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ABSTRAK 

Nama : Rahmadani 

Nim : 40200119050 

Judul : Tradisi Panai Ja’jakkang di Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto   

Penelitian ini membahas tentang tradisi panai ja’jakkang di Desa Bonto 

Lebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Pokok pembahasannya terbagi 

atas tiga sub pokok yaitu:1) bagaimana asal usul tradisi Panai Ja’jakkang? 2) 

bagaimana prosesi Panai Ja’jakkang? 3) bagaimana peran tradisi Panai 

Ja’jakkang? 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan teologis, filosofis dan historis. Adapun sumber data penelitian adalah 

data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan hasil observasi yang 

dilakukan di lapangan yang di mana data tersebut diperoleh dari berbagai kalangan 

masyarakat di antaranya adalah para tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat, 

data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan. Selanjutnya, 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan melalui dua tahapan, 

yaitu: penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi panai ja’jakkang 

merupakan suatu tradisi untuk mengirimkan doa kepada para leluhur dengan 

berbagai ritual tertentu yaitu dengan menyiapkan sesajen, dua ekor ayam kampung 

jantang dan betina. Masyarakat desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara yang 

mengamalkannya memahami bahwa Panai Ja’jakkang merupakan suatu warisan 

adat yang ditinggalkan nenek moyang mereka yang perlu dilestarikan 

Implikasi telah menemukan beberapa kesimpulan dalam penelitian yaitu: 1) 

Dalam skripsi ini diharapka kepada pemerintah untuk tetap menjaga budaya lokal 

yang ada seperti tradisi Panai Ja’jakkang ini yang dimana didalamnya banyak 

mengandung tutur nenek moyang terdahulu yang wajib dijaga dan dilestarikan 

sampai sekarang.2) Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga wrisan 

nenek moyang kita terutama kepada pemuda saat ini yang sudah tidak lagi 

mengetahui tradisi nenek moyang saya berharap adanya skripsi ini dapat membantu 

wawasan kepada pemua desa Bonto Lebang tentang tradisi lokal yang ada di 

desanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari 

sabang sampai Merauke, dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan 

kebudayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat 

Indonesia bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat 

Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku 

bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. 1 

          Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling 

sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara 

turun menurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari hari dan juga dari kejadian-

kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu manusia merupakan 

makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu `kebiasaan-

kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya yang biasa mereka lakukan.1 

Kebudayaan merupakan produk maanusia, namun manusia itu sendiri 

adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang 

menciptakannya dan manusia dapat hidup ditengah kebudayaan yang 

diciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai 

 
1Fadjri, Upacara Adat je’ne-je’ne Sappara di Desa Balang Loe Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto, Skripsi 2018 
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pendudukungnya dan kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi 

manusia di dalam kehidupannya. 

         Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di 

dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari 

masyarakat bangsa yang satu kemasyarakat bangsa lainnya. Kebudayaan secara 

jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa, dan ras. 

Setiap kebudayaan pasti memiliki wadah dan masyarakat adalah wadah dari 

kebudayaan tersebut, sehingga antara kebudayaan dan masyarakat keduanya tidak 

dapat dipisahkan.2 

          Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni 

kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural 

yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang 

berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil untuk 

itu peran penting dari individu, komunitas juga semua lapisan masyarakat perlu 

untuk melestaraikan budaya. Dalam budaya itu sendiri mengandung nilai moral 

kepercayaan sebagai penghormatan kepada yang menciptakan suatu budaya 

tersebut dan diaplikasikan dalam suatu komunitas masyarakat melalui tradisi.1 

          Adapun Kebudayaan dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta 

masyarakat. karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan 

atau kebendaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk 

menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk 

 
2 Sumarni, Pesan-pesan Dakwah Dalam Tradisi je’ne-je’ne Sappara Desa Balang loe 

Kecamatan tarowan Kabupaten Jeneponto, Sripsi (Gowa. Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 

2016) h. 13 
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keperluan masyarkat. Berkaitan dengan kebudayaan. Bangsa Indonesia pada 

hakikatnya mempunyai kekayaan budaya yang sangat heterogen, karena corak 

msyarakat yang multi etnis, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dengan 

demikian, negara ini memiliki keberagaman budaya yang tinggi.Melalui keragaman 

budaya inilah, yang merupakan identitas bangsa yang harus dipertahankan dan 

dipelihara karena mempunyai keyakinan yang kuat akan tradisi yang berkembang 

disekitarnya. 

          Keyakinan inilah yang di miliki oleh masyarakat yang berupaya untuk 

mempertahankan dan memelihara kebudayaannya yang disebut dengan Tradisi 

Lokal yang berkaitan dengan unsur agama. Begitu juga yang terjadi di Desa Bonto 

Lebang Kabupaten Jeneponto yang mempunyai tradisi yang dipertahankan oleh 

masyarakatnya yakni tradisi panai ja'jakkang 

 Panai Ja’jakkang adalah seserahan beruapa makanan yang diberikan 

kepada roh lelehur yang diletakkan diatas rumah dan juga menggunakan rakit yang 

di hanyutkan ke sungai. Dalam proses pelaksanaan tradisi Panai Ja,jakkang 

dilakukan juga ritual Mabaca-baca . 

          Berdasarkan paparan tersebut tradisi panai ja'jakkang di Desa Bonto Lebang 

Kabupaten Jeneponto mempunyai banyak makna yang terkandung di dalamnya, 

baik dalam segi makanan maupun dalam segi peralatan serta pelaksanaan tradisi 

rerrsebut 

Dalam hal ini tradisi Panai Ja’jakkang yang diercayai oleh sebagian besar 

masyarakat Bonto Lebang berasumsi para leluhur mampu melindungi serta 

memberi nasihat kepada masyarakat tersebut. Sebagai salah satu alasannya tradisi 
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lokal yang merupakan hasil dari manusia mampu menciptakan kepercayaan yang 

begitu erat sehingga kepercayaan antara tradisi lokal (Panai Ja'jakkang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dikemukakan pokok masalahnya yaitu; “Bagaimana Tradisi Panai Ja'jakkang di 

Desa Bonto Lebang Kecamatan kelara Kabupaten Jeneponto.Dari permasalahan 

tersebut maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana asal usul Tradisi Panai Ja'jakkang pada masyarakat Desa Bonto 

Lebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana integrasi budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi Panai 

Ja’jakkang Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. 

3. Bagaimana peran tradisi Panai Ja'jakkang dalam menjaga kerukunan 

masyarakat di Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagian proses dalam pelaksanaa tradisi panai 

ja’jajkang di Desa Bonto lebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, tetapi 

sebelum membahas hal tersebut penulis akan lebih dulu menulis apa penyebab 

masyarakat Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto 

melaksanakan tradisi “panai Ja’jakkang” dan setelah membahas fokus tersebut  

selanjutnya akan membahas bagaimana pengaruh budaya lokal dengan budaya 

Islam pada tradisi “Panai Ja’jakkang” di Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara 

kabupaten Jeneponto. 
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2. Deskripsi Fokus 

Tradisi Panai Ja’jakkang di Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu tradisi yang turun temurun yang telah 

dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan tidak boleh untuk dihilangkan sebab 

masyarakat percaya bahwa tradisi ini sangat berpengaruh untuk keselamatan dan 

keberkahan bagi masyarakat yang ada di Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto. 

  Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana asal usul 

tradisi Panai Ja’jakkang, bagaimana menjelaskan integrasi budaya lokal dengan 

budaya Islam dalam tradisi Panai Ja’jakkang, dan peneliti akan menganalisis 

bagaimana peran tradisi Panai Ja’jakkang dalam menjaga kerukunan masyarakat 

di Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara kabupaten Jeneponto. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjaun pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan atau informasi yang 

berkaita dengan judul proposal ini dan merupakan tahapan dalam pengumpulan 

data yang bertujuan untuk meninjau beberapa hasil dari penelitian sebagai acuan 

perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas adapun literatur yang dijadikan bahan 

acuan dalam tulisan ini antara lain : 

1. Mattulada ‘Sejarah Manusia dan Kebudayaan Sulawesi Selatan’. Dalam buku 

Mattulada, terdapat pokok-pokok pembahasan yaitu kebudayaan yang ada pada 

kebudayaan Sulawesi Selatan dan pembahasan tentang bagaimana sejarah 

manusia. Dalam buku ini sangat bagus untuk penelitian saya yang dimana 

memberikan pandangan tentang kebudayaan yang ada pada masyarakat. 
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2. Anjar Nugroho, 2007 dalam bukunya yang berjudul ‘Islam dan Budaya Lokal’: 

Meretes Ketengangan Islam dan Budaya lokal. Dalam penelitiannya terdapat 

kekayaan sejarah, agama dan kebudayaan yang keduanya saling mempengaruhi 

sebab keduanya saling membutuhkan. Buku ini sangat bagus untuk penelitian 

saya dalam memahami integrasi budaya lokal dan Islam. 

3. Nur Sitti Hajar, 2017 dalam tulisannya yang berjudul  ‘Tradisi Mappanono’ 

Salo di Desa Batu Api Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang’. Dalam 

skripsi tersebut membahas unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam 

tradisi Mappanono’ Salo di Desa Batu Api Kecematan Enrekang Kabupaten 

Enrekang. Tulisan ini sangat berharga dalam penelitian saya karna dalam tulisan 

ini mebahas tentang unsur-unsur budaya Islam dimana itu menjadi acuan utama 

saya dalam penelitian saya. 

4. Abd. Kamal Nurdin 2012, dalam penelitiannya yang berjudul makna sosial 

Jene’-jene Sappara di Desa Balang Loe Kecamatan Tarowan Kabupaten 

Jeneponto, dalam penelitian yang berfokus pada proses makna sosial dalam 

upacara Je’ne-jene Sappara. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Ari Ashari Hamdan 2016, yang berjudul “Perubahan 

nilai dan tata cara pelaksanaan tradisi songkabala pada masyarakat di 

Kelurahan Tamallaeng Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini membahas 

mengenai dinamika tradisi Songkabala di Tamalleang dan pandangan 

masyarakat terhadap Tradisi Songkabala di Tamalleang. 

Diatas adalah beberapa referensi yang pustaka yang berhubungan dengan 

tradisi Panai Ja’jakkang, yang membedakan dari penelitian diatas dan penelitian 



7 
 

 
 

saya, adalah masing-masing penulis membahas tentang tradisi yang ada di tempat 

mereka. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang tradisi Panai 

Ja’jakkang di Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. 

Oleh sebab itu dengan adanya perbedaan dari penelitian yang sudah ada 

maka setiap penulis menciptakan makna yang berbeda, karena setiap masyarakat 

memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang tradisi tersebut. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sebagaimana rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya maka telah 

diketahui pula tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana asal usul tradisi panai 

Ja’jakkang di Desa Bonto Lebang kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana integrasi budaya lokal dengan 

budaya Islam dalam tradisi panai Ja’jakkang di Desa Bonto Lebang Kecamatan 

Kelara kabupaten Jeneponto. 

c. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran tradisi Panai Ja’jakkang 

dalam menjaga kerukunan masyarakat di Desa Bonto Lebang Kecamatan 

Kelara Kabupaten Jeneponto. 

 

 

 

2. Manfaat Penelitian 
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Peneliti berharap dengan pelaksanaan penelitian ini akan memberikan 

manfaat baik secara akademis dan manfaat lainnya bagi penelitia. 

a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu media untuk menyampaikan 

kekayaan budaya lokal yang selama ini terpendam di Desa Bonto Lebang 

Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Melalui penelitian ini diharapkan 

mampu memberi gambaran kepada masyarakat bagaimana pesona kebudayaan 

lokal yang ada. 

b. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mengkaji fenomena 

yang sama di beberapa tempat yang berbeda. 

c. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini menjadi salah satu acuan 

pemerintah dalam mengembangkan budaya lokal yang ada dan tetap menjada 

eksistensi dari budaya ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yaitu 

kebiasaan-kebiasaan yang bersifat meagsi-religius dari suatu masyarakat asli yang 

meliputi tentang nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang 

saling berkaitan. Yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah 

matang serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu dari kebudayaan 

yang mengaur tetang tindakan sosial.1 Sedangkan dalam kamu sosiologi diartikan 

sebagai adat istiadat yang secara turun temurun dapat dipelihara.1 

Tradisi adalah kesamaan benda material yang merupakan gagasan dari 

kehidupan masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum rusak. Tradisi dapat 

juga disebut sebagai warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi yang 

berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan ataupun disengaja. 2  lebih 

khusus lagi tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. 

Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, 

yaitu :1 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan (ideas); Wujud kebudayaan sebagai salah satu 

kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat 

(activities); 

 
1Arriyono dan Siregar, Aminuddin. kamus anntropogi (Jakarta :Akademik Pressindo,1985) 

h .4. 
2 Piotr Szitomka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta : Pernada Media Grup,2007) h. 69. 
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2. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact) 

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca 

tradisi) yang masuk kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekaramg 

berlaku. Dengan demikian, Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan 

peninggalan sejarah, tetapi merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam 

berbagai tingkatannya.3 

Di dalam tradisi manusia diatur bagaimana berhubungan dengan manusia 

yang lainnya atau dalam suatu kelompok manusia dan kelompok manusia yang 

lainnya, bagaimana manusia bertindak dengan lingkungannya, dan bagaimana 

perilaku manusia tehadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem 

memiliki pola dan norma dan sekaligu juga mengatur penggunaan saksi dan 

ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. 

Sebagai sistem budaya tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk 

bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai 

dan gagasan utama akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem 

teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi 

memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yamg meliputi 

hubungan dan kegiatan sosial masyatakat.  

Tidak hanya itu sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem 

yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang memberikan arti laku ujaran, 

 
3 Moh. Nur Hakim Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatis Agama dalam Pemikiran 

Hasan Hanafi (Malang : Bayu Media Publishing, 2003) h. 29. 
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laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia 

yang melakukan tindakan yang satu dengan yang laiinya. Unsur terkecil dari sistem 

tersebut adalah simbol. 1 

Menurut Van Rausen berpendapat bahwasanya tradisi ialah sebuah 

peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta kaidah-kaidah, 

adat Istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak 

dapat berubah tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpanduan dari hasil 

tingkah laku manusua dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya  

Sedangkan menurut Bastomi tradisi merupakan suatu ruh suatu budaya dan 

kebudayaan, adanya tradisi ini sistem kebudayaan akan menjadi semakin kuat jika 

tradisi dimusnakan maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki bangsa juga 

akan hilang. Sangat penting dipahami bahwasanya sesuatu yang dijadikan tradisi 

pastilah dipercaya akan tingkat keefektifannya dan juga keefesienya. Hal ini 

dikarenakan keefektifan dan keefesiennya selalu beriringan mengikuti suatu 

perkembangan kebudayaan meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam 

menyelesaikan segala persoalan. Maka tingkat keefektifa dan keefesiennya itu 

rendah maka secara perlahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan 

menjadi tradisi lagi. Dan tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau 

tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi 

masyarakat sebagai pewaris.4 

 
4  Oleh Reviana Fika Sari, Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli, 

hhtp//www.ippengertian.com/pengertian-tradsi-meburut-para-ahli/12 Januari, 2019/diakses pada 20 

agustus 2019 
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Dari beberapa pengertian tradisi menutur para ahli maka penulis juga 

menyimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh para 

pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, 

material, benda maupun kebijakan akan tetapi tradisi yang telah diwariskan tersebut 

bias juga berubah maupu tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dan 

juga releva sesuai dengan situasi, kondisi serta susuai dengan perubahan zaman. 

Sebagai contoh dimana nenek moyang kita yang mempunyai prinsip “banyak anak 

banyak reseki” mungkin pas dan cocok pada era saat itu karena pada saat itu 

penduduk masih sedikit sedangkan tanah tersedia masih banyak, jadi semakin 

banyak keluarga maka semakin banyak lahan pertanian yang akan diperluas karena 

pada saat itu belum ada pembagian tanah dan juga belum ada sertifikat serta surat-

surat tanah sehingga orang-orang bias memperluas lahannya dengan seluas-

luasnya. Sedangkan konteks saat ini penduduk semakin banyak tetapi tanah saat ini 

sifatnya tetap yang didukung oleh sertifikat dan juga surat-surat tanah sehingga 

orang tidak biasa seenaknya memperluas lahan ataupun dengan kata lain sekarang 

ini tanah terbatas, sehingga prinsip “banyak anak banyak reseki” sudah tidak 

relevan dipakai untuk saat ini. 

Sebagai mahluk induvidu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing 

tidak ada manusia yang sama persis sama meskipun terlahir kembar. Secara fisik 

manusia memiliki persamaan namun secara pisikologi akan banyak menunjukkan 

perbedaan. Ciri khas dan perbedaan tersebut sering disebut kepribadiaan. 

Kepribadian seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan 

1 
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Pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat dan 

lingkungan hidupnya. Serentak dengan laju perkembangan dunia terjadi pula 

dinamika masyarakat terjadi perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang 

sudah ada, terjadilah pergeseran sistem nilai budaya yang membawa pula 

perubahan dalam hubungan interaksi manusia didalam masyarakatnya.  

Dalam makna sosial manusia adalah mahluk sosial yang dapat bergaul 

dengan dirinya sendiri, dan orang lain menafsirkan makna-makna dan objek-objek 

dialam kesadarannya memutuskan bagaimana ia bertindak secarda berarti sesuai 

dengan penafsiran dirinya. 

Koentjaraningrat mendefenisikan kebudayaan sebagai keselurahan manusia 

dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus 

didapatkannya dengan belajar yang tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dari 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dalam 

sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya 

dengan dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, 

dalam hal ini di gagaskan dalam tiga aspek: 

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia yang 

meliputi 

a. Kebudayaan materil (bersifat jasmani), yang meliputi benda-benda ciptaan 

manusia, contohnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain. 

b. Kebudayaan non material (bersifat rohanis), yaitu semua hal yang ridak 

dapat dilihat ddan diraba, contohnya agama, Bahasa, ilmu pengetahuan, dan 

sebagainya. 
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2. Kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan 

mungkin hanya bias diporoleh denga cara belajar. 

3. Kebudayaan diporoleh manusia sebagai anggota masyarakat tanpa masyarakat 

sangatlah kecil untuk membentuk kebudayaan. Dan sebaliknya tanpa 

kebudayaan tidak mungkin manusia (secara individual maupun kelompok) 

dapat mempertahankan kebubudayaannya. Jadi kebudayaan adalah hampir 

semua tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.5 

Menurut E.B Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuaan, hukum, adat-

istiadat, dan kemempuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menururut R Linton kebudayaan dapat 

dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku 

yang dipelajari, dimana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota 

masyarakat lain. Jadi budaya adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek 

kehidupan manusia baik material dan non material. Sebagian besar ahli 

mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh 

pandangan evolusionalisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan 

itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih 

kompleks.1 

 
5  Rowland Bismark Fernando Pasaribu, Kebudayaan Dan Masyarakat (Depok : PT 

RajaGrafindo Persada Thn 2013) h. 91-94. 
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B. Integrasi Islam Dan Budaya Lokal 

Integrasi diartikan sebagai menyatu padukan, mempersatukan atau 

menghubungkan. Integrasi berasal dari Bahasa inggris yaitu integration yang 

memiliki arti penyatuan supaya menjadi suatu kebetulan atau menjadi utuh. Dari 

defenisi yang ada integrasi berarti penyatuan dua hal yang memiliki perbedaan sifat, 

dan bentuknya sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.6 

Integrasi antar budaya adalah fenomena sosial budaya yang biasa mencul ke 

permukaan terutama di Indonesai. Di mana sebagai unsur kebudayaan tradisional 

yang berusaha bertahan hidup dari lingkup kebudayaan baru. Yang pada akhirnya 

lahirlah proses integrasi yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga 

menciptakan wujud kebudayaan yang baru. Menurut Koentjaraningrat ditinjau dari 

dimensi wujudnya, sebuah kebudayaan mempunyai tiga simbol. Pertama, simbol-

simbol wujud konsep atau pikiran manusia. Kedua, wujud simbol kompleks 

aktivitas manusia. Krtiga, wujud peralatan yang digunakan manusia untuk 

menunjang kebutuhan-kebutuhan manusia.1 

Kebudayaan dan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karna 

keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika berbicara tentang Islam, hal 

tersebut dapat diketahui lewat penerapan dan fungsinya dalam wujud sistem budaya 

dan juga dapat dilihat dalam bentuk tradisi ritual keagamaan yang faktanya bias 

mengandung nilai-nilai agama dan kebudaayaan secara bersamaan. 

Ajaran Islam beserta asas dan pokok-pokoknya tertulis dalam Al-Qur’an/ 

dan penjelasannya di jelaskan oleh Sunnah dan hadis dari Nabi Muhammad Saw. 

 
6 Hamdam Aib Potret Integrasi Islam dan Budaya Nusantara Era Walisongo JASNA 2014 
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Akan tetapi tampak jelas ruang lingkup Islam tidak hanya tentang ibadah dan 

pengabdian terhadap Allah SWT. Tetapi secara prinsip yang sama Islam 

mengajarkan pula hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lainnya.7 

Manusia dalam kehidupannya tidak bias lepas dari pengaruh ajaran agama 

yang dianutnya akan tetapi manusia juga sebagai mahluk sosial, sehingga pengaruh 

tradisi lokal, adat istiadat tempat Manusia tinggal berbeda yang akhirnnya 

melahirkan budaya yang sendiri-sendiri sesuai dengan tempat tinggalnya masing-

masing. Budaya dan tradisi tersebut terjadi persentuhan dalam proses sosial yang 

disebut asimilasi antar agama. Antar agama dan budaya terjadi akulturasi yakni 

terjadi ketika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu bertemu 

dengan unsur kebudayaan yang berbeda lalu unsur budaya luar lambat laun diterima 

dan diolah kedalam kebudayaan itu sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya 

kepribadian kebudayaan itu sendiri.1 

C. Nilai-nilai Dalam Tradisi 

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktri, kebiasaan, 

praktek, dan lain-lainnya yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara 

penyampaian pengetahuan tersebut. Badudu zain mengatakan bahwa tradisi 

merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan masih dilakukan 

masyarakat, setiap tempat dan suku bangsa yang berbeda-beda.8 

 
7  Lutfia Ansari, Integrasi Islam Dalam Tradisi Tola’ Bala di Desa Bonto Mate’ne 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 
8 Anita, Tradisi Apanaung Panganreang Bagi Masyarakat Di Desa Manongkoki Kecematan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Skripsi (Gowa. Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2019) h.11. 
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Ahli kebudayaan memandang kebudayaan sebagai suatu strategi. Salah satu 

strategi adalah memperlakukan kebubudayaan bukan sebagai kata benda melainkan 

kata kerja, kebudayaan bukan lagi semata-mata koleksi karya seni, buku-buku, alat-

alat, atau museum, dan beda-benda lainnya. Kebudayaan dihubungkan dengan 

kegiatan manusia yang bekerja, yang merasakan, memikirkan, memprakarsai dan 

menciptakan. Dalam pengertian kebudayaan dipahami sebagai hasil dari proses rasa 

karsa dari cipta manusia, dengan begitu budaya adalah manusia yang bekerja demi 

meningkatkan harkat dan martabat manusia. Strategi kebudayaan yang 

menyederhanakan praktek operasional kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari 

dan kebijakan sosial yang dilakukan dengan menyusun secara konseptual unsur-

unsur yang sekaligus merupakan unsur dari kebudayaan.1 

Kearifan lokal merupakan bagian dari sosial budaya dan tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal merupakan bentukan 

keunggulan budaya masyarakat setempat dan kondisi geografis dalam arti luas. 

Kearifan lokal merupakan produk budaya dari masa lalu hingga masa kini dan harus 

dijadikan pedoman hidup. Bahkan dengan nilai-nilai lokal, nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya dianggap sangat umum. 

Kearifan lokal berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan. Indonesia adalah negara yang kaya akan kearifan lokal dan budaya. 

Hingga saat ini, masih ada masyarakat yang terus mempraktikkan budaya ini 

sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur yang diwariskan secara turun-

temurun Kesejahteraan adalah tatanan kehidupan dan kehidupan sosial, material 

dan spiritual, yang diliputi oleh rasa aman, bermartabat, dan rasa damai lahir batin, 
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yang memungkinkan setiap warga negara melakukan yang terbaik untuk 

memuaskan tubuh, jiwa dan raga masyarakat. Kebutuhan untuk menjunjung tinggi 

hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, sehingga dapat memenuhi 

kondisi material, spiritual dan sosial warga negara untuk kesejahteraan dirinya, 

keluarganya, dan masyarakatnya semaksimal mungkin, sehingga dapat hidup 

layak.9 

1. Nilai Relgius 

Menurut Rokech dan Bank yang ditulis oleh Jakaria Umro, nilai merupakan 

suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan yang 

berada dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau 

mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti pemaknaan 

atau pemberian arti terhadap suatu objek. Sedangkan keberagaman merupakan 

suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau 

kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. Jadi nilai menjadi pengarah, 

pengendali dan penentu perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau 

perbuatan.  

 Agama adalah seperangkat ajaran yang merupakan perangkat nilai-nilai 

kehidupan yang harus dijadikan barometer para pemeluknya dalam menentukan 

pilihan tindakan dalam kehidupannya. Religious adalah sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nilai 

 
9 Isra Misra, Nilai-nilai Ekonomi Dalam Tradsi Malan Masyarakat Dayak Bakupai, 

(Jurnal Studi Agama dan Masyarakat ISSN: 1829-8257; E ISSN: 2540-8232 Vol. 17, No 01, Juni 

2021), h. 73.  
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religious adalah nilai yan bersumber dari keyakinan ketuhanan yang ada pada diri 

seseorang. Dengan demikian nilai religious adalah sesuatu yang berguna dan 

dilakukan oleh manusia, berupa sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari.1 

2. Nilai Sosial 

Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang diidam-

idamkan masyarakat. Agar nilai sosial itu dapat tercipta dalam masyarakat, maka 

perlu diciptakan norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial. Nilai ial merupakan 

penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang baik, penting, 

luhur, pantas, dan mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan dan 

kebaikan hidup bersama. 

 Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak 

heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat 

perbedaan tata nilai. Jadi nilai sosial merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun 

anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik-buruk, benar-salah, patut-tidak 

patut, mulia-hina, atau penting tidak penting atau penghargaan yang diberikan 

masyarakat kepada bentuk sesuatu yang baik, penting, pantas, dan mempunyai 

daya guna fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama.10 

3. Nilai ekonomi 

 Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam merupakan kesejahteraan secara merata, 

ialah kesejahteraan secara material ataupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan 

dalam ekonomi Islam tidak cuma diukur bersumber pada nilai ekonomi saja, namun 

 
10 Ahmad Risdi, Nilai-nilai Sosial, (Cet 1: Lampung: CV IQRO, 2019), h.57-59 
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pula mencakup nilai moral, spiritual, serta pula nilai sosial. Sehingga kesejahteraan 

yang bersumber pada Islam memiliki konsep yang lebih mendalam. Ekonomi Islam 

merupakan suatu sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti permasalahan 

perekonomian. Sama semacam konsep ekonomi konvensional yang lain. Cuma 

dalam sistem ekonomi ini, nilai- nilai Islam jadi landasan serta dasar dalam tiap 

aktifitasnya. Islam memandang kegiatan ekonomi secara positif. Terus menjadi 

banyak manusia ikut serta dalam kegiatan ekonomi hingga terus menjadi baik, 

sejauh tujuan dari prosesnya cocok dengan ajaran Islam. Ketakwaan pada Tuhan 

tidak berimplikasi pada penyusutan produktivitas ekonomi, kebalikannya malah 

bawa seorang buat lebih produktif. Kekayaan bisa mendekatkan kepada Tuhan 

sepanjang diperoleh dengan cara- cara yang cocok dengan ajaran Islam. 

 Ilmu ekonomi Islam tidak cuma menekuni orang sosial melainkan pula 

manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syari’ah 

merupakan ilmu yang menekuni kegiatan ataupun sikap manusia secara aktual serta 

empirikal, baik dalam penciptaan, distribusi, ataupun mengkonsumsi bersumber 

pada Syari’at Islam yang bersumber Al- Qur’an serta As-Sunnah dan Ijma’ para 

ulama dengan tujuan untuk menggapai kebahagiaan dunia serta akhirat. 

 Islam memosisikan aktivitas ekonomi selaku salah satu aspek berarti buat 

memperoleh kemuliaan (falah), serta karenanya aktivitas ekonomi sebagaimana 

aktivitas yang lain butuh dituntun serta dikontrol supaya berjalan seirama dengan 

ajaran Islam secara totalitas. Falah cuma hendak bisa diperoleh bila ajaran Islam 

dilaksanakan secara merata ataupun kaffah. Agama Islam membagikan tuntunan 

gimana manusi melakukan kehidupan bermasyarakat (mu’amalah), baik dalam area 
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keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, berteman antar bangsa, 

serta sebagainya. 

 Tujuan ekonomi Islam bawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia serta 

akhirat, sebaliknya ekonomi sekuler buat kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam 

meletakkan manusia selaku khalifah di muka bumi ini di mana seluruh bahan- 

bahan yang terdapat di bumi serta di langit adaah diperuntukkan buat manusia.1 
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BAB III 

METODO PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian 

          Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian budaya yaitu penelitian secara 

lansung ke lokasi dan penelitian secara lansung dengan objek yang diteliti dalam 

penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

dimaksud untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi Panai 

Ja’jakkang di Desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara kabupaten Jeneponto 

sehingga peneliti menghasilkan data berupa informasi lisan, dan beberapa tokoh 

yang lebih tau tentang tradisi Panai Ja’jakkang. 

2. Lokasi Penelitian  

           Penelitian ini dilaksanaka di Kabupaten Jeneponto di desa Bonto Lebang 

Kecamatan Kelara. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut karna penulis 

ingin mengembangkan budaya lokal yang ada didesa tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian  

      Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah: 

1. Pendekatan Sejarah 

       Pendekatan sejarah merupakan suatu ilmu yang membahas tentang 

peristiwa yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, serta 

pelaku dalam peristiwa tersebut. 
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2. Pendekatan Antropologi 

           Antropologi menurupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia 

dan kebudayaan, yang dimana pendekatan antropologi digunakan untuk 

mempelajari dan menjelaskan mengenai tentang manusia dan masyarakat suku 

bangsa, perilaku maupun kebudayaan. Dalam penelitian ini pendekatan antropologi 

digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana manusia dalam menilai keragaman 

fisik, masyarakat, dan nilai-nilai budayanya, sehingga mampu melihat tradisi panai 

ja’jakkang. 

3. Pendekatan Agama 

          Agama adalah suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki oleh setiap manusia 

sebagai hamba dan melakukan berbagai ritual untuk lebih mengenal tuhannya. 

Pendekatan agama dilakukan untuk mengetahui seberapa relegius suatu kelompok 

masyarakat dalam tradisi panai ja’jakkang.  

4. Pendekatan Sosiologi 

           Sosiologi adalah ilmu yang menjadikan manusia sebagai salah satu objek 

utama, atau sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia yang 

lainnya. Dalam pendekatan sosiologi ini berupaya memahami tradisi panai 

ja’jakkang dengan melihat interaksi manusia yang didalamnya. 

C. Metode Pengumpulan Data 

          Adapun teknik prngumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara 

lain: 
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1. Observasi 

       Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

lansung terhadap objek yang akan diteliti dan mencatat secara sistematik kejadian-

kejadian, dan hal-hal yang diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam mencari 

informasi terhadap objek yang diteliti. 

2. Wawancara 

        Wawacara dilkukan untuk mengenali informasi yang lebih akurat seputar 

permasalahan yang telah dirumuskan atau objek yang akan diteliti guna untuk 

mendapatkan data yang akurat tentang tradisi panai ja’jakkang. Maka peneliti 

mewawancarai masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat 

yang lebih tau tentang tradisi Panai Ja’jakkang. 

3. Dokumentasi  

           Dokumentasi adalah tenik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk 

membantu dalam hasil penelitian.  

D. Data dan Sumber Data 

          Dalam menentukan sumber data peneliti harus berdasarkan kepada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam menangkap peristiwa objektif dan 

menetapkan informasi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sehingga data yang 

dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alami dengan fakta yang kongrit. 

 Adapun data dalam penelitian ini adalah: 
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1. Data primer  

          Dalam melakukan penelitian lapangan penulis menggunakan data primer 

yaitu data atau informasi yang diambil secara lansung oleh narasumber atau 

informasi dalam hal ini yaitu tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 

2. Data sekunder 

          Dalam melengkapi penelitian data sekunder merupakan data yang diambil 

secara lansung dalam informasi akan tetapi data sekunder diambil denga cara 

dokumen atau buku-buku yang akan melengkapi informasi yang dibutuhkan 

peneliti. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Letak Geografis 

  Desa Bontolebang berada di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto 

dengan luas wilayah kurang lebih 3,19 km2 (7,26%), yang terletak di sebelah timur 

di Kecamatan Kelara dan terdiri dari areal perkebunan, persawahan, dan sisanya 

adalah wilayah pemukiman penduduk. Adapun Secara administrative Desa 

Bontolebang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Bontolebang, Dusun Bungung 

Bangkala, Dusun Borong Bilalang, dan Dusun Bumbung Loe. Batas wilayah Desa 

Bontolebang yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Samataring, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kelurahan Tolo Selatan, sebelah timur berbatasan 

dengan Kecamatan Batang dan Kecamatan Tarowang, dan di sebelah barat 

berbatasan dengan Kelurahan Tolo Selatan. 

          Kondisi Demografis di dalam suatu wilayah, pasti terdapat berbagai macam 

individu, baik dari segi usia, jenis kelamin, hingga jenis pekerjaan. Masih terdapat 

informasi lain yang membuat suatu wilayah tersebut dapat dikelompokkan, Itulah 

yang disebut data demografi. Kondisi demografis merupakan sesuatu yang berisi 

tentang informasi kependudukan terhadap suatu wilayah atau kondisi masyarakat 

pada suatu wilayah dengan meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, dan 

bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu dari jumlah kelahiran, kematian, 

migrasi, serta usia penduduk. Adapun terkait kondisi demografis di Desa 
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Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dapat dari beberapa 

penjelasan berikut ini. 

2. Jumlah Penduduk  

       Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk merupakan bagian dari faktor 

penentu terbentuknya suatu negara atau wilayah sama halnya dengan Desa 

Bontolebang, adapun jumlah penduduk di Desa Bontolebang yaitu 1663 jiwa 

dengan perbandingan laki-laki 826 jiwa dan perempuan sebanyak 837 jiwa. Dari 

hasil pendataan dan pengkajian data serta penyebaran penduduk Desa Bontolebang 

dengan perbandingan laki-laki dan perempuan dari 4 Dusun diantaranya yaitu 

Dusun Bontolebang sebanyak 477 jiwa, Dusun Bungung Bangkala sebanyak 370 

jiwa, Dusun Borong Bilalang sebanyak 351 jiwa, dan Dusun Bumbung Loe 

sebanyak 465 jiwa. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk terbanyak berada 

di Dusun Bontolebang, hal ini merupakan suatu peningkatan dari tahun ke tahun 

tingkat perkembangan penduduk serta pusat pemerintahan dan pelayanan 

administrasi berada di tengah-tengah masyarakat. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 

No Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah jiwa 

1.  
Bonto Lebang 219 238 477 

2. 
Bungung 

Bangkala 

289 181 370 

3. 
Borong 

Bilalang 

178 173 351 

4. 
Bumbung Loe 220 245 469 

Total 
826 873 1663 
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3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

          Mata pencaharian merupakan suatu pekerjaan yang menjadi pokok 

penghidupan dalam memenuhi kebetuhan sehari-hari maupun berbagai kebutuhan 

lainnya. Di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepotno sebagian 

besar bermata pencaharian petani sesuai dengan kondisi wilayahnya yang 

mendukung untuk area perkebunan dan persawahan. Apalagi dengan adanya 

tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab sebagian besar 

masyarakat Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto lebih 

cenderung memanfaatkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, selain dari petani penduduk 

yang ada di Desa Bontolebang ada juga yang bermata pencaharian atau bekerja 

sebagai pedagang/wiraswasta, guru, tukang ojek, pertukanan, supir, ada juga yang 

berkerja sebagai polri, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya terkait jumlah 

penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara 

Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut 

Tabel 4.2 jumlah Penduduk Berdasarkan Mata 

 pencarian 

No  Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 395 

2 Pedagang/wirasuasta 113 

3 PNS 14 

4 Polri/TNI 4 

5 Pegawai swasta 29 



29 
 
  

 
 
 

6 Sopir 6 

7 Tukang ojek 10 

8 Tukng Becak 8 

9 Pertukangan 6 

10 Pensiunan 3 

11 Ibu Rumah Tangga 414 

12 Tidak Bekerja 226 

13 Pelajar/Mahasiswa 273 

14 Guru Honorer 8 

15 Dan Lain-lain 154 

Jumlah 1663 

B. Asal Usul Tradisi PAnai Ja’jakkang Pada Masyarakat di Desa Bonto Lebang 

a. Awal Mula Munculnya Tradsi Panai Ja’jakkang 

Panai Ja’jakkang adalah seserahan berupa makanan yang diberikan kepada 

roh lelehur yang diletakkan diatas rumah dan juga menggunakan rakit yang di 

hanyutkan ke sungai. Dalam proses pelaksanaan tradisi Panai Ja,jakkang dilakukan 

juga ritual Mabaca-baca. Mabbaca-baca berasal dari bahasa bugis, yaitu membaca 

jadi Mabbaca-baca adalah membaca doa-doa keselamatan, kesyukuran, serta doa-

doa untuk orang yang telah meninggal dunia, Mabbaca-baca ini dilakukan oleh 

tokoh agama ataupun masyarakat yang memiliki kemampuan dalam syariat Islam. 

Tradsi panai ja’jakkang merupakan tradisi yang dilakukan sejak dahulu 

yang dilakukan oleh masyarakat Bonto Lebang sebagai aset budaya yang harus 

tetap dilestariakan. Tradsis Panai ja’jakkang adalah tradsi Bugis-Makassar yang 
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merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun hampir diseluruh wilayah 

Jeneponto. Tetapi dari segi penyebutan nama dari setiap desa itu berbeda dan tata 

cara pelaksanaanya sedikit berbeda.Tradisi Panai ja’jakkang ada sejak masuknya 

Islam di Jeneponto dari hasil wawancara narasumber Dg Temba mengatakan: 

“inne tradisia nia memangmo sebelumna antama Islamnga jari inne 

nigaukanga tala kulle nikua kasirikang” 

Aritinya 

“Tradisi ini ini sudah ada sebelum datangnya Islam jadi apa yang kita 

lalukan sekarang tidak boleh dikatakan syirik.1 

 Tradisi ini mengandung pengharapan dan doa-doa kepada roh leluruh agar 

di alam sana tenang dan tradisi ini di lakukan untuk mengenang para arwah leluhur 

sehingga tali silatuhrahmi tetap terjaga walaupun di alam yang sudah berbeda. Dari 

hasil wawancara dengan Dg Temba mengatakan: 

“rilalangna inne tradisia iyamintu doa-doa ni paantara mae ri tau toata 

supaya kanjo mange anggappai ketenangan injo anre nakulle tala nidoakan 

tau toata” 

 

 

 

Artinya: 

“Didalam tradisi adalah doa-doa yang dipanjatkan kepada arwah leluhur 

supaya di alam sana mendapatkan ketenangan oleh sebab tradisi ini harus 

tetap dijaga untuk mengenang leluhur”.2 

 Tradisi Panai Ja’jakkang ini ada sebelum masyarakat Bonto lebang 

memeluk Islam yang bermaksud untuk medoakan para leluhur. Dalam 

perkembangan Islam tradisi tradisi Panai Pa’jakkang sudah mulai mengalami 

perubahan. Datangnya Islam di Jeneponto meluai merubah kepercayaan terdaluhu 

yang dikenal sebagai kepercayaan aimisme.  

 

1 Dg temba (79 Tahun), Tokoh agama, Wawancara, Jeneponto  04 April 2023. 
2 Dg temba (79 Tahun), Tokoh agama, Wawancara, Jeneponto  04 April 2023 
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 Dalam tradisi Panai Ja’jakkang datangnya Islam sebagian masyarakat 

sudah tidak melalukan tradisi tersebut karna menggap musyrik. Oleh sebab itu 

sebagian masyarakat sudah tidak melakukan tradisi tersebut dan bahkan sudah ada 

keturunan yang sudah tidak mengenal tradisi tersebut dan juga sudah tidak 

mengenal kepercayaan terdahulu. Dalam hasil wawancara Dg Sare sebagai imam 

desa: 

“Inne tradisia lambat laung ammirami anromo na loe anggaukanggi 

nasaba loemi angkuai inne nigaukanga anu musyrik padahal inne gitte 

nilakukangan wasiat battu ri nenek moyangta” 

Artinya 

”ini tradisi lambat laung sudah berubah sudah tidak banyak yang 

melakukannya karna bayak yang mengatakan perbuatan ini sudah dianggap 

musyrik padahal ini yang dilakukan adalah wasiat dari nenek moyang.3 

 

  Bisa disimpulkan bahwa dalam perkembangan masuknya Islam tradisi ini 

tidak lagi dilakukan oleh banyak orang sudah ada yang tidak melakukan, hanya 

orang-orang yang mempertahankan wasiat dari leluruh yang melaksanakannya. 

Dan sebagian masyarakat juga menganggap bahwa tradisi ini musyrik dan 

menduakan Allah. 

 

b. Prosesi Tradisi Panai Ja’jakkang  

 

3 Dg sare (65 tahun) imam desa, Wawancara, Jeneponto,03 april 2023 
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  Tradisi Panai Ja’jakkang merupakan tradisi yang dipercaya oleh 

masyarakat yang pelaksanaanya dilakukan setiap memenuhi hajat atau bermimpi 

bertemu dengan leluhur. Dalam pelaksaan ini dilakukan beberapa tahapan menuju 

puncak pelaksanaan tradisi Panai Ja’jakkang.  

 Dalam pelaksanaan tradisi Panai Ja’jakkang untuk pemilihan tempatnya 

tidak dilakukan di sembarang tempat. Dalam pemilihan tempat penyerahan sesajen 

yang berupa makanan, dalam tradisi Panai Ja’jakkang tidak boleh sembarang 

tempat karena pemilihan lokasinya harus dianggap sakral. Tempat dilakukannya 

tradisi tersebut adalah sungai, sungai merupakan tempat khusus yang secara 

tradisional dipilih dan ditetapkan sebagai tempat pada tahap acara persembahan 

sesajen. 

 Tempat awalnya dipilih dan ditetapkan atas petunjuk tokoh adat yang juga 

bertindak sebagai pemimpin ritual. Dalam keadaan biasa, tempat tersebut 

merupakan bagian integral dari kawasan perairan sungai yang disebut sebagai 

sungai liku pande’. 

1. Proses Pelaksanaan 

 Setiap kebudayaan adalah pancaran dari sejarah yang mencakup aspek-aspek 

masa lampau yang dialihkan ke masa sekarang dalam bentuk dan arti yang diubah 

secara materil dan ideologis serta secara tetap dipersiapkan bagi masyarakat melalui 

kontak-kontak dengan sesamanya atau melalui cara yang diciptakan oleh 

pendukung kebudayaan itu sendiri. Sebagai salah satu bentuk kebudayaan daerah 

yang tetap dijaga kelestariannya oleh setiap suku seperti melakukan adat istiadat 

atau kebiasaan secara turun temurun di daerah Sulawesi Selatan Kabupaten 
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Jeneponto Kecamatan Kelara Desa Bonto Lebang, di antaranya adalah melakukan 

tradisi Panai Ja’jakkang yang dipercaya dan diselenggarakan oleh sebagian 

masyarakat Desa Bonto Lebang bagi yang mempercayainya secara individu 

maupun berkelompok. 

  Dalam proses pelaksanaan ini dilakukan beberapa tahanpan mulai dari awal 

hingga puncak dari pelaksaan ritual Panai Ja’jakkang. Proses persiapan masyarakat 

yang akan memalukan tradisi Panai Ja’jakkang akan mempersiapan segala sesuatu 

yang akan disajikan. 

1. Mempersiapkan makanan khas untuk ritual pelaksanaan diatantaranya, 

Songkolo, tumpi talle, ubi, burasa, dan juga unti 

2. Ayam dua ekor ayam (jantang dan betina dijadikan sebagai lauk pauk) 

3. Rappo (sirih) 

4. Raung rappo (daun sirih) 

5. Beras ketang 

6. Lilin 

7. Dupa 

8. Batang pisang  

9. Daun pisang sebagai pengalas          

  Setelah seleruh peralatan yang diperlukan sudah siap maka masyarakat yang 

melaksanakan ritual akan memangil tokoh adat yang sudah dipercaya untuk 

melakukan ritual tersebut dalam bentuk baca-baca (doa-doa) yang akan di 

hantarkan kepada roh leluhur.  
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 Adapun tata cara pelaksanaan tradisi Panai Ja’jakkang adalah sebagai 

berikut: 

1. Di pagi hari masyarakat yang melaksanakan tradisi Panai Ja’jakkang akan 

mempersiapkan makanan yang akan disajikan dalam pemberian sesajen. 

2. Setelah semua sudah dipersipkan tokoh adat yang sudah dipercaya dipanggil 

untuk datang ke rumah pelaksana 

3. Setelah itu tokoh adat tersebut lansung memulai ritual mabbaca-baca 

4. Selanjutnya sebagian makanan akan diletakkang diatas loteng rumah 

5. Setelah seluruh rangkaian ritual dilaksanakan diatas rumah maka tokoh adat 

dan masyarakat akan menuju sungai yang sudah ditentukan. 

6. Ketika sampai disungai tokoh adat akan membuat rakit dari pelapah pisang 

7. Setelah rakit sudah dibuat ritual mabaca-baca dilakukan lagi sebelum 

sesajian dihanyutkan ke sungai. 

8. Kemudian setelah mabaca-baca seluruh makanan akan disusun ke dalam 

rakit dan sampailah dipuncak ritual dengan menghanyutkan rakit tersebut 

ke sungai. 

Dalam hal ini fungsi tokoh adat dan tokoh agama tersebut berbeda seperti 

dilihat dalam proses tradisi Panai ‘jakkang yang dimana tokoh adat berfungsi 

menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan sedangkan 

tokoh agama adalah berfungsi sebagai pelaksana ritual atau yang menjalankan ritual 

dengan melakukan ritual mabaca-baca. 

Dalam proses Mabaca-maca ada ayat-ayat yag tertentu yang dibaca tetapi 

sesebelum datangnya Islam ada mantra-mantra tertentu yang dibacakan tokoh adat 
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menurut wawancara dengan imam desa yaitu Dg Sare mengatakan bahwa mantra 

yng dibacakan sebelum datangnya islam adalah: 

“oo kareang battuma inne ridallekangta ampabattuangi nia’na atangta, 

anyomba mae ri gitte kareng bare antikamma disare tong mae umuru lakbu 

tubu magassing na bare antikama loe tongji dalleku na passaba 

pangamaseangta mae rianangta, kisaerei panggampunga mae ritau toaku 

siagang bija pammanakangku kisarei kabajikang ri pangamaseangta 

riampitta na rilinoa anne” 

 

Artinya: 

 

“oo karaeng(Tuhan) saya datang dihadapanmu menyampaikan niat 

hambamu, menyembah terhadap karaeng (Tuhan) agar senang tiasa diberi 

umur yang Panjang dan tubuh yang sehat agar tetap bisa mencari reseki 

yang banyak dengan rasa kasih kepada hambamu, berikanlah pengampuan 

kepada kedua orang tua kami beserta dengan seluruh keluarga kami dan 

berikanlah kami kebaikan disisimu dan juga di dunia”4 

 

 Tetapi setelah datangnya islam mantra tersebut sudah digantikan dengan 

doa-doa yang terdapat dalam ajaran islam. Doa-doa tersebu yaitu, pertama adalah 

ayat pembuka yaitu surah Al Fatihah. 

 

 

 

 

حِي مِْ – ١ مٰنِْالرَّ ح  ِْالرَّ مِْاللّٰه  بسِ 

 

نَْ  – ٢ ِْال عٰلمَِي  ِْرَب  دُْلِِلّه  الَ حَم 

 
4 Dg Sare (65 tahun), imam desa, Wawancara, Jeneponto, 03 April 2023 
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مِْ  – ٣ حِي  مٰنِْالرَّ ح   الرَّ

 

ي نِْ  – ٤ مِْالد ِ  مٰلِكِْيوَ 

 

تعَِي نُْ  – ٥  اِيَّاكَْنعَ بدُُْوَايَِّاكَْنسَ 

 

تقَِي مَْ – ٦ رَاطَْال مُس  دِناَْالص ِ  اِه 

 

غَي رِْ – ٧ ْەْ  تَْعَليَ هِم  اۤلِ ي نَْصِرَاطَْالَّذِي نَْانَ عمَ  ْوَلََْالضَّ بِْعَلَي هِم  ال مَغ ضُو   

 

Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang(1) Segala puji 

bagi Allah, Tuhan seluruh alam(2) Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang(3) 

Pemilik hari pembalasan(4) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya 

kepada Engkaulah kami mohon pertolongan(5)unjukilah kami jalan yang lurus(6)  

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai, dan bukan(pula) mereka jalan yang (sesat) (Q.S Al fatihah) 

 

 Dari hasil wawancara dengan imam desa yaitu Dg Sare mengatakan jika 

selesai membaca surah Al Fatihah maka dilanjut lagi dengan membaca Shalawat 

دٍْكَمَاْصَلَّي تَْ دٍْوَعَلٰىْآلِْسَي ِدِنَاْمُحَمَّ ْعَلٰىْسَي ِدِنَاْمُحَمَّ عَلٰىْسَي ِدِنَاْإِب رَاهِي مَْوَعَلٰىْللههُمَّْصَل ِ

تَْعَلٰىْ دٍْكَمَاْبَارَك  دٍْوَعَلٰىْاٰلِْسَي ِدِنَاْمُحَمَّ ْعَلٰىْسَي ِدِنَاْمُحَمَّ اٰلِْسَي ِدِنَاْإِب رَاهِي مَْوْبَارِك 

ْال عَالمَِي نَْإِنَّكَْحَمِي دٌْمَجِي دٌْسَي ِدِنَاْإِب رَاهِي مَْوَعَلٰىْاٰلِْسَي ِدِناَْإِب رَا هِي مَْفِي   

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada 

keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada 

Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi 

Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau 

limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. 

Sesungguhnya di alam semesta Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung." 
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 Selanjutnya Ketika sudah membaca shalawat maka dilanjut lagi dengan 

membaca surah Al Ikhlas, Al falaq, dan An Nas sebanyak 3x 

ْلَهُْكُفوًُاْأحََدٌْ ْيكَُن  ْيوُلَد ْ.ْوَلَم  ْيلَِد ْوَلَم  مَدُْ.ْلَم  ُْالصَّ ُْأحََدٌْ.ْاللَّّٰ ْهُوَْاللَّّٰ  قلُ 

Artinya: “Dialah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung 

kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan 

tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4) 

 

ْ ْشَرِ  ْغَاسِقٍْإِذاَْوَقَبَْ.ْوَمِن  ْشَرِ  ْمَاْخَلقََْ.ْوَمِن  ْشَرِ  ْال فلَقَِْ.ْمِن  ْأعَُوذُْبرَِبِ  النَّفَّاثاَتِْفِيْل 

حَاسِدٍْإِذاَْحَسَدَْ ْشَرِ   ال عقَُدِْ.ْوَمِن 

Artinya: “dan artinya Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai 

subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap 

gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada 

buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki”. (QS. Al Falaq: 1-5) 

 

 

وَاسِْال خَنَّاسِْ.ْالَّذِيْ ْال وَس  ْشَرِ  ْالنَّاسِْ.ْمَلِكِْالنَّاسِْ.ْإلَِهِْالنَّاسِْ.ْمِن  ْأعَُوذُْبرَِبِ  قلُ 

صُدوُرِْالنَّاسِْ.ْمِنَْال جِنَّةِْوَالنَّاسِْيوَُس وِسُْفِيْ  

Artinya: “dan artinya Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang 

memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari 

kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) 

ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.” (QS. An Nas: 1-6). 

 Adapun daftar nama-nama keluarga yang akan didoakan dalam proses ritual 

mabaca-baca yaitu 

1. Kakek 

2. Nenek 

3. Ibu 

4. Bapak 

5. Anak 

6. Cucu 

7. Paman 



38 
 
  

 
 
 

8. Tante 

2. Makna Simbolik 

   Arti kata dalam bahasa Indonesia Panai adalah menaikkan sedangkan 

Ja’jakkang adalah seserahan. Tradisi Panai Ja’jakkang adalah menaikkan 

seserahan ke loteng rumah dalam tradisi ini dilakukan dua tahap yang pertama 

menaikan seserahan berupa makanan ke loteng rumah, dan yang ke dua 

menghanyutkan makanan ke sungai. Tradisi ini dilakukan untuk memberi doa 

kepada leluhur dengan proses tertentu sesuai degan tradisi nenek moyang 

terdahulu. 

  Dalam tradisi ini setiap apa yang disajikan memiliki makna tertentu adapun 

maknanya sebagai berikut: 

1. Songkolo’ bermakna sebagai pelumbut hati bagi keluarga untuk tetap mengingat 

para leluhur. Songkolo’ adalah makanan khas bugis yang terbuat dari beras 

ketan yang dikukus hingga matang. Songkolo’ dimaknai sebagai sebuah 

persatuan. Secara filosofis songkolo’ menggambarkan tentang ukhuwah 

Islamiah yang kokoh dan utuh. Hal ini bisa kita lihat bagaimana songkolo’ 

saling merekat satu sama lain dan sehingga meski di hempaskan dia tetap utuh. 

Seperti itulah juga kita semestinya dalam hidup bermasyarakat. Senantiasa 

menjaga ukhuwah, semangat persatuan dan gotong royong yang disadari atau 

tidak sedikit demi sedikit telah terkikis ditengah-tengah masyarakat kita.Dari 

hasil wawancara dengan Dg Sunggu mengatakan: 

“inne songkolo’ka nipajari panrupa mae ri tau toata singkamma tong ni 

pa’rannu-rannui ka nia tongja anggurangii anak cucunna jari inne songkola 



39 
 
  

 
 
 

tala kulle tala nia ka singkamma tong ini songkolo’a anjari pakburitta ma ri 

tau toata” 

Artinya 

”songkolo’ dijadikan sebagai penyampai kepada leluhur dan juga sebagai 

penyenang hati untuk leluhur sebab masih ada anak cucunya yang masih 

mengingatnya dan songkolo tidak boleh tidak ada karna songkolo ini sebagai 

undangan untuk leluhur”5 

2. Lame (ubi) makanan khas orang terdahulu 

Dari hasil wawancara dengan Dg Sunggu mengatakan: 

“jeka lamea nipanaung tonggi ri rakikka na saba inne lamea bella sebeumna 

nia berasa inneji anjarii kanre pokokna tau tuoata jari anre tok nakulle ni bokoi 

pangadakkanna tau toata” 

Artinya 

“Ubi ini ditaruh dirakit karna ubi ini ada jauh sebelum datangnya beras yang 

dimana dijadikan sebagai makanan pokok para leluhur maka dari itu kita tidak 

boleh meninggalkan ada para leluhur”4 

3. burasa (buras), sebagai pengingkat batin antara keluarga dan para leluhur. 

4. Unti (pisang) arti unti bagi masyarakat menggambarkan sebuah harapan untuk 

senang tiasa dilancarkan segala urusan dan dimurahkan rejekinya.  

 Dalam setiap tradisi pisang selalu seperti dalam mabaca-baca pisang selalu 

ada, seperti yang kita ketahui dari akar pisang sampai daunnya sangat bermanfaat 

untuk masyarakat mulai dari akarnya yang bisa dijadikan sebagai obat, batangnya 

yang dalam tradisi Panai Ja’jakkang dijadikan sebagai rakit, dan daun pisang 

dijadikan sebaai alas dalam rakit. 

5. Jangang (ayam) mengambarkan sebagai makna simbolik bahwa setiap setiap 

proses tradisi akan berjalan lancar sesuai dengan karakter ayam yang lincah 

 
5 Dg Sunggu, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Jeneponto 03 April 2023 
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bergerak. Dalam proses pelaksanaan ini ayam tersebut diolah menjadi lauk 

dengan cara  dibakar, dalam ayam bakar memiliki makna bahwa ayam bakar 

pertanda bahwa mengikuti tradisi turun-temurung yang sudah dilakukan sejak 

lama yang tidak pernah termakan oleh waktu karena budayanya yang masih 

kental.6 

6. Rappo na raung rappo (sirih dan daun sirih)  

7. Lilin yang bermakna sebagai penerang dan pembawa cahaya. 

8. Dupa (kemeyang), sebagai wewangian dalam makna simbolik penyampai rasa 

kedamaian bagi tuan rumah atas keharuman dupa dan mengharumkan ruangan yang 

ditempati selama proses pelaksanaan. 

9. Batang pisang sebagai rakit yang dihanyutkan kesungai. 

10. Daun pisang sebagai pengalas sesajian dalam rakit.  

c. Tujuan Pelaksanaan Panai Ja’jakkang  

 Setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda yang memiliki 

latar belakang tersendiri. Dalam setiap adat dan budaya memiliki ciri khas 

tersendiri di setiap daerah. Kebudayaan inilah yang menjadi kebiasaan yang 

dilakukan oleh setiap masyarakat. Keberadaan kebudayaan ditengah-tengah 

masyarakat yang memberikan kesan tersendiri bagi setiap penikmatnya, akan 

tetapi mereka belum menyadari bahwa kebudayaan yang mereka nikmati memiliki 

nilai yang tinggi, artinya bukan hanya sekedar penghibur semata melainkan 

 
6 Andi Agussalim,, Makna simbolik Dalam Tradisi Mappalele Tinja’ Masyarakat Bugis 

Hulo di Bone, (journal Of Sosial Sciences and Humanities vol.3, No.1, 2023), h.46.  
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terdapat nilai, norma, moral dan makna yang dapat dipetik dan diimplementasikan 

pada diri seorang atau penikmat itu sendiri.7 

 Sama halnya di kabupaten Jeneponto khususnya di desa Bonto Lebang 

kecamatan Kelara yang dimana masyarakatnya memiliki salah satu tradisi yang 

hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan terjaga sampai saat ini. Tradisi 

tersebut adalah Panai Ja’jakkang. Tradisi Panai Ja’jakkang merupakan tradisi 

lokal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Bonto Lebang yang mempercayai 

bahwa arwah lelujur mampu menjaganya. Mereka meletakkan sesajen diatas 

loteng rumah dan menurunkan sesajen di sungai terhadap penguasa air sebagai 

persembahan atau penghormatan karna telah menjaga seluruh anggota keluarganya 

dan juga sebagai penolak marabahaya. 

 Tradisi ini apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan malapetaka 

bagi keluarga mereka entah itu salah satu keluarga jatuh sakit, gagal panen atau 

kesialan lainnya yang merugikan keluarga tersebut. Mereka melakukan tradisi 

tersebut di waktu-waktu tertentu, tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun 

dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Panai Ja’jakkang merupakan hal 

tradisional masyarakat. Adapun hasil wawancara dengan Dg Kanang yang 

merupakan salah satu toko masyarakat yang  melakukan tradisi Panai ja’jakkang 

yaitu: 

 “inne kugaikangan pappasang battu ritau toaku punna anre kugaukanggi 

ngerangi kakodian mae ribatang kalengku nia passala langjari” 

Artinya: 

 

7 Ita lestari “Tradisi Appanaung Pangganreang Di Desa Bonto Biraeng Kecamatan 

Bontonompo Kabupate Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak, ushuluddin Filsafat dan Politik UIN 

Alauddin “2017) , h. 40 
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”ini yang saya lakukan adalah pesan dari orang tuaku juka saya tidak 

melakukan tradisi ini saya akan sakit dan aka nada sesuatu yang akan terjadi 

dalam hidup saya”8 

 Tujuan dari pelaksanaan tradisi ini adalah mendoakan para leluhur sehingga 

tali silaturahmi antara anggota keluarga yang telah tiada masih terjaga dengan 

anggota keluarga yang masih hidup, dan untuk terus mengenang anggota keluarga 

yang telah meninggal sehingga anak cucunya  masih mengenal anggota keluarga 

walaupun sudah meninggal. 

C. Integrasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Tradisi Panai 

Ja’jakkang  

a. Tradisi Panai Ja’jakkang Pra Islam 

 

 Sebelum masuknya Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar 

sudah mempunyai “kepercayaan asli” dan menyebut Tuhan dengan sebutan Dewata 

SeuwaE, yang berarti Tuhan kita yang satu. Menurut Mattulada , religi orang Bugis 

– Makassar masa Pra-Islam seperti tergambar dalam Sure’ La Galigo, sejak awal 

telah memiliki suatu kepercayaan kepada suatu Dewa (Tuhan) yang tunggal, yang 

disebut dengan beberapa nama: PatotoE (Dia yang menentukan Nasib), Dewata 

SeuwaE (Dewa yang tunggal), dan Turie A’rana (kehendak yang tertinggi). Bahasa 

yang digunakan untuk menyebut nama Tuhan itu menunjukkan bahwa orang Bugis 

Makassar memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara monoteistis. 

Penyelarasan agama dalam bentuk sinkretisme untuk kepercayaan animisme dan 

dinamisme (kepercayaan asli) juga terlihat seperti penyebutan Dewata SeuwaE 

(Dewa yang tunggal) sangat terlihat jelas bahwa penggabungan ajaran dari agama 

 
8 Dg Kanang, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Jeneponto 03 April 2023 
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Hindu tercipta. Bahkan sampai saat ini masih terlihat dalam beberapa aliran 

kepercayaan yang diyakini dan masih dipegang teguh oleh masyarakat 

penganutnya.9 

 Hal tersebut membantu menjelaskan diawal untuk kepercayaan yang dianut 

bagi masyarakat Bugis-Makassar prasejarah, dalam penggambaran animisme dan 

dinamisme juga tidak mengesampingkan pengaruh dari Hindu-Budha. Bentuk 

sinkretisme terlihat selain memiliki beberapa persyaratan yang biasanya harus 

dimiliki suatu agama langit yaitu mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai pencipta alam semesta, memercayai adanya kenabian, kitab suci, dan hari 

pembalasan, juga masih mempercayai adanya kekuatan-kekuatan seperti 

kepercayaan animisme dan dinamisme. 

 Sistem religi Bugis-Makassar pra Islam sejatinya bersifat pribumi, meski 

memiliki beberapa persamaan dengan konsep religi India, baik Hindu maupun 

Buddha. Namun, secara umum dapat dikatakan, bahwa sistem kepercayaan 

Sulawesi Selatan kuno adalah sistem kepercayaan yang khas pribumi, baik secara 

konseptual keyakinan teologis dan kosmologis hingga pada praktek ritual religi 

dalam upacara keagamaan. Selain pemujaan terhadap Tuhan, pemujaan terhadap 

roh nenek moyang juga berkembang di sebagian kalangan masyarakat. Hal ini 

ditandai dengan adanya pemeliharaan tempat–tempat keramat yang telah dikenal 

oleh masyarakat Bugis-Makassar sejak lama.  

 
9 Muhaemin Elmahady, Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi, 

(Journal Pendidikan, vol. VII, no. 1 2011), h. 99.  
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 Sebelum datangnya agama Islam, orang Bugis-Makassar mempercayai 

adanya tokoh-tokoh dewa, roh nenek moyang, serta makhluk gaib lainnya. 

Kesemuanya itu dipercayai memberikan pengaruh bagi kehidupan mereka. 

Keyakinan tersebut kemudian berkembang menjadi sistem ritual berkenaan dengan 

pemujaan kepada sosok-sosok suci yang diyakini bersifat adi-duniawi tersebut. 

 Masyarakat Sulawesi Selatan Pra Islam juga percaya akan adanya kekuatan 

sakti pada benda-benda dan alam gaib. Aspek kepercayaan terhadap kekuatan gaib 

dan arwah nenek moyang dinyatakan dengan pemujaan terhadap 1) tempat dan 

bendabenda tertentu, 2) kuburan. Pemujaan terhadap tempat dan benda-benda, 

misalnya batu naparak (batu datar), pohon kayu besar, gunung sungai dan possi 

butta. Pemujaan terhadap kuburan-kuburan yang dipahami memiliki sejarah 

tertentu, yaitu kuburan orang yang berjasa membangun pemukiman dan memberi 

keselamatan, kuburan orangorang suci (ulama) dan wali. Kuburan tersebut 

dianggap keramat, sedangkan tempat dan benda-benda yang dipuja itu dianggap 

sakral. 

 Fungsi arwah nenek moyang dianggap selalu mengawasi, meliputi 

keturunannya dan memberi keselamatan di dunia dan di hari kemudian. Oleh karena 

itu, perlu diberi sesajen guna memelihara kesinambungan hubungan harmonis. 

Pemujaan terhadap roh-roh halus juga dilakukan dengan menggunakan 

kemenyan/dupa yang dibakar, aroma dupa dipercaya sangat disukai oleh roh-roh 

halus tersebut. 

 Bentuk-bentuk ritual dalam kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan pra 

Islam diantaranya adalah penyembahan terhadap sosok dewa matahari dan dewa 
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bulan. Keduanya disembah pada saat matahari terbit dan terbenam. Dalam hal 

pemujaan terhadap dewa, masyarakat Sulawesi Selatan tidak memiliki tempat 

ibadah khusus. Upacara sembahyang atau upacara kurban dilakukan di tempat-

tempat terbuka. Selain pemujaan terhadap dewa, masyarakat Sulawesi Selatan kuno 

juga memberikan pemujaan pada kalompoang (Makassar) atau arajang (Bugis). 

Pemujaan terhadap arajang atau kalompoang, mengindikasikan bahwa mereka 

masih percaya pada kekuatan arwah leluhur (nenek moyang). Melalui kepercayaan 

pada arajang tersebut, diyakini para leluhur akan mendatangkan keselamatan bagi 

anak cucu yang masih hidup serta isi negeri seluruhnya. 

 Melalaikan pemujaan terhadap kalompoang bagi mereka akan 

menimbulkan kutukan dari nenek moyang. Dengan demikian, posisi kalompoang 

tersebut sebagai mediator antara mereka dan nenek moyang, serta sebagai penyatu 

ikatan emosional dengan leluhur yang telah lama meninggal. Pemujaan terhadap 

kalompoang atau arajang tersebut ada kaitannya dengan kepercayaan terhadap 

arwah leluhur. Pemujaan terhadap arajang maka akan berkaitan dengan pemujaan 

terhadap gaukang, yaitu sebagai tempat sakral di mana ditempat tersebut 

ditemukannya arajang.10 

 Hal itu menandakan bahwa telah ada sistem keyakinan dan ketuhanan pada 

masa pra-Islam di masyarakat Bugis-Makassar, tentunya meliputi sistem sosial dan 

kepercayaan pada kebudayaan masyarakat Jeneponto. Sama halnya dengan tradisi 

 
10 Sabara, Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan, (Mimikri : 

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014) h. 54-57. 
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Panai Ja’jakkang sebelum datangnya Islam dikenal sebagai kepercayaan 

anemisme, yang dimana dilakukan  sebagai bentuk penyebahan kepada leluhur. 

b. Tradisi Panai Ja’jakkang Pasca Datangnya Islam 

 Ajaran Islam mulai dikenal secara resmi di wilayah Makassar sekitar tahun 

1500- an, pada masa Raja Gowa ke IX bernama Daeng Mantanra Karaeng 

Manguntungi Tumapa’risika Kallonna. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

adanya Masjid yang dibangun pertama kali di daerah Manggalekanna tahun 1538 

M.1 

 Masuknya Islam di Sulawesi Selatan tidak menjumpai ruang yang kosong 

dari kebudayaan. Masyarakat Sulawesi Selatan sebelumnya sudah memiliki apa 

yang disebut kebudayaan dan kepercayaan yang telah diamalkan secara turun 

temurun dari zaman nenek moyang. Budaya Sulawesi Selatan bersifat unik dan 

khas, karena berbeda dengan budaya di daerah jawa dan Sumatera yang cukup 

kental dengan pengaruh Sansekerta (India) maupun budaya Cina (untuk Sumatera) 

serta agama Hindu dan Buddha. Budaya Sulawesi Selatan masih menampakkan 

keoriginalannya sebagai budaya yang lahir dari masyarakat pribumi yang tidak 

terlalu mendapatkan pengaruh dari budaya luar.  

 Diterimanya Islam pada masyarakat Sulawesi Selatan, maka beberapa sendi 

kehidupan masyarakat mengalami warna baru. Hal ini dapat dilihat dalam pola-pola 

sosial, sistem budaya, dan bahkan birokrasi kepemimpinan yang mengalami 

perubahan. Kedatangan Islam memunculkan pemahaman baru bahwa Islam datang 

untuk menguatkan adat yang baik dan merombak adat yang tercela. Seluruh sendi 
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kehidupan pribadi dan sosial masyarakat, sedikit-banyaknya mengalami 

persentuhan dan pengaruh ajaran Islam. 

 Sulawesi Selatan sejak dahulu sampai sekarang terbangun dari pola tertentu 

yang disebut pola budaya atau budaya Sulawesi Selatan. Berbagai studi 

menunjukkan bahwa budaya Sulawesi Selatan dapat dapat ditemukan dan 

terangkum dalam konsep panngaderreng (Bugis) atau panngadakkang (Makassar). 

Dengan demikian, berarti sesuatu yang menjadi tempat berpijak perilaku dan 

kehidupan masyarakat Makassar dan Bugis. Panngaderreng atau panngadakkang 

merupakan tumpuan tradisi yang sudah lama ada, yaitu sejak manusia Sulawesi 

Selatan mulai ada dalam sejarah. 

 Islam datang memperkaya budaya Sulawesi Selatan dengan memasukkan 

unsur baru kedalamnya. Sebagaimana diketahui sebuah budaya akan berkembang 

manakala budaya itu terbuka terhadap masuknya unsur budaya dari luar. Tanpa itu 

maka budaya dan masyarakat itu sendiri akan vakum dan tertinggal, bahkan dapat 

mengalami kepunahan. Islam distu sisi dan kebudayaan lokal disisi lain telah 

terlibat dalam proses dialog sepanjang sejarah awal datang dan masuknya Islam di 

Sulawesi Selatan hingga akhirnya terjadi akulturasi dimana keduanya berhasil 

mencapai tingkat kesepakatan kultural dengan masuknya saraq kedalam 

panngaderreng. ini adalah sebuah model kompromi dan akomodatif yang dilakukan 

kedua belah pihak yang berlangsung pada tingkatan antara Islam dengan aspek-

aspek panngaderreng atau panggadakkang. 

 Kedatangan Islam menambah satu komponen Panggadakkang menjadi lima 

komponen penting yaitu dengan memasukkan sara’, yaitu komponen adat yang 
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mengatur soal-soal keagamaan. Sara’ secara struktur dan pranata sosial diposisikan 

setara dengan keempat pangngaddereng yang telah ada sebelumnya. Institusi sara’ 

hadir bersamaan dengan proses awal Islamisasi di Sulawesi Selatan. Pembentukan 

institusi sara’ merupakan konsekwensi logis dari diterimanya Islam sebagai agama 

resmi oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Sesuai namanya, sara’ yang 

artinya syariat Islam, dengan demikian institusi sara’ bertanggung jawab dalam 

urusan-urusan yang menyangkut ajaran (syariat) Islam. Ini berarti bahwa sara’ 

mengurus hal-hal yang menyangkut sendi-sendi kehidupan masyarakat yang 

penting yakni kehidupan beragama.11  

 Setelah masuknya ajaran Islam di Turatea turut mempengaruhi sistem 

norma dan aturan-aturan adatnya. Hal ini terlihat pada unsur 

pangadereng/pangadakkang sebuah tata nilai tradisi yang sudah lama ada, 

bertambah satu yakni adanya unsur sara' yang dikaitkan dengan syariat Islam di 

tatanan sosial-budaya masyarakat Sulawesi Selatan. 

 Transformasi kebudayaan setelah kedatangan Islam di wilayah tersebut 

turut memaknai sistem kepercayaan masyarakat. Adanya unsur religi baru masuk 

yakni Islam, memungkinkan terjadinya sinkretisme dalam kehidupan sosial budaya 

masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini disebabkan karena sebelum datangnya Islam, 

masyarakat telah menganut kepercayaan Animisme dan dinamisme juga 

terpengaruh dengan hindu-budha yang sulit dihilangkan. Sinkretisme menciptakan 

suatu yang baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran 

 
11 Sabara, Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan, (Mimikri : Volume 

4 Nomor 1 Tahun 2014) h. 60-64 
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dari beberapa kepercayaan untuk dijadikan bagian integral dari kepercayaan baru 

tersebut.12  

 Pemujaan terhadap ruh nenek moyang begitu kental dilaksanakan oleh 

masyarakat Sulawesi Selatan sebelum kedatangan Islam. Tradisi tersebut tidak serta 

merta dihilangkan melainkan dilakukan perubahan bentuk dan substansi. Jika 

awalnya adalah pemujaan terhadap ruh nenek moyang, maka perlahan diganti 

menjadi upacara memepringati hari kematian pada waktu-waktu tertentu. Sama 

halnya dengan tradisi Panai Ja’jakkang setelah datangnya Islam telah mengalami 

perubahan seperti yang dikatakan oleh bapak Mukhsin: 

“Inne tradisi Panai Ja’jakkangga nia memangmi anrepa na antama Islam 

inne tradisia battu riolo ri zaman jahilia sanggenna antama Islam loemi 

pinrana saggenna annenne riolo ni gaukanggi nasaba penyembahang mae 

ri leluhurta tapi annene ni pa’jari mami doagan mae ritau toata antikamma 

hubunganta mae ri leluhurta tenana tappu” 

Artinya  

“Tradisi Panai Ja’jakkang ini sudah ada sebelum Islam masuk mulai dari 

zaman jahiliyah tetapi setelah Islam masuk telah banyak perubahan sampai 

sekarang dulu dilakukan karna penyembahan kepada leluhur tetapi sekarang 

telah berubah menjadi doa’ yag diantarkan kepada para orang tua supaya 

hubungan kita dan para leluhur tidak terputus”13 

  Perjumpaan antara Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan tidak 

sepenuhnya bercorak akulturatif, tapi pada banyak kasus terjadi proses negosiasi 

kebudayaan bahkan terjadi proses pergulatan (encountering) kebudayaan, di mana 

budaya lokal masih begitu tampak dominan. Ketika kultur Islam masuk, budaya 

 
12 Eka Tuliana Rahma, Sejarah Penyebaran Islam di Konfederasi Turatea Pada Abad 

XVII (Tinjauan Sistem Pemerintah dan Religi), (Jurnal Pendidikan Sejarah Volume no.1 2020) h. 

30-31. 
13 Mukhsin, Tokoh Agama, Wawancara, Jeneponto 04 Apri 2023 
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lokal tidak kehilangan jati dirinya secara total. Budaya lokal dengan berbagai 

bentuk dan sistem kepercayaannya dan tradisinya masih tetap bertahan dan tidak 

serta merta berposisi inferior di hadapan budaya Islam yang datang. Sehingga 

budaya lokal tetap lestari, namun mengalami transformasi kebudayaan dan 

melahirkan suatu model kebudayaan baru yang merupakan hasil perpaduan antara 

Islam dan kebudayaan lokal yang telah ada sebelumnya, 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah datangnya Islam sudah banyak 

mengalami perubahan yang dimana masyarakat tidak lagi melakukan penyembahan 

atau kepercayaan anemisme, seperti dalam tradisi Panai ja’jakkang sekarang sudah 

mengalami perubahan yang tata caranya ataupun pelaksanaanya sudah ada yang 

berubah. 

c. Nilai Sosial dan Budaya 

1. Nilai Ibadah 

 Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. Religius merupakan penghayatan dan 

pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai religius adalah nilai 

yang bersumber dari keyakinan ketuhanan yang ada pada diri seseorang. Dengan 

demikian, nilai religius adalah sesuatu yang berguna dan dilakukan oleh manusia, 

berupa sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya dalam kehidupan sehari-hari.  

 Jadi secara umum makna nilai-nilai religius adalah nilai-nilai kehiupan yang 

mencerminkan tumbuh dan kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga 
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unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai 

dengan aturan-aturan agama dalam mencapai keselamatan dan kesejahteraan serta 

kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat.14 

 Seperti yang kita lihat dalam tradisi Panai Ja’jakkang yang mengandung 

nilai religi yang terdapat dalam proses ma’baca-baca, yang dimana dalam proses 

ini menghantarkan doa-doa kepada leluhur seperti yang dikatakan oleh imam desa 

yaitu Dg Sare bahwa doa-doa yang dibaca adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-

Qur’an. 

 Ibadah merupakan penyerahan diri seorang hamba pada Allah Swt. ibadah 

yang dilakukan secara benar sesuai dengan syariat Islam merupakan implementasi 

secara langsung dari sebuah penghambaan diri pada Allah Swt. manusia merasa 

bahwa ia diciptakan di dunia ini hanya untuk menghamba kepada-Nya, ibadah 

merupakan tujuan hidup manusia diciptakan-Nya di muka bumi. Allah berfirman 

dalam QS. Az-Zariyat ayat 56, Allah Swt. berfirman: 

ا لِيَعْبُدُوْنِ 
َّ
سَ اِل

ْ
اِن

ْ
نَّ وَال جِ

ْ
قْتُ ال

َ
 وَمَا خَل

Artinya:“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada-Ku”.( QS. Az-Zariyat ayat 56) 

 Ibadah yang dimaksud bukan ibadah ritual saja tetapi ibadah yang dimaksud 

disini adalah ibadah dalam arti umum dan khusus. Ibadah umum yaitu segala 

amalan yang diizinkan Allah Swt. sedangkan ibadah khusus yaitu segala sesuatu 

yang telah ditetapkan Allah Swt.1 

2.Nilai kebersamaan 

 
14 Jakaria Umro, Penanaman Nilai-nilai Religius di Sekolah yang Berbasis Multikultural, 

(Jurnal Al-Makrifat, Vol 3, No 2, 2018, h.153-154 
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 Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam 

segala kegiatan masyarakat itu, sedangkan saling bermusuhan menyebabkan 

seluruh kegiatan itu berhenti. Jadi nilai kebersamaan lainnya adalah memupuk 

kekeluargaan dengan semangat perbedaan dari berbagai unsur dan kalangan dengan 

hidup secara berdampingan. Nilai kebersamaan yang harus ditanamkan dan di 

pupuk sangatlah sederhana, yaitu berinteraksi, berbagi dan bersinergi. Dengan 

interaksi yang intens, berdampak terhadap komunikasi antar warga yang saling 

menghargai serta komunitas yang nyaman dan aman. Berbagi antar sesama warga, 

menimbulkan rasa saling membutuhkan dan senasip sepenanggungan yang 

akhirnya akan menciptakan kekompakan.15  

 Dalam tradisi Panai Ja’jakkang di Desa Bonto Lebang terdapat nilai 

kebersamaan, dimulai dari persiapan sampai akhir dari tradisi Panai Ja’jakkang 

yang dapat membutuhkan bantuan dari tetangga dan anggota keluarga untuk 

kesuksesan acara ini. Kebersamaan dalam masyarakat di Desa Bonto Lebang  masih 

sangat erat terlihat mulai dari hal kecil diantaranya mempersiapkan alat dan bahan 

untuk acara Panai Ja’jakkang hingga dengan selesainya acara terdapat 

kebersamaan di dalamnya. 

D. Peran Tradisi Panai Ja’jakkamg Dalam Menjaga Kerukunan Masyarakat 

di Desa Bonto Lebang 

 

15Suhendi Afryanto, “Internalisasi Nilai Kebersamaan Melalui Pembelajaran Seni Gamelan 

(Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa)”, (Jurnal Seni dan Budaya Panggung, Vol.23, No.1, 2013,) 

h. 37 
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 Dari hasil penelitian melihat dari prosesi penulis mendapatkan beberapa 

peran tradisi Panai Ja’jakkang dalam menjaga kurukunan masyarakat.  

a. Membangkitkan Rasa Persaudaraan Atau Ukhuwah 

 Ukhwah adalah hubungan yang dijalin oleh rasa cinta yang didasari oleh 

akidah dalam bentuk persaudaraan yang bagaikan bangunan yang kokoh. Ukhuwah 

adalah persaudaraan, dari akar kata yang mulanya adalah memperhatikan. Ukhwah 

atau persaudaraan adalah suatu model pergaulan antara manusia yang prinsipnya 

telah digariskan dalam alquran dan al-hadis, yaitu wujud persaudaraan karwna 

Allah.1 

 Sebagaiman dijelaskan dalam  firman Allah Swt didalam Alquran 

surah Al-Imran ayat 103: 

داَْۤ ْاعَ  ْاِذ ْكُن تمُ  ِْعَلَي كُم  اْنعِ مَتَْاللّٰه اْۖوَاذ كُرُو  قوُ  لََْتفَرََّ ِْجَمِي عًاْوَّ اْبحَِب لِْاللّٰه تصَِمُو  ءًْفَالََّفَْوَاع 

ْم ِْ نَْالنَّارِْفَانَ قَذكَُم  ْعَلٰىْشَفاَْحُف رَةٍْم ِ وَانًاْۚوَكُن تمُ  ْٖٓاخِ  ْبنِعِ مَتِه  تمُ  بحَ  ْفَاصَ  بكُِم  كَذٰلِْبَي نَْقلُوُ  كَْن هَاْْ 

نَْ تدَوُ  ْتهَ  ْلعَلََّكُم  ْاٰيٰتهِ  ُْلكَُم   يبُيَ ِنُْاللّٰه

Artinya: Dan perpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan 

janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 

dahulu (masa jahiriyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, 

lalu menjadikanmu karen nikmat Allah orang yang bersaudar, dan kamu telah ada 

ditepi jerang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (qs. 

Ali Imran 3 ayat 103) 

 

 Ukhuwah yaitu pondasi dasar dalam mewujudkan tolerangsi, saling 

menghargai, menghormati, dan saling berkasih sayang terhadap sesama umat 

manusia dalam mewujudkan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat, karena 
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ukhuwah mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan Alquran dan hadis dalam 

menjalangkan kehidupan sehari-hari.16 

  Dalam Alquran surah Al-hujurat ayat 10 menjelaskan tentang ukhuwah 

atau persaudaraan: 

نْ حَمُو  ْترُ  َْلعَلََّكُم  ْوَاتَّقوُاْاللّٰه اْبَي نَْاخََوَي كُم  لِحُو  وَةٌْفَاصَ  نَْاخِ  مِنوُ   اِنَّمَاْال مُؤ 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmim bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

mendapat rahmat.(qs Al-Hujurat ayat 10) 

 Menurur Dg Sare selaku imam desa Bonto Lebang , mengatakan bahwa 

masyarakat lingkungan Bonto Lebang merupakan masyarakat yang sangat 

menjunjung tinggi niali-nilai kebersamaan, mereka sangat menghargai 

kebersamaan di antara mereka, hal ini dapat kita lihat melalui kebiasaan mereka 

dalam menghadiri setiap acara-acara yang dilakukan oleh warga setempat, mereka 

sangat antusias dalam meramaikan acara tersebut, tanpa undangan, apabila kami 

(masyarakat desa Bonto Lebang) mengetahui bahwa saudara kami melakukan 

acara, maka kami datang berbondong-bondong dan turut meramaikan acara 

tersebut. 

  Dari hasil penelitian penulis mengamati bahwa desa Bonto Lebang , dikenal 

sebagai lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, keagamaan, 

dan adat istiadat, dengan menerapkan tiga prinsip utama dalam menjelankan 

kehidupan, yaitu: 

 

16  Nurwani implementasi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam QS Alhujurat 

dilingkungan Dulan Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Skripsi, (2019) hlm 24 
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1. Sipakainga Yaitu merupakan tindakan untuk senangtiasa saling 

mengingatkan, saling menegur, saling mengevaluasi dan saling membimbing 

ke jalan yanag benar.  

2. Sipakatau Merupaka perilaku atau tindakan yang senangtiasa saling 

menghormati dan saling menghargai  

3. Sipakalabbiri (sikap yang saling menghargai dan menghormati) Sehingga hal 

tersebut menjadikan desa Bonto Lebang menjadi lingkungan yang aman, 

tentram dan damai, yang senangtiasa menjaga sikap, perkataan dan perbuatan, 

sehingga lahirlah nilai-nilai ukhuwah di dalam masyarakat tersebut. 

b. Berfungsi Sebagai Media Silaturahmi 

 Silaturahmi merupakan aktivitas ibadah yang memiliki keutamaan yang 

sangat besar, baik berupa karunia dunia maupun pahala di akhirat. Silaturahmi 

memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam kehidupan seseorang dan 

umumnya bagi umat Islam secara keseluruhan. Silaturahmi menjadi tonggak yang 

mengokohkan banyak hal, mulai dari persatuan, perhatian, kasih sayang, mata 

pencaharian, sehingga memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Jika 

setiap individu mampu membangun shilaturahim dengan baik, maka akan banyak 

kemudahan. Oleh karena itu, wahana silaturahmi harus terus selalu dibangun dan 

dilestarikan1. 

 Inti atau pokok kata silaturahim adalah rasa rahmat dan kasih sayang. 

Menyambung kasih sayang dan menyambung persaudaraan, bisa juga diartikan 

sebagai menyambung tali kekerabatan dan menyambung sanak. Hal ini sangat 

dianjurkan oleh agama untuk keamanan dan ketentraman dalam pergaulan 



56 
 
  

 
 
 

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa silaturrahim berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah 

selama ini jauh dan menyambung kembali komunikasi setelah selama ini terputus 

dengan penuh kasih sayang diantara mereka.17 

  Firman Allah dalam QS An-Nisa Ayat 1 

ْمِن هُْ جَهَاْوَبَثَّ خَلقََْمِن هَاْزَو  احِدةٍَْوَّ ْنَّف سٍْوَّ ن  ْم ِ ْخَلَقكَُم  اْرَبَّكُمُْالَّذِي  مَاْْيايَُّهَاْالنَّاسُْاتَّقوُ 

َْكَانَْعَليَ كُْ ْاللّٰه اِنَّ حَامَْْ  رَ  ْوَالَ  نَْبِه  ْتسََاۤءَلوُ  َْالَّذِي  نسَِاۤءًْْۚوَاتَّقوُاْاللّٰه ْرَْرِجَالًَْكَثيِ رًاْوَّ قيِ بًاْم   

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

Isterinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. Dan bertakwalah kepada allah dengan (menggunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama yang lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (qs An-

Nisa:1) 

            

  Makna silaturahmi sangat universal yaitu segala perbuatan baik yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain baik berbentuk material maupun 

moral, dan tidak mengenal batas waktu dan bentuk, sesuai dengan perkembangan 

situasi dan kondisi yang ada. Silaturahim adalah sebuah komunkasi tinggi yang 

dilandasi iman. Oleh karena itu, menyambung kekerabatan merupakan kebutuhan 

mutlak yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dengan silaturahmi 

akan mampu mencairkan hubungan yang beku, sehingga akan terwujud hubungan 

yang harmonis. 

 

17 Siti Fatimah “Silaturahmi Menurut Hadis Nabi Saw” Skripsi( Makassar: Fak 

Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin 2017), h.7 



57 
 
  

 
 
 

 Sebetulnya silaturahmi tidak sekedar datang berkunjung ke rumah tetangga 

atau saudara untuk meminta maaf. Namun silaturahmi adalah sebuah komunkasi 

tinggi yang dilandasi iman kepada Allah, dan tidak ada motif-motif tertentu. 

Silaturahmi yang dilakukannya benar-benar ikhlas karena Allah. Sebagaimana 

sabda Nabi bahwa yang dikatakan dengan silaturahmi adalah sebuah komunikasi 

yang bertujuan untuk menyambungkan yang terputus.  

 Dengan silaturahmi akan tersambung atau terhubung kembali jalinan tali 

yang terputus sehingga bisa mengetahui kondisi atau keadaan saudaranya, baik dari 

sisi kesehatan atau keadaan ekonominya. Apabila mereka perlu bantuan, 

makapelaku silaturahmi dengan ikhlas akan mengulurkan tangannya untuk 

memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkannya.  

 Silaturahmi merupakan intisari dari budaya Islam; buah dari semua ibadah 

yang ada di dalam Islam. Shalat, puasa dan haji akan membuahkan silaturahmi. 

Tentu saja apabila dalam shalatnya telah menyadarkan dirinya sebagai hamba 

Allah, puasa yang dilakukannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah, dan haji 

yang ditunaikannya berorientasi hanya kepada Allah.  

 Namun faktanya dalam melakukan silaturahmi masih banyak terjadi 

ketimpangan, masih ada dinding yang membatasi, seperti ada orang kaya tetapi 

kehadirannya tidak membuat saudara atau tetangga kiri kananya yang lapar menjadi 

kenyang. Orang pintar tetapi kehadirannya tidak membuat orang-orang di 

sekitarnya bertambah ilmunya. Dengan demikian, keberadaannya sama dengan 

tidak ada, karena kehadirannya (keberadaannya) tidak bermakna bagi masyarakat 

di sekitarnya. Agar kehadiran atau keberadaannya bermakna di tengah-tengah 
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masyarakat, maka bagi yang kaya dengan rela berderma kepada yang miskin, orang 

yang berilmu dengan tulus mengajarkan ilmunya kepada yang bodoh. Seberapa 

besar makna kehadirannya seseorang harus dibuktikan dengan berbuat baik kepada 

makhluk yang ada di bumi. 

 Makna silaturahmi sangat universal akan tetapi intinya satu yaitu berbuat 

baik. Sedangkan teknik, metode, sarana dan prasarana silaturahmi dapat 

dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Karena implikasi 

dari silaturahmi yang terpenting adalah tumbuhnya kesadaran untuk saling 

mencintai dan menyayangi sesama kerabat dan sesama muslim, tanpa membedakan 

keturunan, ras, agama, dan bangsa. 

 Silaturahmi akan mampu mencairkan hubungan yang beku, sehingga akan 

terwujud hubungan yang harmonis. Dan untuk itulah silaturahmi perlu dilakukan 

karena silaturahmi merupakan bagian dari karakteristik orang yang beriman. Dan 

salah satu tanda orang yang beruntung nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang 

selama di dunia senang menyambungkan tali silaturahmi 

 Menyambungkan tali silaturahmi merupakan akhlak yang baik dan nantinya 

akan beruntung karena dapat dipertemukan kembali dengan keluarganya pada hari 

kiamat. Mereka pun melakukan silaturahmi bukan di sembarang tempat, melainkan 

di tempat yang lebih baik, fani’ma ‘uqbad dar . Tempat yang paling baik adalah 

surga ‘Adn, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama 

Di dalam menyambung tali silaturahmi diprioritaskan dengan keluarga terdekat 

(alQurba) keluarga yang dihubungkan dengan nasab. Islam mengajarkan agar 

berbuat baik pada saudara dan kerabat. Dan jangan sampai di antara keluarga 
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menyakiti perasaannya. Perasaan sakit hati yang ditimbulkan bisa jadi tanpa 

disadari atau disengaja namun bisa menimbulkan putusnya tali silaturahmi. 

Silaturahmi merupakan aktivitas ibadah yang memiliki keutamaan yang besar, baik 

berupa karunia dunia maupun pahala di akhirat. Silaturahmi memiliki arti yang 

sangat penting, khususnya dalam kehidupan seseorang dan umumnya bagi umat 

Islam secara keseluruhan.  

 Silaturahmi menjadi tonggak yang mengokohkan banyak hal, mulai dari 

persatuan, perhatian, kasih sayang, mata pencaharian, sehingga memudahkan 

seseorang untuk masuk ke dalam surga. Jika setiap individu mampu membangun 

shilaturahim dengan baik, maka akan banyak kemudahan. Oleh karena itu, wahana 

silaturahmi harus terus selalu dibangun dan dilestarikan. 

 Berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa 

yang dinamakan shilaturahim adalah jika diputus hubungan rahimnya maka ia 

menyambungnya. Silaturahmi merupakan aktivitas ibadah yang memiliki 

keutamaan yang sangat besar, baik berupa karunia dunia maupun pahala di akhirat. 

Silaturahmi memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam kehidupan 

seseorang dan umumnya bagi umat Islam secara keseluruhan. Silaturahmi menjadi 

tonggak yang mengokohkan banyak hal, mulai dari persatuan, perhatian, kasih 

sayang, mata pencaharian, sehingga memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam 

surga. Jika setiap individu mampu membangun shilaturahim dengan baik, maka 
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akan banyak kemudahan. Oleh karena itu, wahana silaturahmi harus terus selalu 

dibangun dan dilestarikan.18 

 

 

c. Memotivasi Masyarakat Untuk Bergotong Royong 

 Secara umum gorong royong dapat diartikan sebagai kerja sama atau tolong  

menolong, bantu membantu, sedangkan dalam antropologi, gotong royong 

diartikan sebagai pengerahan tenaga manusia tanpa bayaran atau suatu proyek atau 

pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna bagi pembangunan. 

Gotong royong menjadi cara hidup, bertahan hidup dan berelasi didalam 

masyarakat. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika gotong royong tumbuh dengan 

subur didalam kehidupan masyarakat pedesaan atau masyarakat, dalam hal ini 

gotong royong merupakan perilaku sosial yang kongrit dan merupakan suatu tata 

nilai kehidupan sosial yang turung-temurung dalam kehidupan di desa-desa. 

 Konsep gotong royong memiliki value sangat tinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari gotong royong sangat erat kaitannya 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Desa sebagai penghasil pangan utama, 

menjadi tumpuan bagi masyarakat kota. Masyarakat pedesaan dsitandai dengan 

pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama anggota warga desa sehingga 

seseorang merasa dirinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat tempat ia hidup, serta rela berkorban demi masyarakatnya, saling 

 
18 Istianah, Silaturahmi Sebagai Upaya Menyambung Tali Yaang Terputus, (Jurnal Studi 

Hadis Volume 2 Nomor 2 2016) h. 204-207.  
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menghormati, serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam 

masyarakat terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama. Adapun ciri-ciri 

masyarakat pedesaan antara lain; Setiap warganya mempunyai hubungan yang 

lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas-

batas wilayahnya.19 

 Kerjasama, tolong menolong, ikut serta membantu antara sesama warga 

suatu masyarakat desa dalam berbagai macam lapangan kehidupan sosial, telah 

sejak zaman kerajaan-kerajaan Jeneponto (Binamu) dahulu dikenal oleh 

masyarakat pedesaan Jeneponto. Budaya ini baik yang sifatnya timbal balik secara 

bergiliran, kerja bhakti untuk kepentingan umum, ataupun secara suka rela tanpa 

begitu mempertimbangkan imbalannya, bentuk kerjasama ini dalam masyarakat 

Jeneponto dikenal dengan istilah Assamturu’. Kemudian dalam zaman 

kemerdekaan sistem kerjasama tolong menolong atau Assamaturu’ ini 

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. 

Dalam zaman kemerdekaan inilah istilah Assamaturu’ lebih dikena dengan sebutan 

gotong royong. 

 Dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang gotong 

royong yaitu: 

رَْال حَرَامَْوَلََْال هَد يَْوَلََْال قلََْۤ ِْوَلََْالشَّه  اْشَعاَۤىِٕرَْاللّٰه اْلََْتحُِلُّو  ي نَْْيٰٖٓايَُّهَاْالَّذِي نَْاٰمَنوُ  م ِ
ۤ
ىِٕدَْوَلََْٖٓاٰ

رِمَنَّكُْ اْ وَلََْيجَ  طَادوُ  ْفَاص  وَانًاْ وَاِذاَْحَللَ تمُ  ْوَرِض  ب هِِم  ْرَّ ن  لًْمِ  نَْفَض  ْْال بَي تَْال حَرَامَْيَب تغَوُ  م 

ْوَالتَّق وٰىْۖوَْ اْعَلىَْال برِ ِ اْوَتعََاوَنوُ  ْتعَ تدَوُ ْۘ جِدِْال حَرَامِْانَ  ْعَنِْال مَس  كُم  ْصَدُّو  مٍْانَ  لََْشَنَاٰنُْقوَ 

َْشَدِي دُْال عِقَابْ ْاللّٰه َْ اِنَّ ث مِْوَال عدُ وَانِْوَۖاتَّقوُاْاللّٰه ِ اْعَلَىْالَ   تعََاوَنوُ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-

syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 

 

19 Teresia Noiman Derung, Gotong Royong Indonesia (2016) hlm 7 
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jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan 

kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 

mereka) dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, 

dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (qs Al-Maidah 

ayat 2) 

 

 Seperti dalam tradisi Panai Ja’jakkang yang memegang teguh rasa gotong 

royong yang dilakukan oleh masyarakat desa Bonto Lebang yang  saling bahu 

membahu untuk menyukseskan pelaksanaan tradisi Panai Ja’jakkang. Seperti 

dalam proses pelaksanaanya yang dilakukan oleh para ibu-ibu yang saling 

membantu dalam memasak seserahan yang akan disajikan. 

 Dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan yang 

masih bersifat tradisional, tentunya masih kental akan kebudayaan dan adat 

istiadatnya. Salah satu kegiatan yang melekat pada masyarakat tradisional yaitu 

gotong royong. Secara turun temurun gotong royong menjadi warisan budaya 

leluhur yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat pedesaan sekaligus 

merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Keberadaan gotong royong tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jika kita berdasar pada teori 

Ibnu Khaldun dan Emile Durkeheim maka sifat gotong royong ini digambarkan 

sebagai perekat kohesi sosial atau solidaritas sosial masyarakat dalam menjalani 

kehidupan bersama sebagai suatu komunitas atau masyarakat. 

 Menurut Bahasa Bugis, gotong royong disebut juga Assing-turun turungan. 

Sedangkan menurut Bahasa Makassar, gotong royong disebut sebagai Assamaturu’. 

Secara istilah Assamaturu’ merupakan nilai yang mengisyarakatkan bahwa sumber 
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kekuatan adalah kesepatan bersama. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan 

khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diputuskan dan 

disepakati secara bersama karena hal tersebut yang akan mendorong setiap orang 

untuk bergerak bersama. Assamaturu’ dikenal dalam kehidupan masyarakat Bugis 

Makassar sebagai suatu sikap pada diri manusia yang saling mengasihi atau saling 

membantu antar sesama terhadap suatu hal seperti pekerjaan yang dikerjakan secara 

bersama – sama dengan rasa keikhlasan untuk membantu. 

 Masyarakat Bugis Makassar lebih mengenal gotong royong sebagi 

Assamaturu’. Dalam tatanan kehidupan masyarakat Bugis Makassar tentunya diikat 

oleh norma – norma dan adat istiadat yang kental. Kebudayaan tentunya tidak bisa 

terlepas dari kehidupan masyarakat dimana kebudayaan menjadi jati diri daerah 

tersebut. Setiap kebudayaan yang ada tentunya dijaga dan diwariskan secara turun 

– temurun dari generasi ke generasi sehingga kebudayaan tersebut tetap ada dan 

tidak tergerus oleh zaman. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman kebudayaan 

mengalami perubahan. Masyarakat yang dulunya masih bersifat tradisional dan 

tetap mempertahankan kebudayaan daerah setempat, lambat laun mulai 

berkembang dan secara bertahap mulai meninggalkan atau melupakan 

kebudayaannnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari globalisasi dan modernisasi 

yang memberikan efek pada pola pikir dan konsumsi masyarakat. Sehingga, 

masyarakat secara tidak langsung terhipnotis dan tidak mampu memfilter segala hal 

dengan baik serta, menerima segala hal dari efek perkembangan zaman yang 

menurutnya menarik. Segala hal yang dulunya masih bersifat kebudayaan, mulai 
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dianggap ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan pengaplikasiannya dalam 

kehidupan masyarakat diera milenial sekarang ini. 

 Jika dilihat sekilas, Assamaturu’ tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal 

yang mudah dan sederhana. Namun dibalik kesederhanaanya tersebut Assamaturu’ 

menyimpan berbagai nilai positif bagi masyarakat. Nilai positif dalam Assamaturu’ 

yaitu, kebersamaan, karena Assamaturu’ mencerminkan kebersamaan dalam 

Masyarakat, karena orang-orang assamaturu’ untuk membantu orang lain untuk 

membangun fasilitas yang bisa di gunakan bersama. Kemudian adanya rasa 

persatuan, kebersamaan yang terjalin dalam Assamaturu’ sekaligus melahirkan 

persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi 

permasalahan yang muncul. Selanjutnya yaitu masyarakat rela berkorban, 

pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, 

pemikiran, hingga uang.semua pengorbanan tersebut demi kepentingan bersama. 

Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinyaa untuk memenuhi 

kebutuhan bersama. Kemudian adanya sifat tolong menolong antara satu dengan 

yang lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam assamaturu’, selalu dapat 

memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. Dan selanjutnya yaitu 

munculnya sifat sosialisai,krena di era modern ini, kehidupan masyarakat 

cenderung individualis. Assamaturu’ dapat membuat manusia kembali sadar jika 

dirinya adalah makhluk sosial. Assamaturu’ membuat masyarakat satu denagn yang 

lain saling mengenal sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga 

keberlangsungannya. 
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  Hubungan kekerabatan cukup kuat dan nilai Assamaturu dalam lingkup 

keluarga masih tetap diajarkan hanya saja pengaplikasiannya ditengah masyarakat 

saat ini tidak sejalan dengan pola pengajaran yang telah diwariskan. Gotong royong 

perlu untuk tetap dijaga dan dilestarikan sebab memiliki manfaat bagi kehidupan 

masyarakat itu sendiri yaitu mampu mempererat hubungan tali silaturrahim antar 

kerabat, tetangga dan masyarakat pada umumnya, mempersatukan kembali 

hubungan yang retak akibat konflik dan meningkatkan rasa solidaritas antar sesama 

masyarakat Desa.20 

  

 

 

 

 

 
20 Ratna Rahman, Persatuan Nilai Assamaturu’ Pada Masyarakat Bugis Makassar, (Jurnal 

Sosioreligius Volime VII Nomor 2 2022) h. 27-35.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian penulis mendapatkan 

kesimpulan dari pokok pembahasan yaitu: 

1. Tradisi Panai Ja’jakkang adalah warisan budaya lokal Bugis-Makassar yang 

dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang. Tadisi dilakukan sebagai 

wujud persembahan kepada leluhur dengan mendoakan para leluhur lewat 

tradisi Panai Ja’jakkang. Panai artinya menaikkan sedangkang Ja’jakkang 

adalah seserah jadi Panai Ja’jakkang adalah menaikkan sesaji berupa makanan. 

Dalam hal ini dilakukan dua tahap ritual, pertama dilakukan diatas rumah, dan 

yang kedua dilakukan disungai. 

2. Prosesi Panai Ja’jakkang dilakukan di sungai, dimana sungai tersebut sudah 

dipercaya kesakralannya, dalam proses Panai Ja’jakkang tedapat tahap 

persiapan, dimana semua yang di perlukan dalam tradisi Panai Ja’jakkang. 

Setelah persiapan selesai keluarga kemudian memanggil tokoh adat untuk 

memimpin ritual setelah ritual seselai masyarakat yang melalukan tradisi 

membawa sesajen ke loteng rumah setelah itu berbondong-bondong ke sungai 

sambil membawa sesaji yang akan diturunkan disungai bersama dengan tokoh 

adat yang akan memimpin upacara sampai selesainya ritual. Di sungai dukun 

melakukan lagi ritual dan kemudian menurunkan persembahan tersebut, setelah 

itu seluruh masyarakat yang ada membasuh mukanya di sungai, setelah semua 
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proses di sungai selesai tokoh adat dan seluruh masyarakat yang ikut serta akan 

makan bersama. 

3. Dalam peran  tradisi Panai Ja’jakkang mencakup tiga pokok pembahasan 

penting yang pertama; Menjaga persaudaraan atau ukhuwah karna dalam proses 

pelaksanaan seluruh keluarga yang melakukan traisi tersebut ikut hadir dalam 

pelaksanaan ini yang kedua; Sebagai media siatuhrahmi sebab masyarakat 

Bonto lebang hadir dan turut meramaikan dalam kegiatan tradisi Panai 

Ja’jakkang yang ke tiga; masyarakat ikut bergotong royong membantu dalam 

proses pelaksanaan tradisi Panai Ja’jakkang. 

B. Implementasi  

1. Skripsi ini menjelaskan tengang asal usul adanya tradisi Panai Ja’akkang di 

desa Bonto Lebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, proses 

pelaksanaan  Panai Ja’jakkang, serta peran tradisi Panai Ja’jakkang. Dalam hal 

ini diharapkan kepada pembaca mengetahui tentang bagaimana asal usul tradisi 

ini dan bagaimana proses pelaksanaanya yang dimana tradisi ini juga memiliki 

peran dalam masyarakat Bonto Lebang. 

2. Dalam skripsi ini diharapka kepada pemerintah untuk tetap menjaga budaya 

lokal yang ada seperti tradisi Panai Ja’jakkang ini yang dimana didalamnya 

banyak mengandung tutur nenek moyang terdahulu yang wajib dijaga dan 

dilestarikan sampai sekarang. 

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga wrisan nenek moyang kita 

terutama kepada pemuda saat ini yang sudah tidak lagi mengetahui tradisi nenek 



68 
 
  

 
 
 

moyang saya berharap adanya skripsi ini dapat membantu wawasan kepada 

pemua desa Bonto Lebang tentang tradisi lokal yang ada didesanya. 
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