang perubahan 

sosial)  
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5. Dalam buku yang ditulis Nasruddin, dkk. Sejarah dan budaya lokal (dari 

Sulawesi sampai Bima), jakarta; Gunadarma Ilmu: 2016.18 Buku ini 

menguraikan tentang sejarah lokal yang ada di Sulawesi sampai Bima, mulai 

dari kerajaan-kerajaan lokal, budaya, dan tradisi. Penelitian ini berfokus pada 

sejarah beberapa kerajaan termasuk Jenponto dan kebudayaan pada suku 

Bugis-Makassar, penelitian ini diambil sebagai rujukan karena membahas.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan asal-usul tradisi panggilan Dae’ 

di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

b) Untuk mengetahui panggilan Dae’ pada era moderisasi dan globalisasi di 

Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan ilmiah, penelitian ini di harapkan sebagai penambah ilmu 

pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi sebagai referensi terkait dengan budaya, sejarah dan paling 

utama dalam mengkaji lebih lanjut lagi mengenai tradisi Panggilan Dae. 

b) Kegunaan praktis penelitian berharap dapat mengajak masyarakat khusus 

Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk 

lebih menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki khususnya tradisi 

Panggilan Dae 

 

 

 

 

 
18 Nasruddin, dkk. Sejarah dan budaya lokal (dari Sulawesi sampai Bima), jakarta; 

Gunadarma Ilmu: 2016.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yaitu 

kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis religius dalam kehidupan suatu 

masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, norma dan aturan yang saling 

berkaitan, kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang telah ditetapkan dan 

mencakup segala pendapat tentang sistem budaya pada suatu untuk mengatur 

perilaku masyarakat.1 Sedangkan dalam kamus sosiologi, tradisi adalah adat istiadat 

dan kepercayaan yang dapat dipertahankan secara turun-temurun.2 

Tradisi dalam bahasa latin disebut tradition (diteruskan) atau kebiasaan, 

dalam arti sederhana tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama tetapi 

masih ada sampai sekarang yang telah menyatu dengan pola kehidupan suatu 

masyarakat yang berasal dari suatu negara, budaya, waktu, dan tempat yang sama. 

Hal terpenting dalam sebuah tradisi adalah adanya kebiasaan-kebiasaan yang 

diwariskan secara turun-temurun baik tulisan maupun lisan.3 

Tradisi adalah kesamaan objek dan konsep yang berasal dari masa lalu 

namun masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan dan dirusak. Tradisi bisa 

menjadi warisan sejati atau warisan masa lalu. Namun tradisi yang terjadi berulang 

kali ini tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Tradisi bisa menjadi 

 
1A Riyono dan Siregar, Amiruddin. Kamus Antropologi (Jakarta: Akademik Pressindo, 

1985) h. 4. 

2Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 495.  

3Koncoroningrat, Sejarah Kebudayaan Islam, Yogyakarta: Jambatan, 1954, h. 103.  
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kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat.4 

Tradisi bisa menjadi mekanisme yang akan memudahkan mengatur pola perilaku 

masyarakat. 

Tradisi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang didapat dari zaman 

dahulu dan diwarisi hingga saat ini, tradisi juga dapat menjadi simbol bagi suatu 

kelompok masyarakat yang mempercayai dan menerapkannya. Masyarakat 

menerima tradisi sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap leluhur atau nenek 

moyang mereka yang mempuyai pengaruh terhadap kehidupan sosial mereka dalam 

kehidupan sehari-hari.5 Tradisi memiliki makna penting dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan memiliki penafsiran serta 

ekspresi yang berbeda pada setiap kelompok masyarakat.6 

Menurut Funk dan Wagnalls istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, 

doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan telah 

diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampain doktrin dan praktek 

tersebut.7 Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat 

terdahulu sampai sekarang. Adapun pendapat yang di sampaikan oleh Muhaimin ia 

mengatakan bahwa tradisi disamakan dengan kata-kata adat dalam pandangan 

masyarakat dipahami sebagai struktur yang sama. Dimana agar tradisi, masyarakat 

mengikut aturan-aturan adat.8 

Menurut Nurcholish Majid tradisi termasuk kebudayaan Islam, tidak 

mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi 

 
4Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69. 

5Adeng Muchtar Ghazali, “Antropologi Agama, Upaya Memahami Keberagaman, 

keyakinan Agama” (Bandung; Alafabeta), h. 51. 

6Sardjuningsih, “Religiusitas Muslim Pesisir Selatan”, (Kediri: Stain Kediri Press, 2012), 

h. 105. 

7Students, “Defenisi dan Pengertian Tradisi,” Defenisi- Pengertian- Tradisi, 

http://1xe11.Blogspot. Com/2007/07/ (Diakses 24 September 2020)   

8Hasan Hanafi, Oposisi Pasca Tradisi (Cet. I: Yogyakarta: Serikat, 2003), h, 2. 

http://1xe11.blogspot/
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ruang yangt luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan 

berkembang dalam masyarakat yang terbentuk sebagai dampak kehadiran agama 

Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ijtihad dan para 

ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk 

ulil albab.9 

Istialah tradisi mencakup dua hal yang sifatnya asimetris. Pertama, tradisi 

bukanlah sekedar produk masa lalu atau adat kebiasaan turun-temurun, dari nenek 

moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat, tetapi juga sesuatu yang normatif. 

Kedua, tradisi, bisa juga berarti suatu kebenaran yang menjadi nilai yang telah teruji 

sebagai yang paling benar, sekaligus sebuah kebaikan yang diyakini dalam suatu 

kamunitas. Dengan demikian, banyak dari pola tingkah laku manusia yang telah 

menjadi adat-istiadat yang dijadikan miliknya sebagai hasil pengalaman dan proses 

belajar, sehinggah menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan 

sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan menariknya 

fenomena tradisi itu.10 

Sejarah menyajikan fakta bahwa tradisi sebagai salah satu ekspresi budaya 

dalam mempertahankan denyut nadi kehidupannya kadang tarik menarik dengan 

agama formal. Setiap agama maupun tradisi hampir pasti dimungkinkan 

menghadapi problema perbenturan diantara keduanya. Pergumulan antara agama 

dan budaya local seringkali mengalami perubahan. Tradisi local boleh jadi 

mengalami peminggiran oleh agama formal. Sebaiknya, budaya local yang 

 
9Ahmad Syafie Ma’arif, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang 

Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid,(Jakarta: Buku Kompas, 2006), h, 99. 

10Abu Haif, M, Sejarah Indonesia Pertengahan, (Cet. 1; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 145. 
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dianggap sebagai tradisi kecil mendominasi hampir semua ekspresi kehidupan 

masyarakat.11 

Pada konteks sejarah penyebaran Islam di Indonesia pada umumnya, dan di 

Sulawesi Selatan pada khususnya, tradisi diramu dengan cerdas, cermat dan 

proposional. Para penyiar Islam menjadikan media tradisi sebagai salah satu strategi 

membumikan agama Islam, memberi muatan-muatan keislaman terhadapat nilai-

nilai tradisi lokal melalui akulturasi budaya sehingga Islam dapat dikembangkan 

tanpa mengurangi nilai-nilai tradisi lokal yang ada, bukan hanya menambah 

keindahannya tetapi juga memperkaya pemaknaanya.12 

2. Fungsi Tradisi 

Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat umum maupun 

khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat 

mematuhi dan menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya agar terhindar dari 

hal-hal yang mereka inginkan.Tradisi adalah aliran atau faham yang mengajarkan 

bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran.sedangkan pengertian lain 

adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan 

dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, 

merupakan cara yang paling baik dan benar. 

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah 

bagaimana tradisi tebentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh 

Muhaimin tentang istilah-istilah dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, 

praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan 

secara turun-temurun termasuk cara menyampaian doktrin dan praktek tersebut. 

 
11Chaerul Mundzir, Tradisi Mappanre Temme’ Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2013), h. 18 

12Goenawan Monoharto, dkk, Seni Tradisional Sulawesi Selatan. (Cet. III; Makassar: 

Lamacca Preass, 2005), h. 4. 
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Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-

kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dan dipahami sebagai struktur 

yang sama.13 

Ada beberapa fungsi tradisi yaitu:  

a. Tradisi dalam bahasa klise dinyatakan adalah kebijakan turun-temurun. 

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut 

kini serta di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. tradisi pun 

menyediakan fragmen warisan historis yang yang kita pandang bermanfaat. 

Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang 

dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan 

pengalaman masa lalu.  

b. Memberikan ketigimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan 

aturan yang suda ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya.  

c. Menyediakan symbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

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

utama.  

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan,ketidak puasan dan 

kekecewaan kehidupan modern.14 

B. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

Agama dan kebudayaan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Agama 

bersumber dari Tuhan yang maha esa, sedangkan kebudayaan peraturan dari 

 
13Juliana. M, “Tradisi Mappasoro Bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, h.14. 

14Lismayanti, “Tradisi Andingingi Pada Masyarakat Desa Tana Toa Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar,2018), 

h. 8. 
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manusia. Jika kata agama dan kebudayaan digabung, akan melahirkan agama 

kebudayaan dan kebudayaan agama. Kebudayaan dan agama keduanya adalah 

suatu tata cara hidup sekelompok manusia menghasilkan kebiasaan, kepercayaan, 

keyakinan, mental, akhlak, pedoman-pedoman, kejiwaan, ikatan, adat, dan 

kekuatan spiritual.15 

Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan 

(etimologis) dan sudut istilah (terminologis). Pengertian agama dari segi bahasa 

menurut Harun Nasution dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, 

dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. 

Menurutnya agama berasal dari kata Sanskrit, kata itu tersusun dari dua kata, a= 

tidak dan gam= pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwariskan 

secara turuntemurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu 

diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain.16 

Untuk pertama kalinya, kata kebudayaan dalam konteks Indonesia 

dicetuskan oleh Mangkunegoro VII pada 1920. Kata kebudayaan berakar kata dari 

bahasa Jawa budhi daya dan kabudhidaya yang berarti memelihara tanah. 

Kebudayaan sepadan dengan culture (Inggris), dan tsaqafah (Arab), dimana dapat 

dimaknai sebagai hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia 

sebagaimana tampak dalam sikap batin. Seringkali, kata kebudayaan ini 

disejajarkan dengan kata peradaban, padahal di antara keduanya terdapat 

perbedaan. Peradaban dalam bahasa Inggris disebut dengan civilization, dan dalam 

bahasa Arab disebut sebagai al-hadlarah. Dari penyebutan itu, dapat diketahui 

bahwa peradaban merupakan aktivitas lahir, bagaimana seseorang menjadi warga 

 
15M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 

h. 166. 

16Abdullah Nata, Metodologi Studi Islam. (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 

2001), h. 9. 
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(civil) atau masyarakat (civitas) yang baik, hidup tentram, tertib, tidak barbar dan 

berkemajuan. Itu sebabnya, penyebutan kata kebudayaan sering dirangkai dengan 

peradaban, karena keduanya menjadi terpadu antara dimensi lahir dengan batin.17 

Dalam bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta 

buddhayah, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal) dan ada kalanya 

juga ditafsirkan bahwa kata budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk 

‘budi-daya’ yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa dan rasa. Istilah 

kebudayaan atau culture dalam bahasa inggris, berasal dari kata dalam bahasa latin 

colere yang berarti bercocok tanam.18 

Kebudayaan sendiri memiliki arti sebagai sebuah hasil pemikiran dan usaha 

tenaga lahir manusia. Dimana dari hasil tersebut, mampu menciptakan sesuatu yang 

memiliki nilai dan bermanfaat dalam proses peningkatan kualitas kehidupan 

manusia. Disini, hasil pemikiran dapat dilihat dalam bentuk sikap. Dengan 

demikian, semua kemajuan baik yang berwujud fisik maupun non fisik dalam 

bidang apapun, bisa disebut kebudayaan. Sebab, hal tersebut merupakan hasil dari 

proses pemikiran serta usaha fisik manusia sehingga menciptakan pembaharuan 

dalam berbagai bidang. 

Pada tahun 1957, Clifford Geertz mengemukakan bahwa kebudayaan 

adalah suatu sistem pengetahuan yang sedikit banyaknya sama-sama dimiliki 

individuindividu yang menyebabkan mereka dapat saling berkomunikasi, memberi 

makna yang sama, dan mengerjakan sesuatu yang bersama-sama untuk mencapai 

tujuan bersama.19 

 
17Abd. Rahman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim 

Kaffah. ( Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 229. 

18A. Hasyim, Sejarah Kebudayaan Islam. (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 3. 

19Roger M. Keesing dan Samuel Gunawan, Antropologi Budaya Suatu Perspektif 

Kontenporer. h. 147 
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Sekalipun pengertian yang tercakup dalam kebudayaan masih sangat luas, 

sejak 1950-an ada suatu upaya merumuskan kembali konsep tersebut lebih 

sistematik, yaitu dilakukan oleh kedua orang ahli antropologi, ialah A.L. Kroeber 

dan C. Kluckhohn dalam bukunya berjudul Culture: A Critical review of Concepts 

and Definitions (1952), mengutarakan bahwa yang dimaksudkan dengan 

kebudayaan adalah keseluruhan pola-pola tingkah laku dan pola-pola bertingkah 

laku, baik eksplisit maupun implisit, yang diperoleh dan diturunkan melalui 

symbol, yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-

kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda materi.20 

Berdasrkan beberapa pengertian mengenai kebudayaan diatas, dapat 

diketahui bahwa kebudayaan merupakan hasil dari pengolahan otak manusia secara 

mendalam demi terwujudnya sebuah kehidupan yang bermoral, bermartabat dan 

bahagia bagi manusia itu sendiri. Terlepas dari hal itu semua, sesungguhnya segala 

ciptaan manusia hanyalah hasil usahanya untuk memberi suatu bentuk baru maupun 

susunan baru melalui berbagai hal yang telah diberikan tuhan kepadanya sesuai 

kebutuhan jasmani dan rohaninya. 

Kebudayaan merupakan fenomena yang berkembang. Perkembangan 

kebudayaan dalam suatu masyarakat terjadi karena perkenalannya dengan 

kebudayaan yang lain atau akulturasi budaya. Setelah memahami perjumpaan 

antarbudaya tersebut, maka kebudayaan setempat bisa mengalami pergeseran atau 

gesekan budaya yang prosesnya dapat mengambil beberapa bentuk yaitu: 

1. Etnosentrisme atau sikap eksklusif. Ini terjadi bilamana gesekan budaya 

tersebut menimbulkan sikap curiga dan bahkan penolakan atas masuknya 

budaya asing yang dianggap akan merusak atau menghilangkan makna 

budaya setempat.  

 
20Hari Poerwanto, Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi. h. 52-53. 



18 

 

 

2. Melting-pot, yakni peleburan budaya. Proses ini jelas menghilangkan budaya 

lokal maupun asing, karena pertemuan antara keduanya membentuk 

kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan sebelumnya.  

3. Pluralisme, yakni sikap kemajemukan atau menerima perbedaan budaya 

tanpa menghilangkan unsur khas dalam budaya asalnya. 

Dari ketiga bentuk akulturasi budaya tersebut yang sesuai dengan kontesk 

global saat ini adalah bentuk ketiga, yaitu pluralisme atau saling menghargai 

kemajemukan tanpa menghilangkan cirri khas masing-masing.21 

Dalam hubungannya dengan agama Islam dengan kebudayaan nasional, 

dapat dikatakan bahwa umat islam telah banyak memberi corak budaya, baik lokal 

maupun nasional. Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan agama dan budaya. 

Menurutnya, agama dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi 

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

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

dari waktu kewaktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya didasarkan 

agama, tidak pernah sebaliknya.22 

C. Unsur-unsur Budaya Islam  

Kehadiran agama Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW. diyakini dapat 

menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di 

dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu 

menyikapi hidup dan kehidupan ini secara bermakna dalam arti seluas-luasnya.  

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, 

sebagaimana terdapat didalam sumber ajaranya, al-Quran dan hadis, Nampak ideal 

 
21Akhmad Mukhlis & Sadid Al Muqim, “Psikologi Lintas Budaya (Fenomena Perilaku 

Masyarakat dalam konteks Lokalitas)”, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 5. 

22Atang Abd.Hakim, dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, (Cet.10; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008), h. 34. 
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dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai 

akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap 

seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa 

mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, 

demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik, 

mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan sikap-

sikap positif lainnya.23 

Islam sebagai agama pada dasarnya memiliki ajaran substansi dan ajaran 

non substansi. Ajaran substansi disebut juga dengan ajaran dzawabit, yaitu ajaran 

yang bersifat tetap, absolut, tidak berubah dan tidak boleh diubah. Ajaran ini 

diyakini berasal dari Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Besar. Ajaran-ajaran itu 

merupakan dogma-dogma yang kebenarannya tidak bisa lagi dipermasalahkan oleh 

akal manusia. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat sikap dogmatis untuk 

mempertahankan yang lama dan telah mapan tidak bisa menerima, bahkan 

menentang perubahan dan pembaharuan. Yang termasuk dalam ajaran ini antara 

lain tentang Keesahan Tuhan dan shalat.24 

Kebudayaan Islam berasal dari kata kebudayaan dan Islam. Kebudayaan 

atau budaya merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai 

halhal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Islam adalah agama samawi 

yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui utusan-Nya Muhammad Saw., yang 

ajarannya terdapat di dalam kitab suci al-Qur’an dan Sunnah. Intisari Islam 

terkandung dalam kata islâm yang berasal dari kata aslama, yuslimu, islâm, yang 

memiliki beberapa arti, yakni :  

1. Melepeaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin.,  

 
23Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam. h. 1. 

24Sorayah Rasyid, Peradaban Islam dan Pengaruhnya Terhadap Barat. (Cet. 1; Makassar: 

Alauddin University Press, 2014), h. 12-13. 
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2. Berserah diri, menundukkan diri, atau taat sepenuh hati.,  

3. Masuk ke dalam salâm, yakni selamat sejahtera, damai, hubungan yang 

harmonis, atau keadaan tanpa noda dan cela.25 

Kebudayaan didasarkan atas sistem simbol, kebudayaan bukan lahir, 

kebudayaan merupakan refresentasi kolektif, kebudayaan cenderung terintegrasi. 

Unsur-unsur budaya yaitu; sistem pengetahuan, organisasi sosial, bahasa, kesenian, 

sistem religi (keagamaan), sistem mata pencarian, dan sistem peratan hidup. Secara 

teoritis, manusia muslim memiliki tiga kemampuan dasar untuk mengembangkan 

kebudayaan, yaitu: .  

1. Rasa/imajinasi untuk mengembangkan estetika, kagum, terharu, sehingga 

berperasaan tajam dan berdaya cipta.  

2. Pikiran, yaitu rasio untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Iman (ucapan dan perbuatan) terhadap Islam.  

Membahas mengenai iman, Ahmad Sadali menggali dari Al- Qur’an untuk 

menjelaskan konteks iman sebagaimana dalam ayat QS. Surat Ali Imran: 190-191: 

تِ   وه َ قِيَامًٔا وَّقُ عُوْدًٔا وَّعَلهى جُنُ وْبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّرُوْنَ فِْ خَلْقِ السَّمه وَالََْرْضِِۚ ربَ َّنَا الَّذِيْنَ يذَْكُرُوْنَ اللّهٰ
نَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ِۚ سُبْحه ذَا بََطِلًًٔ  مَا خَلَقْتَ هه

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal. (yaitu) orangorang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari 
siksa neraka”.26 

 
25M. Abdul Karim, Islam Nusantara. (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Book Publiser, 2007), h. 

26 

26Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya (Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran, 

2019) h. 492. 
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Peningkatan kualitas kehidupan ini sendiri bisa dididapat apabila hasil 

pemikiran tersebut sudah dilaksanakan dan diwujudkan dalam karya nyata. Disini, 

hasil pemikiran dapat dilihat dalam bentuk sikap. Hal inilah yang kemudian disebut 

dengan istilah kebudayaan. Dengan demikian, semua kemajuan baik yang berwujud 

fisik maupun non fisik dalam bidang apapun, bisa disebut dengan kebudayaan. 

Sebab, hal tersebut merupakan hasil dari proses pemikiran serta usaha fisik manusia 

sehingga menciptakan pembaharuan dalam berbagai bidang.  

Budaya umumnya merujuk pada pola perilaku, keyakinan, tradisi, dan nilai-

nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Sementara 

agama, meskipun memiliki unsur-unsur budaya, seringkali memiliki dimensi 

spiritual dan kepercayaan yang jauh lebih dalam daripada aspek-aspek budaya 

lainnya. Agama juga dapat memainkan peran yang berbeda dalam kehidupan 

individu dan masyarakat, termasuk memberikan pedoman etika, moral, dan tujuan 

hidup. Pemahaman tentang Islam sebagai agama yang diturunkan langsung dari 

Allah SWT adalah pandangan keyakinan umat Islam. Bagi umat Islam, Islam 

bukanlah hasil dari pemikiran atau karya manusia, tetapi wahyu ilahi yang 

diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam konteks sosial dan 

budaya, Islam juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam membentuk 

budaya dan identitas masyarakat Muslim di seluruh dunia.27 

Dengan demikian, hal ini menunjukkan sebuah ketegasan bahwa Islam 

bukanlah sebuah kebudayaan. Namun Islam sangat mendorong umatnya untuk 

memiliki kebudayaan yang bisa membawa mereka menuju kehidupan yang teratur, 

raid an tersusun dalam sebuah konsep yang menciptakan kedamaian serta 

ketentraman. 

D. Hubungan antara Agama dan Budaya 

 
27Sidi Gazalba, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, (Cet. III; Jakarta: PUSTAKA 

ANTARA, 1971), h. 143. 
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Kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsurnya. 

Unsurunsur kebudayaan terus menerus bertambah seiring dengan perkembangan 

hidup dan kehidupan. Manusia mengembangkan kebudayaan; kebudayaan 

berkembang karena manusia. Manusia disebut makhluk yang berbudaya, jika dia 

mampu hidup dalam budayanya. Sebagian makhluk berbudaya, bukan saja 

bermakna mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek 

moyangnya; melainkan termasuk mengembangkan (hasil-hasil) kebudayaan. Di 

samping kerangka besar kebudayaan, manusia pada komunitasnya, dalam 

interaksinya mempunyai norma, nilai, serta kebiasaan turun temurun yang disebut 

tradisi. Tradisi biasanya dipertahankan apa adanya; namun kadangkala mengalami 

sedikit modifikasi akibat pengaruh luar ke dalam komunitas yang menjalankan 

tradisi tersebut. Misalnya pengaruh agama-agama ke dalam komunitas budaya dan 

tradisi tertentu; banyak unsur-unsur kebudayaan (misalnya puisi-puisi, bahasa, 

nyanyian, tarian, seni lukis dan ukir) di isi formula keagamaan sehingga 

menghasilkan paduan atau sinkretis antara agama dan kebudayaan. Kebudayaan 

dan berbudaya, sesuai dengan pengertiannya, tidak pernah berubah; yang 

mengalami perubahan dan perkembangan adalah hasil-hasil atau unsur-unsur 

kebudayaan. Namun, ada kecenderungan dalam masyarakat yang memahami 

bahwa hasil-hasil dan unsurunsur budaya dapat berdampak pada perubahan 

kebudayaan.28 

Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan :  

1. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, nilainya adalah 

agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contoh: bagaimana sholat 

mempengaruhi bangunan.  

 
28Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komonukasi Antarbudaya: Panduan 

Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 25. 
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2. Agama dapat mempengaruhi simbol agama. Contoh: kebudayaan Indonesia 

mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan.  

3. Kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama.Agama dan 

kebudayaan mempunyai dua persamaan yaitu, keduanya adalah sistem nilai 

dan sistem simbol dan keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada 

perubahan.29 

Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju 

kehidupan yang baik dan seimbang. Tujuan Islam bukanlah untuk menghancurkan 

budaya yang telah dianut suatu masyarakat, tetapi sebaliknya, Islam menghargai 

keberagaman budaya dan mengajak umat manusia untuk mempertahankan yang 

baik serta meninggalkan yang buruk. Dengan demikian, Islam tidak bertentangan 

dengan budaya lokal, melainkan memperkaya dan memperbaiki budaya tersebut 

agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Islam mendorong umatnya untuk 

menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa madharat 

(kerugian) dalam kehidupan mereka. Dengan melakukan hal ini, Islam tidak hanya 

membimbing umatnya menuju keselamatan spiritual, tetapi juga menuju 

kesejahteraan dan kemajuan dalam kehidupan dunia. Islam mengajarkan agar 

budaya yang berkembang di masyarakat menjadi budaya yang beradab, beretika, 

dan berkemajuan, sehingga dapat mempertinggi derajat kemanusiaan dan 

menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.30 

Dari sudut pandang Islam, kebudayaan itu terbagi menjadi tiga macam :  

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. 

Dalam kaidah fiqh disebutkan :al-a’datu muhakkamatun. Maksudnya, adat 

istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya 

 
29Sidi Gazalba, Asas Agama Islam. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985), h. 40 

30Prijono, Prasaran Mengenai Kebudayaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1 
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manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu 

dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada 

ketentuannya dalam syariat, seperti kadar besar kecilnya mahar dalam 

pernikahan.  

2. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan ajaran Islam, 

kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islami.  

Contohnya adalah tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan 

caracara yang bertentangan dengan ajaran Islam.Seperti talbiyah yang sarat 

dengan kesyirikan, thawaf di Ka’bah dengan telanjang direkonstruksi dengan 

menghilangkan unsur-unsur jahiliyahnya menjadi bentuk ibadah yang telah 

ditetapkan aturanaturannya.Dalam konteks seni sastra budaya Arab dalam 

bentuk syair-syair Jahiliyah isinya direkonstruksi dengan memasukkan nilai-

nilai Islam.  

3. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam.  

Contohnya, budaya ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali, yaitu 

upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah 

dan gegap gempita dan secara besar-besaran.Ini dilakukan sebagai bentuk 

penyempurnaan bagi orang yang meninggal supaya kembali kepada 

penciptanya.Upacara semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar.31 

Perkembangan kebudayaan Islam selaras dengan berkembangnya ajaran 

agama Islam di dunia, terutama di Indonesia. Agama Islam datang untuk mengatur 

dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. 

Kedatangan kebudayaan Islam tidak serta merta menghapus kebudayaan asli suatu 

daerah. Namun, Islam akan merekontruksi suatu kebudayaan yang bertentangan 

dengan Islam tersebut menjadi budaya yang sejalan dengan syari’at Islam. Agama 

 
31Firli, “Seni dan Budaya dalam Islam”, http//:firli.blogspot.co.id, diakses (di akses 26 

Oktober 2023) 
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Islam bukanlah kebudayaan, namun agama Islam sangat mendorong bagi umatnya 

untuk berbudaya. Islam mendorong semua manusia untuk memiliki kebudayaan 

dalam berpikir, konsep ekonomi, politik, tata pergaulan, bermasyarakat, pendidikan 

dan segala aspek lainnya.32 

Salah satu kebudayaan Islam yang lahir karena adanya tuntutan agama 

misalnya dalam perintah sholat. Di sini, Allah mewajibkan semua umat Islam untuk 

melaksanakan sholat dan diutamakan dilakukan secara berjamaah. Untuk 

pelaksanaan sholat berjamaah ini pada akhirnya dibutuhkan sebuah ruangan atau 

tempat khusus untuk dilakukannya ibadah tersebut. 

Dari sinilah muncul kebudayaan Islam, yang diwujudkan antara lain melalui 

seni bangunan. Bangunan yang dibuat untuk melaksanakan sholat berjamaah 

disebut dengan masjid, dimana arsitektur masjid terlihat sangat khas. Meski pada 

setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, namun secara umum bentuk 

masjid ini memiliki kemiripan antara satu sama lainnya. Kita bisa melihat peran 

agama dalam menciptakan kebudayaan. Bukan sebaliknya, adanya kebudayaan 

yang menciptakan sebuah agama.33 

Selain tradisi sapaan 'dae', masih ada contoh lain dimana konsep ibadah 

dalam Islam mendorong terciptanya sebuah kebudayaan. Salah satu contohnya 

adalah dalam praktik ibadah sholat, dimana umat Islam diperintahkan untuk 

menjaga kebersihannya. Konsep ini tercermin dalam praktik wudhu, di mana umat 

Islam membersihkan diri sebelum melaksanakan sholat. Bahkan, dalam ibadah 

sholat Jumat, manusia, terutama kaum lelaki, disunahkan untuk membersihkan 

badan dengan mandi. Praktik-praktik ini menciptakan sebuah budaya kebersihan 

 
32Prijono, Prasaran Mengenai Kebudayaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1 

33Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komonukasi Antarbudaya: Panduan 

Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 25 
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yang melekat pada umat Islam. Sebagai bagian dari ibadah, kebersihan bukan hanya 

sekadar tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan aspek spiritual.  

Menjaga kebersihan menjadi wujud dari kepatuhan dan pengabdian kepada 

Tuhan, karena Tuhan menyukai kebersihan dan hal-hal yang bersifat bersih. 

Dengan demikian, praktik ibadah dalam Islam tidak hanya membentuk dimensi 

spiritual, tetapi juga memengaruhi budaya dan perilaku sehari-hari umat Islam. 

Budaya kebersihan yang dihasilkan dari konsep ibadah tersebut menjadi bagian 

integral dari kehidupan umat Islam, mencerminkan nilai-nilai agama yang 

mengajarkan pentingnya kepatuhan kepada Allah SWT dan kesucian dalam setiap 

tindakan dan perilaku. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Research). Penelitian lapangan yaitu penelitian objek/subjek di lapangan untuk 

mendapatkan gambaran data yang jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya 

menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut 

pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Pemahaman ini 

merupakan hasil interaksi sosial.1 Penelitian lapangan atau Field Research, tentu 

penilitian ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang telah ditemukan 

di lapangan. Penelitian lapangan didapatkan berdasarkan objek yang diteliti, yang 

bisa didapatkan pada masyarakat Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa. 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa, karena masih adanya masyarakat yang 

mempertahankan tradisi Nenek Moyang mereka di tengah-tengah lingkungan yang 

sudah modern dan berkembang. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan History 

Metode pendektan sejarah yang dimaksud disini ialah sebuah model 

pendekatan peninjauan sumber yang berkaitan dengan masa lampau dimana penulis 

menganalisis lebih dalam lagi informasi-informasi yang akan dikaji dan 

 
1Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017), h. 91. 
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mengungkapkan peristiwa sejarah yang berkaitan dengan tradisi Panggilan Dae’. 

Melalui pendekatan sejarah ini. 

2. Pendekatan Antropologi  

Pendekatan antropologi sangat diperlukan dalam melakukan penelitian 

sejarah maupun budaya mengingat disiplin ilmu yang mempelajari manuisa pada 

umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta 

kebudayaan yang dihasilkan. Hal utama yang membedakan antropologi dan 

sosiologi adalah pendekatannya, sasaran utama kajiannya, dan sejarah 

perkembanagan sebagai ilmu pengetahuan.2 Dengan tujuan untuk mengetahui pola 

kehidupan manusia dala kehidupan sehari-hari baik dalam skala kelompok maupun 

individu dengan tujuan untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terdapat dalam 

sebuah budaya dan tradisi yang dilakukan oleh manusia. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pendekatan ini diperlukan untuk dapat melihat serta mempelajari sebab-

akibat yang ditimbulkan dari interaksi sesama manusia, serta sejauh mana peran 

manusia dalam kehadiran budaya atau tradisi tersebut. 

C. Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian digunakan untuk memperoleh bahan-

bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber dengan melakukan proses wawancara. Data yang diperoleh dari data 

primer ini kemudian diolah kembali, sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, yang dimaksud disini adalah sumber data primer dalam 

 
2Koentjaraningrat,pengantar ilmu antropologi budaya (Jakarta: PT Rineka cipta, 2002) 
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penelitian ini ialah tokoh agama, serta tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan 

masyarakat umum. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap dalam sebuah penelitian, misalnya 

buku-buku yang berkaitan mengenai judul skripsi tersebut, literatur, dan Skripsi-

Skripsi terdahulu. adapun data pelengkap yang digunakan peneliti yaitu buku yang 

berkaitan mengenai pemimpin, buku tentang kepemimpinan dalam Islam, buku 

tentang Organisasi Islam yang akan digunakan dalam skripsi ini, fakta-fakta yang 

terjadi di lapangan dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.3 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan saat melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah suatu metode yang dilakukan sebelum peneliti melakukan 

interview. Metode observasi ialah pengamatan dan juga pencatatan secara 

sistematis. Maka dari itu penulis akan melakukan observasi pada lingkungan 

masyarakat Kelurahan Parangbanoa, observasi ini dilakukan untuk meninjau 

langsung terkait kehidupan masyarakat Kelurahan Parangbanoa. 

2. Wawancara (Interview)         

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dan berdasarkan pada tujuan 

penelitian, dengan pertanyaan yang open onded  (wawancara yang jawabannya 

tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi 

 
3Wiranta Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 73. 
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serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.4 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data dari narasumber seputar penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktu 

dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur agar penelitian ini mendapatkan data 

yang sangat akurat lebih jelas lagi sebab langsung dari pihaknya sedangkan tidak 

terstruktur karena ada hal-hal penting untuk bisa diperjelas kembali. Wawancara ini 

ditunjukan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum- hukum dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi peneliti sendiri, pedoman 

wawancara yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data dari 

informan secara sistematis, pedoman observasi berfungsi sebagai pengarah 

jalannya observasi sehingga penelitian bisa tepat sasaran, dan kamera atau tape 

recorder sebagai instrumen yang berfungsi untuk menyimpan bahan penelitian atau 

observasi sebelum dicatat dalam hasil penelitian. 

F. Teknik Pengelolahan dan Analis Data 

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap 

data yang terkumpul melalui metode pengumpulan data. Lalu mengolah data 

dengan cara disederhanakan agar lebih mudah dibaca, dipahami maupun 

dilaksanakan. Kemudian, menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

 
4Dedi, Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2018),h. 180. 
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dengan menghubungkan dan menafsirkan hasil data yang didapatkan kemudian 

menarik suatu kesimpulan dari hasil analisis tersebut  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Ada dua cara dalam menguji keabsahan data dari penelitian ialah: 

1. Meningkatkan Ketekunan  

Pada bagian peneliti rasa sudah jelas, bahwa dengan selalu meningkakan 

ketekunan itu lebih mendorong peniliti untuk berhati-hati dalam menyajikan data, 

terutama apakah itu akurat atau tidak sehingga penelitian ini dapat diterima di 

masyarakat untuk dijadikan rujukan mengenai penelitian berikutnya. 

2. Menggunakan Bahan Referensi  

Pada kali ini peneliti menggunakan gambar dari wawancara untuk lebih 

mendukung penelitian ini dan lebih bisa dipercaya, bukan hanya itu peneliti juga 

menggunakan foto pengamatan untuk lebih meyakinkan bahwa penelitian peneliti 

dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lain kedepannya. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran umum Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa 

 Sejak dahulu Parangbanoa adalah sebuah pemukiman yang penduduknya 

adalah masyarakat pribumi, Parang berasal dari kata “Persawahan/hamparang” 

sedangkan Banoa Yang berasal dari kata “ sarung Parang “.Parangbanoa di beri 

nama oleh perundingan masyarakat dan Parangbanoa adalah bekas distrik 

Borongloe Yang sekarang jadi Kecamatan Bontomarannu.  

Setelah dibentuk Kecamatan di Kabupaten Gowa maka Parangbanoa 

bergabung dengan kecamatan Pallangga dan dijadikan Desa Bonto Parang yang 

bergabung dengan Bontona songkolo pada waktu itu. Desa Bonto Parang dipugar 

menjadi Dusun Kampili yang bergabung dengan Desa Bontoramba, Bontona 

songkolo Bergabung dengan kampili dan Parangbanoa bergabung dengan Desa 

Tetebatu.  

Desa Tetebatu dijadikan menjadi Kelurahan dan kampung parangbanoa 

dijadikan Lingkungan. Kelurahan Tetebatu dipugar menjadi 3 Kelurahan Yaitu 

kelurahan Tetebatu sendiri, Kelurahan Pangka Binanga dan Kelurahan 

Parangbanoa, dan setelah Parangbanoa dijadikan kelurahan maka dibentuklah 

Lingkungan Parangbanoa dan Tattakang. Pada tahun 1999 Kelurahan Parangbanoa 

dibagi menjadi 4 (empat) Lingkungn Yaitu : 

1. Lingkungan Parangbanoa  

2. Lingkungan Tattakang  

3. Lingkungan Palaraka  

4. Lingkungan barua 
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Secara geografis Kelurahan Parangbanoa terletak antara 5º14‟ 56.65” LS 

119º 29‟05.54” BT di Wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang 

merupakan satu Kelurahan dari empat kelurahan dan dua belas Desa di Wilayah 

Kecamatan Pallangga secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan 

Kecamatan serta Kelurahan dan Desa tetangga.  

Sebelah utara Kelurahan Parangbanoa berbatasan dengan sungai Je‟ne‟ 

Berang, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampili dan Toddotoa, sebelah 

barat berbatasan dengan Kelurahan Tetebatu dan Desa Pallangga, sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Kampili. Kelurahan Parang Banoa berjarak 5 km dari Ibu 

Kota Kecamatan, 7 km dari Ibu Kota Kabupaten dan 12 km dari Ibu Kota Provinsi. 

Peta Kelurahan Parangbanoa 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Kantor Kelurahan Parangbanoa, 24 juni 2023 

Lembaga pendidikan formal di Kelurahan Parangbanoa terdiri dari dua 

Sekolah Dasar (SD) yakni Sekolah Dasar Impres (SDI) Parangbanoa di Lingkungan 

Parangbanoa dan Sekolah Dasar Impres (SDI) Tattakang di Lingkungan Tattakang. 

Untuk Taman Kanak-Kanak (TK) juga ada dua yakni Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) di Lingkungan Parangbanoa dan di Lingkungan Tattakang. Di Kelurahan 

Parang Banoa terdapat empat masjid, masing-masing lingkungan difasilitasi masjid 

serta TKTPA, selain itu juga terdapat posyandu.  
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Masyarakat Kelurahan Parang Banoa mempunyai mata pencaharian yang 

beragam, yakni petani, buruh harian, pedagang, tukang batu/kayu, wiraswasta, dan 

PNS. 

B. Asal-Usul Sapaan Dae’ di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa 

Tradisi dalam bahasa latin Tradition, diteruskan atau kebiasaan, dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari 

suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama, hal yang paling mendasar 

dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 

tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya hal ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam 

pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang 

masih dijalankan oleh masyarakat.1 

Tradisi sapaan "Dae'" di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, 

Kabupaten Gowa, merupakan bagian penting dari warisan budaya yang diwariskan 

dari generasi ke generasi. Setiap daerah memiliki adat dan budaya yang unik, dan 

sapaan "Dae'" menjadi ciri khas yang membedakan budaya masyarakat 

Parangbanoa dari daerah lainnya. Sapaan "Dae'" bukan sekadar panggilan biasa, 

tetapi memiliki makna yang dalam dan sarat dengan nilai-nilai tradisional serta 

norma-norma sosial. Bagi masyarakat setempat, penggunaan sapaan ini 

mencerminkan rasa hormat, penghargaan, dan solidaritas antar anggota masyarakat.  

Hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara mereka dan 

memperkukuh identitas lokal mereka. Meskipun seringkali dianggap sebagai 

bagian dari kehidupan sehari-hari, tradisi sapaan "Dae'" memiliki nilai yang tinggi 

dalam membentuk karakter dan sikap dalam masyarakat. Tradisi ini mengajarkan 

 
1Koentjaraningrat, Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan, (Cet.I: Jakarta: Gramedia, 

1987), h. 5-8. 
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pentingnya menghormati sesama, merawat hubungan antaranggota masyarakat, 

serta memelihara nilai-nilai kekeluargaan. Kehadiran tradisi sapaan "Dae'" di 

tengah-tengah masyarakat Parangbanoa menunjukkan betapa kuatnya 

keberlanjutan budaya lokal mereka. Meskipun terjadi perubahan zaman dan arus 

globalisasi, masyarakat setempat tetap teguh dalam mempertahankan tradisi ini 

sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan mereka. 

Sapaan Dae' merupakan salah satu tradisi yang kental dalam budaya 

masyarakat Bugis-Makassar di Indonesia. Tradisi ini tidak hanya sekadar saling 

memberi sapaan atau ucapan selamat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penting 

dalam masyarakat tersebut. Sapaan Dae' biasanya dilakukan dalam berbagai 

konteks, seperti acara adat, pertemuan resmi, atau saat berinteraksi dengan orang 

yang lebih tua atau memiliki status sosial yang lebih tinggi. Penggunaan sapaan 

Dae' ditandai dengan penuhnya hormat dan kehormatan. Orang yang memberikan 

sapaan Dae' akan mengungkapkan kata-kata yang menekankan rasa hormat dan 

penghargaan terhadap penerima sapaan. Di sisi lain, orang yang menerima sapaan 

Dae' diharapkan untuk merespons dengan sikap yang ramah dan merendahkan diri, 

menunjukkan penghormatan dan kesopanan.  

Tradisi ini mencerminkan budaya yang kaya akan nilai-nilai kekeluargaan, 

hierarki sosial, dan adat istiadat. Sapaan Dae' bukanlah sekadar pertukaran kata-

kata, tetapi juga mencerminkan hubungan yang erat antaranggota masyarakat serta 

pemahaman akan struktur sosial yang ada. Dengan demikian, sapaan Dae' menjadi 

bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan identitas budaya masyarakat Bugis-

Makassar, memperkuat ikatan sosial dan melestarikan nilai-nilai tradisional yang 

berharga. Seperti pernyataan Baso Sigollo Dg. Beta dalam wawancaranya: 

“injo pakkiyokang Dae’ bahasa nah rioloh sobonarnah pakkiyokang 
Dai’ punna di ciniki singkamma I bahasa arab, sobonar na katte rioloh 
anne berasal dari keturunanan Dai’ saba’ na nia anjjo riolo nene moyang 
ta asal na battu salatan di sa’buki Dampang ko’mara. Panngilan Dai 
anjo punnah di istilahkanki dalam bahasa indonesia nah singkamma I 
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Tuang guru anggajara panggissengan agama atau singkammai Toa-Toa 
ammantang lalang ri kampongnah. Secara mula-mula na panngilan 
anne nia ki kelurahan Prangbanoa baisa nah di sa’buki Dampang 
Ko’mara’ yang dibattui cahaya battu rate ri langi ka’ anjjari tau toa 
(Nabi Haidir). Dampang Ko’mara’ammantang di bulu dan akkokoi, di 
bulu ka termasuk todo wilayah nah Gowa sangat luara sanggen na ri 
takalar. Dampang Ko’mara’ nia kuburannah ri Takalar. Dampang 
Ko’mara ambodo’ carita ya Tau Toa battua ri langika mae a’jappa-
jappa ri Gallarrang Moncongloe, wattunnah a’jappa-jappa Tau Toa 
(Nabi Haidir) assigappa’ I baine ga’ga eroki nah pa’ buntingi I anjjo 
bainea. Gallarrang moncongloe merestui pa’ bunttingan saba’ nah ia 
tonji assibija. Le’bahnah injo bunting lassuki Yusuf (Tuan Ta 
Salamaka) assingkamma mi anjjo Panggila Dae nia Tau battu rate ri 
langi’ ka dikio ki Tau Toa Dae’di seremi pakala’bere siagang 
pangissengan agama”.2 

Artinya:  

“Panggilan "Dae'" memiliki asal-usul yang kaya akan legenda dan 
sejarah dalam budaya masyarakat Parangbanoa, yang berasal dari 
panggilan "Dai'" (داي) yang berarti seseorang yang mengajarkan ilmu 
agama atau yang dihormati dalam masyarakat. Nenek moyang mereka 
berasal dari selatan yang disebut Dammpang Ko’mara’, dan panggilan 
Dai' diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai seseorang yang 
mengajarkan ilmu agama atau yang dihormati dalam lingkungan 
masyarakat Parangbanoa. Secara asal-mula, panggilan ini terkait 
dengan sebuah tempat yang disebut Dammpang Ko’mara’, di mana 
legenda menceritakan tentang kehadiran cahaya yang turun dari langit 
dan menjelma menjadi wujud manusia tua, yang dalam legenda ini 
disebut sebagai Nabi Haidir. Dampang Ko’mara’ tinggal di gunung dan 
berkebun, dan wilayah tempat tinggalnya termasuk luas, mencakup 
wilayah Gowa sampai di Selayar. Ketika Nabi Haidir berjalan-jalan, dia 
bertemu dengan seorang gadis cantik, Gallarrang Moncongleo. Setelah 
bertemu, Nabi Haidir ingin menikahi gadis tersebut, dan perkawinan itu 
direstui oleh Gallarrang Moncongleo karena termasuk dalam keluarga 
Dampang Ko’mara’. Oleh karena itu, dapat disebut bahwa Gallarrang 
Moncongleo adalah sepupu dari Dampang Ko’mara’ sendiri. Setelah 
pernikahan tersebut, lahirlah Yusuf (tuan ta salamaka), dan dalam 
kesempatan tersebut, panggilan "Dae'" diperkenalkan oleh manusia 
yang turun dari langit tersebut. Panggilan ini menegaskan bahwa setiap 
orang tua harus dipanggil Dae’ untuk memberikan penghormatan, dan 
juga untuk menghormati orang yang mengajarkan ilmu agama. Dengan 
demikian, panggilan "Dae'" tidak hanya menjadi bentuk penghormatan, 
tetapi juga memiliki makna yang dalam dalam budaya dan tradisi 
masyarakat Parangbanoa”. 

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan yang menarik tentang asal-usul 

panggilan "Dae'" dalam konteks sejarah dan kepercayaan masyarakat Bugis-

Makassar. Cerita tentang turunnya cahaya dari langit yang menjelma menjadi 

 
2Baso Sigollo Dg. Beta (81 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Kel. Parangbanoa Kec. 

Pallangga Kab. Gowa Tanggal 30 Juni 2023. 
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manusia tua, Nabi Haidir, dan peristiwa pernikahan di Gallarrang Moncongloe 

menambahkan dimensi mitologis dan kisah asal-usul yang menarik. Panggilan 

"Dae'" disematkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan mereka 

yang mengajarkan ilmu agama. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, 

spiritualitas, dan hierarki sosial dalam budaya masyarakat tersebut. Saya dapat 

melihat bahwa tradisi ini memiliki akar yang dalam dalam sejarah dan memegang 

peran penting dalam memelihara hubungan antaranggota masyarakat. 

Sapaan "Dae'" merupakan panggilan akrab yang sudah digunakan secara 

turun-temurun di masyarakat Kelurahan Parangbanoa. Menurut cerita yang 

berkembang, sapaan ini berasal dari kata "Daeng" dalam bahasa Bugis yang artinya 

tuan. Pada masa Kerajaan Gowa dahulu, wilayah Kelurahan Parangbanoa 

merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa. Masyarakat di daerah 

ini banyak yang merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Gowa dengan gelar 

"Daeng" di depan nama mereka. Kemudian dari Generasi ke generasi, sapaan 

hormat "Daeng" ini berubah menjadi "Dae'" untuk memanggil para tetua dan 

pemuka masyarakat setempat. Maknanya pun bergeser dari gelar bangsawan, 

menjadi panggilan akrab antar warga. 

Suatu kenyataan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara damai. Berbeda 

dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa masalah disertai 

dengan penduduk wilayah orang militer Muslim. Islam dalam batas tertentu 

disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama (da’i) serta 

pengembara asufi.  Dengan dasar nilai manusia berlomba-lomba berkarir dan 

berbudaya, dimana kebudayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu hasil atau 

karya cipta manusia. 

Garancing Daeng Ma'lala adalah salah satu tokoh di Kelurahan 

Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang dihormati dengan 
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gelar "Dae'". Gelar tersebut mencerminkan kedudukan dan penghargaan atas 

kontribusinya dalam masyarakat setempat. Sapaan "Dae'" tidak hanya menjadi cara 

untuk memanggil para tetua dan pemuka masyarakat, tetapi juga menjadi simbol 

kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, cerita 

ini menyoroti betapa pentingnya penghargaan terhadap sejarah dan budaya lokal 

dalam membangun dan memperkuat ikatan komunitas. 

Garancing Daeng Ma’lala lahir sekitar tahun 1780 dari pasangan Matarang 

Kare Pattasa dan ibu yang bernama Saimang kare Nannang, dia termasuk kedalam 

golongan bangsawan karena ayahnya adalah seorang Gallarrang dan yang pada saat 

berajak dewasa telah menggantikan posisi ayahnya. Masa kecilnya dilalui dengan 

belajar pendidikan nonformal. Ia tumbuh sebagaai seorang pemuda yang 

berkarakter dan juga disegani dengan dipilihnya dia sebagai salah satu panglima 

perang dari Abu Bakar karaeng Data (anak dari Amas Madina raja Gowa ke-26) 

pada tahun 1819. Dan juga pada tahun 1868 melakukan peperangan melawan 

Kerajaan Gowa, namun pada akhirnya meninggal pada peperangan itu. Dalam 

wawancara dengan bapak Ayuzal Salam Dg. Irate mengatakan: 

“Sapaan 'dae' memang berasal dari bahasa Makassar yang memiliki arti 
'kakak laki-laki'. Tradisi penggunaan sapaan ini sudah berlangsung 
sejak lama di kalangan masyarakat suku Makassar di Sulawesi Selatan. 
Di Kelurahan Parangbanoa, yang mayoritas penduduknya berasuku 
Makassar, sapaan 'dae' telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi 
turun-temurun dalam menyapa laki-laki yang lebih tua. Penggunaan 
sapaan 'dae' mencerminkan rasa hormat dan penghargaan terhadap laki-
laki yang diucapkan, terutama yang sudah dewasa dan dituakan. Sapaan 
ini adalah simbol dari kearifan lokal masyarakat Makassar di 
Parangbanoa, yang menunjukkan hubungan yang erat antaranggota 
masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Selain 'dae', 
terdapat pula sapaan lain dalam bahasa Makassar seperti 'Puang' untuk 
menyapa laki-laki tua dan 'Indoe' untuk perempuan tua.” 3 

Bahwa penjelasan mengenai asal-usul sapaan 'dae' dari bahasa Makassar, 

yang artinya 'kakak laki-laki', memberikan pemahaman yang baik tentang konteks 

 
3Ayuzal Salam Dg. Irate (59 tahun), Dosen,  Wawancara Kel. Parangbanoa Kec. 

Pallangga Kab. Gowa Tanggal 30 Juni 2023. 
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budaya di Kelurahan Parangbanoa dan masyarakat suku Makassar secara umum. 

Tradisi penggunaan 'dae' sebagai bentuk penghormatan terhadap laki-laki yang 

lebih tua menyoroti nilai-nilai sopan santun dan hierarki sosial yang diterapkan 

dalam interaksi sehari-hari. Pengenalan sapaan alternatif seperti 'puang' dan 'indoe' 

untuk menunjukkan senioritas menambahkan dimensi keberagaman dalam bahasa 

Makassar dan menunjukkan keragaman tanda hormat dalam budaya tersebut. 

Kesimpulannya, sapaan 'dae' tidak hanya sekadar kata-kata, melainkan 

mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Makassar di 

Kelurahan Parangbanoa. 

Amas Madina Batara Gowa adalah raja pertama Kerajaan Gowa pada abad 

ke-14. Beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana dan menata sistem pemerintahan 

Kerajaan Gowa. Kemungkinan Amas Madinalah yang pertama kali menggunakan 

gelar 'Dae' untuk para bangsawan dan pejabat kerajaan sebagai penghormatan dan 

pengakuan status sosial. Sultan Moeharram Haroena Rasjied adalah raja Gowa ke-

9 pada abad ke-16. Beliau melanjutkan tradisi penggunaan gelar 'Dae' dan 

mengembangkannya sebagai bagian dari sistem birokrasi dan hirarki sosial di 

Kerajaan Gowa. Abu Bakar Karaeng Data adalah panglima perang legendaris 

Kerajaan Gowa pada masa pemerintahan Sultan Moeharram. Beliau juga digelari 

dengan 'Dae' karena jasa-jasanya memimpin pasukan Gowa dalam menaklukkan 

wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan. Garancing Daeng Ma'lala adalah putra Abu 

Bakar Karaeng Data. Ia melanjutkan jejak ayahnya sebagai panglima perang yang 

gagah berani. Gelar 'Dae' juga disandangnya untuk menunjukkan garis keturunan 

dan statusnya sebagai putra seorang pahlawan kerajaan.  

Sanro Nande adalah salah satu keturunan Garancing Daeng Ma'lala yang 

juga menggunakan gelar 'Dae'. Ini menunjukkan bagaimana gelar tersebut 

diwariskan dalam garis keturunan mereka yang memegang peran penting dalam 
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sejarah Kerajaan Gowa. Tradisi panggilan 'Dae' terus hidup dan dilestarikan di 

Kerajaan Gowa selama berabad-abad. Hal ini menggambarkan akar sejarah yang 

kuat dari tradisi tersebut, dan bagaimana gelar tersebut telah menjadi simbol status 

sosial dan penghormatan yang sangat dihargai, bukan sekadar panggilan biasa. 

Dengan fokus pada Kerajaan Gowa, kita dapat melihat bahwa kerajaan ini 

merupakan pionir dalam mengembangkan tradisi penggunaan gelar 'Dae' dalam 

konteks kesultanan dan birokrasi kerajaan.  

Tradisi ini terus dijaga dengan penuh hormat oleh para raja dan keturunan 

mereka selama berabad-abad, dan menjadi bagian integral dari budaya dan identitas 

kerajaan tersebut. Melalui keturunan seperti Sanro Nande, tradisi panggilan 'Dae' 

terus diteruskan dan dijunjung tinggi, menegaskan keberlanjutan serta pentingnya 

tradisi tersebut dalam konteks sejarah dan budaya Kerajaan Gowa. Hal ini juga 

menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara gelar tersebut dengan warisan budaya 

dan identitas lokal, yang tetap relevan dan berdampak dalam kehidupan masyarakat 

sampai saat ini. Dalam wawancara dengan bapak Abd. Rasyid Dg. Nassa 

menjelaskan: 

“Tradisi panggilan "Dae'" tidak hanya sekadar panggilan formal atau 
gelar kehormatan, tetapi memiliki keterkaitan yang dalam dengan 
sejarah dan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat, terutama di 
wilayah Gowa. Amas Madina Batara Gowa, Sultan Moeharram 
Haroena Rasjied, dan Abu Bakar Karaeng Data adalah beberapa tokoh 
penting dalam sejarah Gowa yang terkait dengan tradisi ini. Garancing 
Daeng Ma'lala, sebagai panglima perang Amas Madina, memegang 
peran kunci dalam meneruskan tradisi panggilan "Dae'". Tradisi ini 
tidak hanya menjadi bagian dari gelar atau panggilan formal, tetapi juga 
mencerminkan warisan dan penghormatan terhadap garis keturunan. 
Garancing Daeng Ma'lala, bersama dengan Sanro Nande dan tokoh-
tokoh lainnya, menjadi bagian integral dari tradisi ini. Penggunaan 
panggilan "Dae'" tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga 
sebagai cara untuk menjaga dan mewarisi nilai-nilai keluarga serta 
sejarah keturunan. Fokus pada wilayah Gowa menunjukkan bahwa 
tradisi ini memiliki akar yang dalam dalam sejarah lokal dan terus 
dilestarikan oleh keturunan-keturunan yang memegang peran penting 
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dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan keberlanjutan dan 
keberagaman budaya yang kaya di wilayah tersebut”. 4 

Berdarkan wawancara di atas menggambarkan keterkaitan yang erat antara 

tradisi panggilan "Dae'" dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah, seperti Amas 

Madina Batara Gowa, Sultan Moeharram Haroena Rasjied, dan Abu Bakar Karaeng 

Data. Garancing Daeng Ma'lala, sebagai panglima perang Amas Madina, dianggap 

memiliki peran kunci dalam meneruskan tradisi ini. Berikut adalah tanggapan 

terhadap kalimat tersebut: Penggalian sejarah ini menarik karena menyoroti bahwa 

panggilan "Dae'" tidak hanya sekadar gelar kehormatan, melainkan juga memiliki 

makna yang dalam terkait dengan warisan dan penghormatan terhadap garis 

keturunan. Ketika melibatkan tokoh-tokoh seperti Garancing Daeng Ma'lala, tradisi 

ini menjadi lebih dari sekadar simbol; ia menjadi alat untuk menghormati dan 

mewarisi nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah keluarga dan masyarakat.  

Fokus pada Gowa sebagai pusat sejarah menegaskan bahwa tradisi 

panggilan "Dae'" tidak hanya merupakan bagian dari sejarah lokal, tetapi juga 

menjadi bagian integral dari perkembangan sejarah di wilayah tersebut. Dengan 

dilestarikannya tradisi ini oleh keturunan-keturunan yang memiliki peran penting 

dalam sejarah, hal ini menunjukkan tanggung jawab sosial dan budaya mereka 

dalam memelihara identitas dan nilai-nilai luhur. Pentingnya penghormatan 

terhadap ayah dan keturunan tertentu, seperti Garancing Daeng Ma'lala dan Sanro 

Nande, menambah dimensi emosional dan nilai-nilai keluarga dalam tradisi 

panggilan "Dae'".  

Keseluruhan, penggambaran ini menciptakan gambaran tentang bagaimana 

tradisi ini tidak hanya hidup sebagai simbol historis, tetapi juga sebagai kekuatan 

pengikat yang meneruskan makna budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Hal ini menegaskan bahwa tradisi panggilan "Dae'" bukan sekadar ritual formal, 

 
4Abd. Rasyid Dg. Nassa (64 tahun), Iman Kelurahan Parangbanoa, Wawancara Kel. 

Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. Gowa Tanggal 30 Juni 2023. 
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tetapi juga sebuah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan untuk 

keberlangsungan budaya. 

Pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan tradisi panggilan "Dae'" 

dengan tokoh-tokoh sejarah, seperti Garancing Daeng Ma'lala, menyoroti peran 

penting mereka dalam mewarisi serta melestarikan tradisi ini. Garancing Daeng 

Ma'lala, sebagai panglima perang yang terkemuka dalam sejarah Kerajaan Gowa, 

memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan memperkuat penggunaan 

panggilan "Dae'" sebagai simbol penghormatan terhadap garis keturunan dan status 

sosial. Penghubungan panggilan "Dae'" dengan warisan serta penghormatan 

terhadap garis keturunan menunjukkan betapa pentingnya tradisi ini dalam konteks 

budaya masyarakat Gowa.  

Tradisi ini tidak hanya mencerminkan hierarki sosial dan nilai-nilai 

kekeluargaan yang kuat, tetapi juga menjadi fondasi yang mempertahankan 

identitas lokal dan sejarah panjang kerajaan tersebut. Fokus pada Kerajaan Gowa 

membantu menyoroti akar yang dalam dari tradisi ini dan bagaimana hal tersebut 

telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kehidupan sehari-hari di wilayah 

tersebut. Dengan penghormatan yang terus-menerus terhadap ayah dan keturunan 

tertentu, tradisi panggilan "Dae'" menambah dimensi nilai-nilai kekeluargaan dan 

hierarki sosial dalam masyarakat Gowa, memperkuat ikatan budaya dan identitas 

kolektif mereka. Secara keseluruhan, pemahaman tentang peran tokoh sejarah, 

hubungan dengan warisan keturunan, dan signifikansi dalam konteks budaya lokal 

membantu menggambarkan betapa pentingnya tradisi panggilan "Dae'" dalam 

memelihara identitas sejarah dan budaya masyarakat Gowa. 

Melalui pendekatan sejarah, kita dapat melihat bahwa keduanya adalah 

panglima perang yang berasal dari keturunan Abu Bakar Karaeng Data. Lebih 

lanjut, Abu Bakar sendiri adalah anak dari Amas Madina yang memiliki nasab 
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keturunan dari Raja Sumbawa. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa panggilan 

"Dae'" juga digunakan di Sumbawa. Dari sini, kita dapat membuat hipotesis 

sementara bahwa panggilan "Dae'" adalah bagian dari budaya masyarakat yang 

menggunakan gelar untuk menegaskan nasab suatu keturunan mereka. Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan yang dalam antara penggunaan panggilan "Dae'" 

di Kelurahan Parangbanoa dengan sejarah keluarga dan nasab keturunan yang 

memiliki akar yang kuat dalam budaya Sumbawa.  

Panggilan tersebut tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap garis 

keturunan dan identitas sejarah, tetapi juga mencerminkan praktik budaya yang 

telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, melalui pendekatan 

sejarah, kita dapat melihat bagaimana tradisi panggilan "Dae'" tidak hanya menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki kedalaman makna yang 

terkait erat dengan sejarah dan identitas budaya masyarakat setempat.5 

Transformasi yang terjadi di Kelurahan Parangbanoa tidak hanya sekadar 

mencerminkan adaptasi budaya, tetapi juga menjadi sebuah simbol penghormatan 

yang dalam terhadap garis keturunan dan identitas sejarah. Sapaan "Dae'" bukan 

hanya sekadar panggilan formal atau gelar kehormatan, melainkan telah menjadi 

bagian yang melekat dalam interaksi sehari-hari antar warga, yang menciptakan 

ikatan emosional yang kuat dan solidaritas di dalam komunitas. Makna yang 

terkandung dalam sapaan tersebut mengungkapkan lebih dari sekadar sebuah kata, 

melainkan juga mengandung nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap 

warisan budaya yang turun-temurun.  

Asal-usul dari penggunaan sapaan "Dae'" di Kelurahan Parangbanoa 

menyoroti sebuah perjalanan panjang budaya, mulai dari penggunaan sebagai gelar 

kehormatan bagi bangsawan hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

 
5Nurfaidi (27 tahun), Pemuda Gowa, Wawancara Kel. Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. 

Gowa tanggal 20 juni 2023  
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sehari-hari dan identitas lokal. Tradisi ini menunjukkan keberlanjutan serta 

adaptabilitas budaya masyarakat setempat dalam menjaga dan merayakan warisan 

leluhur mereka, sekaligus menjadi bukti akan upaya untuk melestarikan dan 

memperkaya kekayaan budaya yang mereka miliki. 

Simpulan yang dapat ditarik dari kutipan di atas adalah bahwa dalam 

masyarakat Parangbanoa, terdapat pembangunan dimensi politik yang signifikan 

dalam upaya memperoleh pengakuan atau negasi sebagai keturunan orang yang 

memiliki reputasi baik, bukan sembarang orang. Gelar "Dae'" dalam konteks ini 

dianggap sebagai tanda penghargaan yang tidak diberikan secara sembarangan. 

Pentingnya dimensi politik ini terkait dengan persoalan ligesi atau pengakuan, yang 

menunjukkan bahwa memiliki gelar "Dae'" bukanlah hal yang sepele.  

Informasi dari dua informan tersebut memberikan gambaran yang kaya akan 

akar historis dan kultural dari gelar panggilan "Dae'" di masyarakat Parangbanoa. 

Keterkaitan dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah politik dan budaya, seperti 

Dewata (To Manurung) dan Amas Madina Batara Gowa, menegaskan bahwa 

penggunaan gelar ini bukanlah semata-mata sebagai panggilan formal, tetapi juga 

mencerminkan status keturunan dari tokoh-tokoh sentral dalam sejarah masyarakat 

setempat. Keterkaitan dengan Dewata (To Manurung) menunjukkan asal-usul yang 

kuno dan mungkin bahkan legendaris dari tradisi ini, sementara hubungan dengan 

tokoh politik dan budaya seperti Amas Madina Batara Gowa menegaskan 

relevansinya dalam konteks sejarah lebih modern. Dengan demikian, gelar 

panggilan "Dae'" menjadi lebih dari sekadar simbol penghormatan, tetapi juga 

menjadi penanda dari warisan historis dan kultural yang kaya dalam masyarakat 

Parangbanoa.  

Simpulan ini menyoroti betapa kompleksnya jaringan sosial dan politik 

dalam masyarakat Parangbanoa, di mana pengakuan sebagai keturunan tokoh-
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tokoh berpengaruh memegang peranan penting dalam pembentukan identitas dan 

status sosial seseorang. Gelar "Dae'" menjadi lambang dari warisan sejarah dan 

budaya yang dihormati, menunjukkan kedalaman nilai-nilai tradisional dan 

keterkaitannya dengan politik serta struktur sosial dalam masyarakat tersebut. 

C. Dinamika sapaan Dae’ pada era moderisasi dan globalisasi di Kelurahan 

Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

Dinamika penggunaan sapaan 'Dae' di era modernisasi dan globalisasi di 

Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa mencerminkan 

perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat lokal. 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan penetrasi media massa, tradisi-tradisi lokal 

sering kali mengalami transformasi untuk beradaptasi dengan tren global dan 

perkembangan zaman. Di tengah modernisasi dan globalisasi, penggunaan sapaan 

'Dae' mungkin mengalami evolusi dalam konteks penggunaannya. Meskipun tradisi 

ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan budaya lokal, tetapi dampak dari 

arus globalisasi bisa membuat interpretasi dan penggunaan sapaan tersebut menjadi 

lebih fleksibel. Masyarakat Parangbanoa mungkin mulai melihat pergeseran dalam 

makna dan konteks penggunaan 'Dae', yang bisa mencakup aspek-aspek yang lebih 

kosmopolitan atau kontemporer. Penggunaan 'Dae' dalam era modernisasi dan 

globalisasi juga dapat dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial dan ekonomi. 

Masyarakat yang semakin terbuka terhadap dunia luar dan berpartisipasi dalam 

jaringan sosial yang lebih luas bisa mempengaruhi pola interaksi dan pemaknaan 

terhadap gelar tersebut. Selain itu, penggunaan 'Dae' juga bisa dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi, di mana status sosial dan penghormatan terhadap keturunan 

tertentu mungkin tidak lagi sepenuhnya terkait dengan gelar tersebut, melainkan 

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, karier, atau prestasi 

individu.  
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Namun demikian, meskipun terjadi perubahan dalam penggunaan sapaan 

'Dae' di era modernisasi dan globalisasi, tradisi tersebut kemungkinan besar tetap 

dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Parangbanoa sebagai bagian dari identitas 

budaya mereka. Kemungkinan ada upaya untuk menyelaraskan tradisi-tradisi lokal 

dengan tren-tren global, namun dalam prosesnya, tradisi 'Dae' tetap 

mempertahankan nilai-nilai historis dan kultural yang penting bagi masyarakat 

setempat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dinamika yang terjadi sampai hari ini sapaan Dae’ mulai terkikis sedikit demi 

sedikit adanya beberapa hal sebagaimana wawancara dengan bapak H. Abd. 

Rifai. M, beliau memaparkan beberapa hal sebagai berikut:6 

“Jainna mo tau ri ampi-ampi ballakna tena mo na pakioki anakna 

kiokang tau toana, anjo mi sabakna na tena tommo na pakei pakkiokan 

battu ri tau toana”. 

Artinya:  

“Pengaruh lingkungan yang sudah tidak menggunakan panggilan Dae’, 
karna dilingkungan atau tempat tinggalnya sudah banyak yang tidak 
lagi menggunakan menggunkana panggilan Dae’”. 

Pengaruh lingkungan yang tidak lagi menggunakan panggilan "Dae'" 

memang dapat mencerminkan perubahan budaya dan norma-norma sosial di tempat 

tinggal tersebut. Perubahan ini dapat menjadi tanda adanya transformasi dalam cara 

masyarakat berkomunikasi dan saling berinteraksi. Ketika panggilan tradisional 

seperti "Dae'" tidak lagi umum digunakan, ini bisa menunjukkan bahwa nilai-nilai 

dan praktik-praktik sosial di lingkungan tersebut telah berubah seiring waktu. 

Perubahan dalam penggunaan panggilan "Dae'" bisa menjadi cerminan dinamika 

sosial yang sedang terjadi di lingkungan tersebut. Faktor-faktor seperti globalisasi, 

modernisasi, atau pergeseran demografis dapat memengaruhi preferensi 

komunikasi dan interaksi sosial masyarakat.  

 
6H. Abd. Rifai. M (50 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Kel. Parangbanoa Kec. 

Pallangga Kab. Gowa tanggal 20 juni 2023  
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Misalnya, pengaruh media massa atau migrasi penduduk dapat membawa 

masukan baru ke dalam budaya lokal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi 

cara orang berbicara dan saling menyapa. Mungkin ada preferensi baru dalam cara 

orang berbicara atau menyapa satu sama lain, yang dapat mencerminkan adaptasi 

terhadap tren yang lebih luas atau perubahan dalam dinamika sosial setempat. Ini 

bisa mencakup penggunaan bahasa yang lebih santai atau informal, atau bahkan 

adopsi panggilan yang berasal dari budaya luar. Dalam konteks ini, perubahan 

dalam penggunaan panggilan "Dae'" menyoroti bagaimana budaya dan norma-

norma sosial dapat berevolusi seiring waktu, dan bagaimana masyarakat merespons 

dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini. Meskipun demikian, penting 

untuk diingat bahwa meskipun tradisi tertentu mungkin berubah atau menghilang, 

tetapi nilai-nilai dan identitas budaya masyarakat tetap berkembang dan tetap 

penting dalam membentuk jati diri mereka. 

Selanjutnya: 

“Bija Dae a’ bunting siagang Tau tena na assangkamma paranna bija 
Dea’”.  

Artinya:  

“Keluarga Dae yang kawin dengan tidak memiliki latar belakang yang 
sama”. 

Keragaman dalam keluarga memang bisa menjadi sumber kekayaan dan 

kompleksitas dalam sejarah serta dinamika hubungan keluarga. Pernikahan antara 

individu dengan latar belakang yang berbeda, termasuk pernikahan antar keluarga 

yang menggunakan panggilan "Dae'", dapat menjadi salah satu faktor yang 

memperkaya keragaman tersebut. Melalui pernikahan seperti ini, baik dari segi 

budaya, suku, maupun status sosial, keluarga Dae' dapat menerima masukan baru 

yang membawa beragam pengalaman dan perspektif ke dalam dinamika keluarga 

mereka. Pernikahan lintas budaya atau lintas suku dapat membuka peluang untuk 

saling belajar dan memperluas pemahaman tentang berbagai tradisi, adat, dan nilai-
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nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal ini dapat memperkaya 

pengalaman hidup dan memperdalam toleransi serta penghargaan terhadap 

perbedaan antar keluarga. Dengan demikian, pernikahan semacam ini dapat 

menjadi kontributor yang signifikan dalam memperkaya dan memperkuat ikatan 

keluarga serta warisan budaya yang mereka anut.  

Hal ini dapat mencakup beragam tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang 

mungkin berbeda dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Sebagai contoh, perbedaan 

dalam ritual adat, tradisi perayaan, atau bahasa yang digunakan dalam lingkungan 

keluarga dapat memperkaya warisan budaya yang dimiliki oleh keluarga Dae'. 

Pernikahan antar keluarga dengan latar belakang yang berbeda juga dapat 

membentuk jaringan hubungan yang lebih luas dan kompleks. Ini dapat 

menciptakan kesempatan untuk pertukaran budaya, penyebaran nilai-nilai, dan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang keanekaragaman manusia. Selain itu, 

pernikahan semacam itu juga dapat membawa tantangan dan dinamika tambahan 

dalam hubungan keluarga, karena menggabungkan berbagai tradisi dan harapan 

dari kedua pihak. 

Selanjutnya; 

“Nia na pa’buntingang siagang bija Dae’ tena na assangkamma paran 
na Dae’. Jari assamaturukmi akkio ayah mi ritallasana, allo-allo na 
nampa na pabattu mae ri jari-jarinna sikamma cucu-cucunna na.” 

Artinya:  

“Adanya perkawinan antara keluarga Dae dan tidak memiliki latar 
belakang Dae. Maka keluarga tersebut sepakat memberikan penggilan 
ayah saja untuk kehidupan keluarga mereka sendiri dan di sampaikan 
kepada keturunannya, serta dititpkan secara turun-temurun”. 

Kesepakatan di dalam keluarga Dae' yang melibatkan perkawinan antara 

keluarga Dae' dan keluarga yang tidak memiliki latar belakang Dae' menunjukkan 

kemauan untuk merangkul kedua latar belakang dalam kehidupan keluarga 

tersebut. Salah satu bentuk kesepakatan yang mungkin diadopsi adalah penggunaan 

panggilan "ayah" sebagai upaya untuk menyatukan kedua keluarga dalam 



49 

 

 

hubungan yang lebih erat dan harmonis. Penggunaan panggilan "ayah" sebagai 

bentuk kesepakatan dapat menjadi simbol dari persatuan dan integrasi antara kedua 

keluarga. Dengan menggunakan panggilan yang sama untuk anggota keluarga dari 

latar belakang yang berbeda, keluarga menciptakan ikatan yang lebih dalam dan 

mengurangi potensi perasaan perbedaan atau ketidaksetaraan di antara anggota 

keluarga.  

Selain itu, penggunaan panggilan "ayah" juga mencerminkan sikap inklusif 

dan menghormati terhadap kedua keluarga. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada 

perbedaan dalam latar belakang dan warisan budaya, tetapi semua anggota keluarga 

diakui dan dihargai dengan cara yang sama. Hal ini dapat menciptakan lingkungan 

keluarga yang lebih harmonis dan mendukung bagi semua anggota keluarga, serta 

memperkuat hubungan antara kedua keluarga. 

Selanjutnya; 

“sanna sikeddekna kabara akkana sejarayya siagang ukkurang pakkiok 
Dae’ na kulle tena mo niak erok la akkatutui budayana”. 

Artinya:  

“Kurangnya informasi terkait sejarah serta nilai dari panggilan dae 
tersebut sehingga kurangnya minat dan keinginan untuk melestarikan 
budaya tersebut”.  

Kurangnya pemahaman tentang sejarah dan nilai panggilan "Dae'" dapat 

berdampak pada kurangnya minat orang untuk melestarikan budaya tersebut. 

Informasi memainkan peran penting dalam memahami dan menghargai warisan 

budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyebarkan 

pengetahuan dan memotivasi orang untuk terlibat dalam melestarikan kekayaan 

budaya mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah dan makna panggilan "Dae'". 

Ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, seperti menyertakan 

informasi tentang warisan budaya dalam kurikulum sekolah, mengadakan 

lokakarya atau seminar tentang kebudayaan lokal, serta memanfaatkan media sosial 
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dan platform daring untuk menyebarkan informasi dan cerita mengenai panggilan 

"Dae'" dan budaya Gowa secara umum.  

Selain itu, perlu juga upaya untuk memotivasi orang untuk terlibat secara 

aktif dalam melestarikan budaya mereka. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan 

komunitas atau kelompok yang berfokus pada pelestarian budaya, mengadakan 

acara-acara budaya tradisional, serta memberikan penghargaan atau pengakuan 

kepada individu atau kelompok yang berperan dalam mempertahankan tradisi dan 

nilai-nilai budaya. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ada beberapa faktor 

penyebab yang menyebabkan terkikisnya penggunaan sapaan "Dae'". Salah satunya 

adalah pengaruh lingkungan, di mana karakter perkotaan dan mobilitas sosial dapat 

mengikis tradisi panggilan tersebut, terutama di antara keturunan yang sudah tidak 

menetap di Parangbanoa. Perubahan lingkungan sosial dan budaya di perkotaan 

seringkali membawa perubahan dalam cara orang berkomunikasi dan berinteraksi, 

termasuk dalam penggunaan sapaan tradisional. Selanjutnya, faktor lain yang 

berpengaruh adalah perkawinan. Perkawinan antara individu dari latar belakang 

yang berbeda, termasuk di dalamnya pernikahan antar keluarga yang menggunakan 

panggilan "Dae'", dapat menyebabkan pergeseran dalam penggunaan tradisi 

panggilan tersebut.  

Pernikahan membawa bersamaan adat istiadat dan kebiasaan dari kedua 

belah pihak, yang kadang-kadang dapat mengarah pada penggabungan atau bahkan 

penghilangan beberapa tradisi. Keduanya merupakan faktor yang saling terkait, di 

mana perubahan lingkungan dan perkawinan dapat saling memperkuat 

pengaruhnya terhadap penggunaan sapaan "Dae'". Perkawinan antara individu dari 

latar belakang yang berbeda seringkali terjadi di lingkungan perkotaan yang lebih 
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terbuka terhadap pengaruh luar, dan hal ini dapat mempercepat proses perubahan 

dalam tradisi panggilan.  

Dengan pemahaman akan faktor-faktor ini, langkah-langkah dapat diambil 

untuk merawat dan memperkuat penggunaan sapaan "Dae'" di masyarakat 

Parangbanoa. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

melestarikan tradisi budaya, serta mempromosikan pemahaman dan penghargaan 

terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sapaan tersebut. Selain itu, pendekatan 

yang melibatkan kolaborasi antara komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan 

pemerintah dapat membantu dalam merancang strategi yang efektif untuk menjaga 

kelestarian tradisi tersebut di tengah perubahan zaman. 

2. Dinamika sapaan Dae’ yang masih mempertahankan sampai hari ini, 

sebagaimana wawancara dengan bapak Dg. Situru, beliau mengatakan:7 

“Nia na pangngainna mange’ ri pabbijang Dae’ ka. Jari na pake tommi 
pakkiokang Dae’ kalabinenna na pare tommi pappasang mange ri jari-
jarinna”.  

Artinya: 

“Adanya cinta dengan keluarga Dae’ makanya sapaan Dae’ digunakan 
pada rumah tangga mereka. Seseorang yang cinta terhadap keluarga 
Dae’ diatas maka iya menggunakan panggilan Dae’ di dalam keluarga 
mereka secara turun temurun”.  

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa penggunaan sapaan 'Dae'' 

dalam keluarga tertentu sangat erat kaitannya dengan adanya cinta yang kuat 

terhadap keluarga Dae'. Sapaan ini tidak hanya sekadar menjadi panggilan, tetapi 

telah menjadi semacam tradisi atau norma di dalam rumah tangga mereka. Orang-

orang yang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap keluarga Dae' kemudian 

mengadopsi penggunaan panggilan 'Dae'' sebagai suatu bentuk penghormatan dan 

identitas dalam lingkungan keluarga mereka. Penggunaan sapaan 'Dae'' dalam 

keluarga ini lebih dari sekadar panggilan; sapaan ini juga mencerminkan nilai-nilai 

 
7Dg. Situru (65 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara Kel. Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. 

Gowa tanggal 20 juni 2023  
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dan ikatan emosional yang kuat di antara anggota keluarga. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan sapaan 'Dae'' tidak hanya menjadi sebuah tradisi yang 

dijalankan secara mekanis, tetapi juga merupakan simbol dari kesetiaan, 

penghargaan, dan rasa kebersamaan di dalam keluarga tersebut.  

Lebih dari itu, penggunaan sapaan 'Dae'' juga menjadi bagian dari warisan 

budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Praktik ini bukan hanya 

berlangsung pada satu generasi tertentu, tetapi terus hidup dan berkembang seiring 

waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya penghormatan terhadap warisan budaya 

dan nilai-nilai keluarga, serta komitmen untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan 

dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, penggunaan sapaan 'Dae'' dalam 

keluarga tertentu bukanlah sekadar sebuah panggilan, tetapi juga merupakan 

ekspresi dari ikatan emosional dan komitmen yang kuat terhadap keluarga Dae'. Hal 

ini menggambarkan bagaimana tradisi-tradisi kecil dalam keluarga dapat memiliki 

makna yang mendalam dan menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan 

sehari-hari masyarakat. 

Tradisi menggunakan panggilan Dae' sebagai manifestasi cinta terhadap 

keluarga memang merupakan cara yang indah untuk memperkuat hubungan 

antaranggota keluarga. Praktik seperti ini tidak hanya mempertahankan warisan 

budaya, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara generasi. Ini 

adalah cara yang bagus untuk merayakan nilai-nilai keluarga dan mewariskan 

tradisi secara turun-temurun. Penggunaan panggilan Dae' tidak hanya menjadi 

sebuah panggilan biasa, tetapi juga menjadi simbol dari rasa hormat, kasih sayang, 

dan kesetiaan terhadap keluarga. Ketika anggota keluarga menggunakan panggilan 

tersebut, mereka tidak hanya mengakui hubungan darah dan ikatan keluarga, tetapi 

juga mengungkapkan rasa bangga dan penghargaan terhadap sejarah dan identitas 
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keluarga mereka. Lebih dari itu, tradisi ini memperkuat ikatan emosional di antara 

anggota keluarga, baik yang muda maupun yang tua.  

Melalui penggunaan panggilan Dae', generasi yang lebih muda dapat 

merasakan warisan budaya dan nilai-nilai yang diteruskan oleh generasi 

sebelumnya, sementara generasi yang lebih tua merasa dihargai dan dihormati atas 

peran mereka dalam melestarikan tradisi keluarga. Merayakan nilai-nilai keluarga 

melalui penggunaan panggilan Dae' juga merupakan cara yang efektif untuk 

mewariskan tradisi secara turun-temurun. Praktik ini memungkinkan nilai-nilai, 

norma-norma, dan cerita keluarga untuk terus hidup dan berkembang dari satu 

generasi ke generasi berikutnya, memperkuat identitas keluarga dan memberikan 

fondasi yang kokoh bagi perkembangan individu dan hubungan keluarga di masa 

depan. Dengan demikian, tradisi menggunakan panggilan Dae' sebagai manifestasi 

cinta terhadap keluarga bukan hanya sekadar praktik sehari-hari, tetapi juga 

merupakan investasi dalam memperkuat ikatan emosional, memelihara warisan 

budaya, dan merayakan nilai-nilai keluarga yang tak ternilai harganya. 

Lebih lanjut; 

“Niakna na pinawwangngi battu ri tau toanna na kamma-kamma ya 
anne ammake tommi pakkiokang Dae, ka niak kammaya anjo ka lebbak 
tongi amminawang anjari pengawalana, na erok tong na pa kio Dae’ ri 
bija-bijanna”.  

Artinya:  

“Faktor ikut-ikutan dengan orang tua yang masih mengunakan Dae’ 
sebagai pengawalnya. Dengan adanya pengawal dari keluarga Dae’ 
yang selalu ikut mengawal keluagra Dae’, maka dari itu ia ikut sertakan 
panggilan Dae’ terhadap keluarganya”. 

Penggunaan sapaan 'Dae'' dalam keluarga seringkali dapat dipengaruhi oleh 

faktor ikut-ikutan dengan orang tua yang masih mempertahankan tradisi ini. Dalam 

konteks ini, penggunaan panggilan 'Dae'' diadopsi sebagai bagian dari pengawalan 

keluarga Dae', yang secara konsisten diwariskan dari generasi sebelumnya. Ketika 

seseorang melihat orang tua atau keluarganya yang masih menggunakan sapaan 
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'Dae'', hal ini mungkin menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk ikut serta 

dalam melestarikan tradisi tersebut.  

Pengawalan dari keluarga Dae' yang masih memegang teguh penggunaan 

panggilan ini dapat memainkan peran signifikan dalam mempertahankan identitas 

dan nilai-nilai keluarga. Hal ini menciptakan sebuah atmosfer di mana penggunaan 

sapaan 'Dae'' menjadi bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga menjadi simbol 

dari kesetiaan terhadap tradisi keluarga dan penghargaan terhadap leluhur. Dengan 

melihat orang tua atau keluarga yang menggunakan sapaan 'Dae'', seseorang dapat 

merasa terinspirasi untuk mengikuti jejak mereka dalam menjaga dan memelihara 

warisan budaya keluarga. Penghargaan terhadap warisan tersebut sering kali 

mendorong seseorang untuk mengadopsi panggilan 'Dae'' sebagai bentuk 

kontinuitas dan penghormatan terhadap warisan keluarga mereka.  

Dengan demikian, penggunaan sapaan 'Dae'' dalam keluarga tidak hanya 

menjadi sebuah praktik sehari-hari, tetapi juga merupakan ekspresi dari hubungan 

yang erat antara generasi, serta komitmen untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai 

keluarga. Ini menciptakan suatu lingkungan di mana penggunaan sapaan 'Dae'' 

menjadi lebih dari sekadar panggilan, tetapi juga menjadi simbol dari identitas 

keluarga yang kuat dan penghargaan terhadap warisan budaya mereka. 

Penggunaan panggilan Dae' dalam keluarga sering kali muncul karena 

adanya pengawalan dari generasi sebelumnya yang masih mempraktikkannya. 

Fenomena ini merupakan contoh nyata bagaimana kebiasaan dan tradisi keluarga 

dapat diwariskan melalui pengaruh orang tua. Hal ini mencerminkan nilai-nilai 

keluarga yang kuat dan rasa hormat terhadap tradisi yang telah ada dalam keluarga 

Dae'. Melalui pengawalan ini, panggilan 'Dae'' menjadi bagian tak terpisahkan dari 

identitas keluarga. Ketika generasi sebelumnya terus mempraktikkan penggunaan 

panggilan ini, mereka secara tidak langsung mewariskannya kepada generasi 
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berikutnya. Anak-anak dan cucu-cucu yang tumbuh melihat dan mendengar 

panggilan 'Dae'' dalam keluarga mereka akan cenderung mengadopsi tradisi ini 

sebagai bagian dari pola komunikasi dan interaksi mereka.  

Pengawalan dari generasi sebelumnya juga mencerminkan nilai-nilai 

keluarga yang kuat, di mana menghormati dan mempertahankan tradisi dianggap 

penting. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Dae' memegang teguh warisan 

budaya dan nilai-nilai yang mereka terima dari leluhur mereka. Dengan 

mempertahankan penggunaan panggilan 'Dae'', mereka tidak hanya memperkuat 

hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga menjaga keutuhan dan kontinuitas 

tradisi keluarga. 

Selanjutnya; 

“Nia na panggissengang sejarayya na siagang pappasang tau riolo 
anjjari mi sekre ukkuruang apa rikana tradisi akkio’ Dae’na battu 
anjoreng tommi ukkuranna na nia inja pi siangang na katutui inja pi 
sakgenna ri kammma-kammaya anne”. 

Artinya:  

“Adanya dasar pengetahuan sejarah dari sejarah lisan yang diturunkan 
oleh leluhur yang menjadikan nilai-nilai dari tradisi panggilan dae 
masih tetap dilestarikan”. 

Pengetahuan sejarah yang bersumber dari cerita lisan leluhur memainkan 

peran kunci dalam melestarikan nilai-nilai tradisi panggilan 'Dae''. Dengan 

memahami asal-usul dan makna yang terkandung dalam panggilan tersebut, 

seseorang dapat merasakan keterhubungan dengan warisan budaya mereka. 

Kesadaran akan signifikansi panggilan 'Dae'' dapat menjadi motivasi bagi individu 

untuk meneruskan tradisi ini. Dengan memelihara pengetahuan mengenai 

panggilan 'Dae'', kita tidak hanya melestarikan identitas budaya, tetapi juga 

memberikan landasan yang kuat untuk mewariskannya kepada generasi yang akan 

datang. Dengan demikian, menjaga dan memahami sejarah panggilan 'Dae'' 

menjadi suatu langkah penting dalam pelestarian dan penghargaan terhadap warisan 

budaya yang kaya. 
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Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa tradisi panggilan 'Dae'' 

masih tetap lestari dan terjaga dengan baik hingga saat ini. Hal ini dapat diatributkan 

kepada orang-orang yang masih memahami dengan baik asal-usul dari panggilan 

ini. Pengetahuan yang diwariskan melalui cerita lisan leluhur dan pemahaman yang 

dalam terkait makna panggilan 'Dae'' membantu mempertahankan dan meneruskan 

tradisi ini dari generasi ke generasi. Adanya kesadaran terhadap asal-usul dan nilai-

nilai yang terkandung dalam panggilan 'Dae'' mungkin menjadi faktor penting 

dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut. Orang-orang yang memiliki 

pemahaman ini cenderung merasa terhubung dengan identitas budaya mereka dan 

bertanggung jawab untuk melestarikan warisan tersebut. Dengan demikian, 

keterlibatan dan pemahaman dari masyarakat terkait asal-usul panggilan 'Dae'' 

dapat menjadi pilar penting dalam menjaga kelangsungan tradisi tersebut. 

Agama Islam dan beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan terkait tradisi 

sapaan 'dae' di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa 

adalah sebagai berikut: 

1. Islam mengajarkan untuk saling menghormati, terutama kepada yang lebih 

tua. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 disebutkan: 

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَََ اَحَ  نًٔاۗ اِمَّا يَ ب ْ هُ وَبَِلْوَالِدَيْنِ اِحْسه ى ربَُّكَ اَلََّ تَ عْبُدُوْٓا اِلََّٓ اِيََّّ آ اَوْ دُهَُ وَقَضه
مَُآ   مَُا قَ وْلًَٔ كَرئًِْْا كِلههُمَا فَلًَ تَ قُلْ لََّ هَرْهَُا وَقُلْ لََّ اُفٍّٰ وَّلََ تَ ن ْ  

Terjemahnya: 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu 
bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 
sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” 
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah 
kepada keduanya perkataan yang baik”.8 

 
8Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h.843 
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Potongan ayat di atas, QS Al-Isra' ayat 23, memberikan petunjuk yang 

sangat penting dalam ajaran Islam tentang perlakuan yang baik terhadap orang tua. 

Pertama, ayat tersebut menegaskan prinsip tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan 

Allah dan kewajiban untuk menyembah-Nya semata. Ini merupakan fondasi utama 

dalam ajaran Islam. Selain itu, ayat tersebut menunjukkan pentingnya berbakti 

kepada kedua orang tua, yang sering disebut sebagai birrul walidain. Berbakti 

kepada orang tua merupakan salah satu tindakan yang sangat ditekankan dalam 

Islam, sejajar dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ajaran ini mengajarkan bahwa 

penghormatan dan pengabdiannya kepada kedua orang tua adalah bagian penting 

dari ibadah kepada Allah.  

Allah juga melarang keras untuk mengucapkan "ah" kepada orang tua, yang 

dapat diartikan sebagai bentakan atau hardikan. Hal ini menunjukkan larangan yang 

tegas terhadap tindakan yang dapat menyakiti hati orang tua, bahkan jika mereka 

berusia lanjut atau renta. Kesantunan, penghormatan, dan rasa sayang terhadap 

orang tua merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. 

Selanjutnya, Allah memerintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada kedua 

orang tua. Ini adalah cara yang sangat penting dalam menjaga silaturahmi dan 

memelihara hubungan yang harmonis dengan orang tua. Dengan berbicara dengan 

lemah lembut dan sopan santun kepada orang tua, seseorang dapat menunjukkan 

rasa hormat dan penghargaan yang sejati.  

Secara keseluruhan, potongan ayat ini memberikan pedoman yang jelas 

tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya berperilaku terhadap orang tua. 

Perlakuan yang baik terhadap orang tua merupakan bagian integral dari ajaran 

Islam, dan menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang penuh kasih 

sayang dan hormat kepada sesama. 



58 

 

 

Prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam memang menekankan keutamaan 

keimanan kepada Allah SWT serta kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ini 

sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan monoteisme atau tauhid, yaitu 

keyakinan pada keesaan Allah SWT. Tauhid merupakan pondasi utama dalam 

ajaran Islam, di mana setiap individu diharapkan menyembah dan mengabdi hanya 

kepada Allah SWT tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Konsep tauhid 

menempatkan Allah SWT sebagai satu-satunya sumber kekuatan, petunjuk, dan 

keadilan dalam kehidupan manusia. Ini mengimplikasikan bahwa segala bentuk 

ibadah, pengabdian, dan ketaatan harus diarahkan hanya kepada-Nya.  

Mengutamakan tauhid menegaskan prinsip fundamental dalam Islam bahwa 

Allah SWT adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta serta segala 

isinya. Selain tauhid, ajaran Islam juga menekankan kewajiban berbakti kepada 

kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya 

menghormati, mengabdi, dan memuliakan orang tua. Berbakti kepada kedua orang 

tua dianggap sebagai salah satu amalan yang paling utama dalam Islam, setelah 

kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Kewajiban berbakti kepada kedua orang 

tua tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang 

menegaskan pentingnya perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang terhadap 

orang tua. Sikap hormat dan pengabdian kepada kedua orang tua dianggap sebagai 

wujud dari iman yang kuat dan ketaatan kepada ajaran Islam.  

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam menekankan 

keimanan kepada Allah SWT dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua 

sebagai landasan moral dan spiritual yang kokoh dalam kehidupan seorang Muslim. 

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga hubungan vertikal dengan 

Allah SWT serta hubungan horizontal dengan sesama manusia, terutama dengan 

orang tua sebagai bentuk penghormatan dan pengabdiannya kepada-Nya.  
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Keberhasilan dalam berbakti kepada orang tua memang dipandang sebagai 

suatu amal yang mulia dalam ajaran Islam. Pemahaman bahwa melibatkan diri 

dalam perbuatan baik kepada kedua orang tua, termasuk tidak memarahi atau 

membentak mereka, mencerminkan sikap hormat dan penghormatan yang sangat 

ditekankan dalam ajaran Islam, terutama ketika kedua orang tua telah mencapai usia 

lanjut.  

Dalam Islam, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu tindakan yang 

paling ditekankan, bahkan disamakan dengan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini 

mencerminkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih 

sayang dengan orang tua, serta menghargai peran dan pengorbanan yang telah 

mereka berikan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Tidak memarahi 

atau membentak orang tua, terutama saat mereka telah mencapai usia lanjut, adalah 

wujud dari sikap hormat dan penghormatan yang seharusnya dimiliki oleh setiap 

individu, khususnya seorang Muslim. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang 

mengajarkan pentingnya berperilaku baik dan santun terhadap semua orang, 

terutama terhadap orang tua yang telah lanjut usia.9 

Kaitan yang erat antara tradisi sapaan 'dae' dan prinsip-prinsip Islam yang 

menekankan pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada orang tua memang 

sangat signifikan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya 

berbakti dan berbuat baik kepada orang tua sebagai implementasi perintah Allah 

sangat relevan dengan nilai-nilai yang tercermin dalam penggunaan sapaan 'dae'. 

Sapaan 'dae' dalam tradisi tersebut dapat dianggap sebagai salah satu wujud 

penghormatan kepada orang tua atau yang lebih tua dalam masyarakat. Dengan 

menggunakan sapaan ini, anggota keluarga menunjukkan rasa hormat dan 

penghargaan terhadap posisi dan pengalaman hidup yang lebih panjang dari 

 
9M. Quraish Shihab,. “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an”. 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.98 
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generasi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan 

pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan 

Allah SWT. Penggunaan sapaan 'dae' juga mencerminkan nilai-nilai seperti 

kesantunan, penghargaan, dan kepedulian terhadap anggota keluarga yang lebih 

tua. Dalam Islam, sikap hormat dan penghormatan terhadap orang tua merupakan 

salah satu tindakan yang sangat ditekankan dan dianggap sebagai jalan menuju 

keberkahan.  

Dengan demikian, penggunaan sapaan 'dae' tidak hanya sekadar tradisi atau 

kebiasaan, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari ajaran Islam tentang 

berbakti kepada orang tua. Dengan menjaga tradisi penggunaan sapaan 'dae' dalam 

keluarga, anggota keluarga tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap orang 

tua secara simbolis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keislaman yang sangat 

penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu memperkuat 

hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, 

saling pengertian, dan keharmonisan, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong 

terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.  

Dengan demikian, adanya tradisi sapaan 'dae' dapat dipahami sebagai 

bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang mengajarkan berbakti kepada orang 

tua dan menghormati yang lebih tua. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip 

keberagamaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana tradisi lokal 

seperti sapaan 'dae' dianggap sebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran agama. 

2. Sapaan 'dae' merupakan implementasi menghormati yang lebih tua dengan 

bahasa dan budaya lokal masyarakat setempat. Tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam selama tidak berlebihan. Dalam surah An-Nisa ayat 36 

disebutkan; 
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َ وَلََ تُشْركُِوْا بِه شَيْ  ًٔا وَّبَِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًَٔ   كِيِْْ وَاعْبُدُوا اللّهٰ ى وَالْمَسه وَّبِذِى الْقُرْبٰه وَالْيَ تهمه
بِ وَابْنِ السَّبِيْلِِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْْاَنكُُمْۗ   

اِنَّ وَالْْاَرِ ذِى الْقُرْبٰه وَالْْاَرِ الْْنُُبِ وَالصَّاحِبِ بَِلْْنَْْۢ
َ لََ يُُِبُّ مَنْ كَانَ مُُتَْالًَٔ فَخُوْرًٔاِۙ   اللّهٰ

Terjemahnya: 

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan 
dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang 
tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan 
hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang sombong dan membanggakan diri”.10 

Prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi dalam ajaran Islam memainkan 

peran sentral dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial umat Muslim. Konsep 

tauhid, atau keesaan Allah SWT, adalah inti dari ajaran Islam, yang menuntut umat 

Muslim untuk menyembah Allah semata-mata dan tidak menyekutukan-Nya 

dengan apapun. Ini bukan hanya keyakinan, tetapi juga landasan moral yang 

mengatur tindakan dan sikap individu terhadap sesama manusia. Dalam Islam, 

hubungan sosial didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang luhur.  

Umat Islam didorong untuk berbuat baik kepada berbagai lapisan 

masyarakat, termasuk keluarga, tetangga, teman, orang miskin, anak yatim, 

musafir, dan hamba sahaya. Berbakti kepada kedua orang tua dipandang sebagai 

kewajiban yang sangat tinggi, sedangkan memberi manfaat kepada orang lain 

dianggap sebagai amal perbuatan yang mulia dan mendatangkan pahala. Dengan 

menyebutkan kewajiban berbuat baik kepada berbagai golongan tersebut, 

pernyataan tersebut mencerminkan prinsip universal dalam Islam untuk 

memperlakukan semua orang dengan keadilan, kasih sayang, dan kedermawanan.  

Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan 

sesama manusia, tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, atau etnis. 

 
10Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h.479 
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Hal ini menciptakan suatu masyarakat yang diharapkan berlandaskan nilai-nilai 

moral yang luhur, di mana keadilan, kasih sayang, dan kedermawanan menjadi 

landasan dalam setiap interaksi sosial. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut 

mencerminkan pandangan Islam yang holistik terhadap kehidupan, mengajarkan 

penyembahan Allah SWT, kewajiban terhadap kedua orang tua, dan tanggung 

jawab sosial terhadap sesama manusia dalam berbagai lapisan masyarakat. Ini 

bukan hanya ajaran untuk dipraktikkan dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan 

sehari-hari, untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan penuh kasih 

sayang.11 

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya berbakti dan 

berbuat baik kepada kedua orang tua, serta kepada berbagai kelompok lainnya, 

memang mencerminkan nilai-nilai Islam yang mencakup aspek ibadah kepada 

Allah SWT dan akhlak sosial yang luhur. Dalam konteks sapaan 'Dae', apabila 

tradisi tersebut tidak melibatkan unsur syirik atau tidak melampaui batas yang 

ditentukan oleh ajaran Islam, penggunaan sapaan tersebut dapat dianggap sejalan 

dengan anjuran Al-Qur'an. Menyapa dengan penuh penghormatan, termasuk dalam 

tradisi sapaan 'Dae', dapat dianggap sebagai implementasi dari nilai-nilai Islam 

yang menekankan pentingnya hormat dan bakti kepada orang tua. Tindakan-

tindakan seperti ini dihargai selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

tauhid dan tidak menyimpang dari ajaran agama.  

Dengan menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam, 

masyarakat dapat memelihara identitas budaya mereka sambil tetap berpegang pada 

prinsip-prinsip agama yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Hal ini mencerminkan 

fleksibilitas dan inklusivitas Islam sebagai ajaran yang menyesuaikan diri dengan 

konteks sosial dan budaya masyarakat. Pentingnya memahami dan menerapkan 

 
11M. Quraish Shihab,. “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an”, h.128 
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nilai-nilai Islam dalam praktik-praktik budaya lokal adalah kunci untuk 

membangun masyarakat yang seimbang antara identitas budaya dan prinsip-prinsip 

agama. Dengan demikian, penggunaan tradisi sapaan 'Dae' dapat dipertahankan 

selama tetap berada dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, 

sambil terus menerus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral yang 

terkandung dalam tradisi tersebut.12 

3. Selama penggunaan sapaan 'dae' tidak disertai unsur kesyirikan dan tidak 

berlebihan, maka tradisi ini dipandang baik karena sejalan dengan tuntunan 

Al-Qur'an untuk berbakti kepada orang tua.  

4. Tetap harus dalam koridor syariat Islam, tidak boleh menyimpang ke arah 

kultus atau ritual yang dilarang. Lebih baik jika disertai unsur dakwah dan 

pendidikan agama. 

Penggunaan sapaan 'dae' oleh masyarakat Parangbanoa memang merupakan 

sebuah tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selama tradisi tersebut 

tidak mengandung unsur syirik atau berlebih-lebihan yang dilarang, maka tradisi 

ini boleh dilakukan dan dipandang baik. Hal itu karena tradisi memanggil orang tua 

dengan sebutan 'dae' sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an yang memerintahkan umat 

Islam untuk berbakti kepada kedua orang tua. Meski demikian, penting untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan tradisi ini tetap dalam koridor syariat Islam, tidak 

boleh menyimpang ke arah ritual atau kepercayaan yang dilarang agama seperti 

kultus atau khurafat. Lebih baik jika tradisi ini juga disertai dengan unsur dakwah 

Islamiyah dan pendidikan agama kepada masyarakat, agar tidak hanya soal budaya 

semata tapi juga meningkatkan iman dan ketakwaan.  

Jadi intinya, adalah boleh-boleh saja melestarikan budaya lokal dengan 

syarat tidak bertentangan dengan akidah dan syariat agama Islam yang murni. Ruh 

 
12M. Yatimin  Abdullah, “Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an”. (Jakarta: Amzah,  

2007), h.48 
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Islam perlu disertakan dalam tradisi tersebut untuk memastikan bahwa nilai-nilai 

agama tetap dijunjung tinggi dan menjadi bagian integral dari kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian, tradisi sapaan 'dae' bisa menjadi sarana untuk 

memperkuat keimanan dan ketakwaan umat Islam dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam uraian di atas tentang Tradisi Panggilan 

Dae’ di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, maka 

penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sapaan dae' merupakan sapaan khas masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi 

Selatan yang digunakan sebagai bentuk penghormatan. Asal-usul 

penggunaan sapaan dae' di Kelurahan Parangbanoa tidak lepas dari latar 

belakang masyarakatnya yang mayoritas suku Bugis dan Makassar. Sapaan 

dae' sudah digunakan secara turun temurun oleh masyarakat Parangbanoa 

dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sapaan dae' menunjukkan 

penghormatan dan kesopanan kepada lawan bicara, sehingga sudah menjadi 

kebiasaan dan melekat pada identitas masyarakat Parangbanoa. Sapaan dae' 

merupakan cerminan nilai-nilai luhur budaya Bugis dan Makassar yang 

dipegang teguh oleh masyarakat Parangbanoa hingga saat ini. 

2. Modernisasi dan globalisasi membawa pengaruh perubahan sosial budaya 

bagi masyarakat Parangbanoa. Penggunaan sapaan Dae' mengalami 

pergeseran pada kalangan generasi muda di Parangbanoa, mereka lebih 

memilih sapaan yang dianggap lebih modern. Meskipun demikian, sapaan 

Dae' masih tetap digunakan oleh sebagian besar masyarakat Parangbanoa 

terutama generasi tua, sebagai wujud pelestarian budaya lokal. Ada dilema 

antara mengikuti trend global dan mempertahankan tradisi lokal dalam 

penggunaan sapaan di kalangan masyarakat Parangbanoa. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang, 

makna, dan fungsi tradisi panggilan Dae' bagi masyarakat Kelurahan 

Parangbanoa.  

2. Menunjukkan peran tradisi Dae' dalam membangun kekerabatan dan 

memperkuat identitas sosial warga Kelurahan Parangbanoa.  

3. Memberikan kontribusi pada upaya pelestarian tradisi lokal dan warisan 

budaya takbenda Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.  

4. Memberikan wawasan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait 

antropologi budaya, sosiolinguistik, dan kajian tradisi lisan di Indonesia. 
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