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ABSTRAK  

Nama    : Hajrah Nur  
Nim    : 40200120029 
Judul            : Ritual Songkabala Pada Masyarakat Bontotangnga Desa                      

Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa 

 
Penelitian ini menjelaskan tentang pokok permasalahan 

bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam ritual songkabala pada 
masyarakat Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya 
Kabupaten Gowa? sebagai sub masalah yaitu: 1) Bagaimana awal 
munculnya ritual songkabala pada masyarakat Bontotangnga Desa 
Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa 2) Bagaimana proses 
pelaksanaan ritual songkabala pada masyarakat Bontotangnga Desa 
Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa 3) Bagaimana nilai-
nilai budaya Islam yang terakulturasi dalam ritual Songkabala pada 
masyarakat Bontotagnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya 
Kabupaten Gowa.  
  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskritif 
dengan menggunakan pendekatan history, pendekatan antropologi 
dan pendekatan sosiologi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu 
data primer dan sekunder yang menggunakan metode pengumpulan 
data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik pengolahan 
data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mereduksi 
data, penyanjian data, serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama awal 
munculnya songkabala ini ada  diawali dengan jatuh sakitnya Sallo Dg 
Nakku dan mengalami sesat nafas dan harus di bawah kemana-mana 
dibawah hutan, dan sampai pada saat itu, sesat nafasnya serta bagian 
pinggang tubuhnya semakin parah dan tidak bisa di obati. Kedua proses 
pelaksanaan ritual songkabala dilakukan dengan dua tahap yaitu: 
pertama pra pelaksanaan sebelum ritual dilaksanakan maka 
masyarakat tertentu akan mengadakan musyawarah dan rapat untuk 
mempersiapkan alat dan bahan-bahan songkabala.  Kedua pelaksanaan 
ritual songkabala dilakukan pada waktu tertentu dan biasanya 
dilaksanakan setelah sholat magrib atau jika hari sudah gelap. Ketiga 
adapun nilai-nilai Budaya Islam yang terakulturasi dalam ritual 
songkabala yaitu untuk mempererat hubungan persaudaraan dan 
hubungan sesama tetangga di lokasi yang mereka tinggal. Adapun  
unsur budaya Islam yang terkandung dalam ritual songkabala yaitu 
dapat dilihat pada   proses pelaksanaannya dimana pada saat proses 
a’baca berlangsung maka  diiringi dengan bacaan ta’awudz, basmallah, 
sholawat, surah Al- Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-falaq. 

Implikasi dari penelitian  ini yaitu peneliti dapat mengetahui 
lebih dalam tentang ritual songkabala pada masyarakat Bontotangnga 
yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Masyarakat juga 
mampu mengambil informasi yang telah dikumpulkan agar dapat 
meningkatkan rasa kepedulian terhadap pentingnya menjaga warisan 
nenek moyang mereka  sampai sekarang ini.  Penulis berharap kepada 
peneliti selanjutnya agar lebih  mengkaji lagi lebih dalam mengenai  
ritual songkabala  pada masyarakat Bontotangnga.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang kaya dan beragam budayanya.1 

Keanekaragaman budaya merupakan aset yang sangat penting bagi negara 

dan bangsa. Dengan kesatuanya, Indonesia mempunyai banyak unsur -unsur 

budaya yang harus tetap dilindungi dan dilestarikan. Sebab budaya yang ada 

di Indonesia merupakan bagian yang terpenting bagi bangsa. Nilai-nilai luhur 

suatu bangsa sangat penting untuk tetap dijaga dan diwariskan kepada 

generasi yang akan datang.  Adat istiadat dan kebiasaan yang selalu di 

dilakukan akan mempengaruhi pola pikir seseorang, berbicara, dan bertindak. 

Kebudayaan ini berasal dari nenek moyang kita yang di turunkan dari generasi 

ke generasi saat ini. Seperti yang telah diperlihatkan dalam ritual keagaman 

yang selalu diperlihatkan oleh  orang sekitar, Sebagai contoh, ritual agama 

yang kita lakukan, biasanya ini adalah ajaran dari orang tua atau orang 

terdahulu yang kita jaga dan dilestarikan.2  

Keunikan agama Islam di Indonesia yang menyangkut pluralitas tradisi 

dan ritual merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cita rasa Islam 

Nusantara. Harmoni keberagaman masyarakat tanpa memandang perbedaan 

latar belakang agama, budaya, ekonomi, dan status sosial menjadi 

pembingkaian dari hal tersebut. Upacara ritual keagamaan biasanya 

                                                 

1Sindhu Kusulanana, Makna simbolik ritual selamatan methik pari dalam pandangan 
agama buddha di desa gembongan kecamatan ponggok kabupaten blitar,  Jurnal  (STABN 
Raden 2020),h.33 Vol.1, No.1. 

2Sri Ayu Rayhaniah, dkk, Pengantar ilmu komunikasi , (Bandung : CV Media sains 
Indonesia  2021),h. 189. 
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dilaksanakan untuk mempertahankan tradisi dan budaya dalam rangka 

membangkitkan pengalaman estetis yang dikonfigurasikan dengan berbagai 

peliputan menarik minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan 

menyamakkan ritual keagamaan. 

Manusia memiliki kepercayaan tertentu dalam kehidupannya, seperti 

benda, doa-doa dan lain-lain yang merupakan peninggalan nenek moyang 

mereka. Kepercayaan terhadap peninggalan nenek moyang mereka pasti ada, 

bahkan dianggap sakral jika diganggu gugat. Kepercayaan yang dipegang oleh 

nenek moyang mereka juga mengalir dan menyebabkan perubahan di 

dalamnya. Di dalam kehidupan masyarakat muslim di indonesia, banyak yang 

masih menjaga tradisi yang lama seperti warisan nenek moyang dan 

keyakinan sebelum Islam.  

Kebudayaan yang telah menjadi bagian dari masyarakat dan telah 

diturunkan secara turun temurun, akan semakin menjadi sebuah konsep yang 

melekat dalam kehidupan masyarakat, hingga menjadi sebuah keyakinan yang 

sulit untuk dihapuskan. Kepercayaan yang masih berkembang dalam suatu 

masyarakat seringkali terpelihara melalui ciri-ciri yang dimilikinya.  

Masyarakat yang didasari dengan adat istiadat, norma-norma atau 

kebiasaan serupa dengan tradisi yang telah tertanam kuat dalam proses 

berpikir yang kreatif dan produktif yang bersama-sama membentuk suatu 

sistem kehidupan yang berkelanjutan. Tradisi adalah sebuah tingkah laku 

yang sering dilakukan secara berulang-ulang yang terdapat sebuah makna 

hidup yang di wariskan dari nenek moyang mereka dan dijagah sebagai 
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bentuk pola kehidupan masyarakat yang berbudaya.3 Kapasitas  masyarakat 

dalam mewujudkan dan menjaga budaya yang ada merupakan bentuk dari 

kemampuan masyarakat dalam menunjukkan ekspresi budayanya. Biasanya 

masyarakat dalam kehidupanya diatur oleh hukum adat yang mengatur adat 

istiadat dan praktek yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu hukum tidak 

tertulis yang telah ada dan mengalami sebuah kemajuan serta  sudah tertanam 

di dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat adalah ibarat sebuah pedoma 

hidup  untuk untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya kesopanan, 

ketertiban, moralitas, dan nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat.4  

Sementara itu, masyarakat Indonesia juga dikenal dengan 

keberagaman suku, etnis, dan sub-sukunya yang tentunya juga mempunyai 

berbagai jenis ritual, baik yang berkaitan dengan siklus kehidupan yang sejak 

lahir hingga mencapai akhir hayatnya, maupun yang berkaitan dengan siklus 

kehidupan yang  notabenenya sementara. Ritual merupakan bentuk dari 

proses pelaksanan tradisi dan adat istiadat masyarakat yang dapat di anggap 

sebagai bagian dari kekayaan lokal masyarakat yang di Indonesia. Dengan 

demikian nilai-nilai yang diberikan dalam kehidupan masyarakat dapat 

membangun kehidupan bersama dalam masyarakat melalui pelaksanaan 

ritual di masyarakat, kelompok,  membangun identitas dan melestarikan adat 

dan budaya. Oleh karena itu, ritual adalah cara yang baik bagi manusia untuk 

membangun dan memberi makna pada kehidupan mereka.  

                                                 

3Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta : Pustaka Amani), 
h.564. 

 4A. Suriyaman Mustari, Hukum Adat Dulu, Kini Dan Akan Datang, (Makassar : Pelita 
Pustaka 2009), h 12  
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Di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa terlebih pada 

masyarakat Bontotangnga sudah mempunyai sebuah tradisi yang mereka 

percayai dalam kehidupannya. Tradisi-tradisi yang mereka percayai adalah 

tradisi ritual  songkabala. Sebab ritual songkabala ini masih sering 

dilaksanakan oleh sebagian orang saat ini dan khususnya masyarakat 

Bontotangnga percaya akan ritual songkabala, ritual ini akan dilaksanakan 

apabila ada sebuah bencana yang terjadi dan dimana mereka akan meminta 

doa dengan cara kolektif dengan mengikuti rangkai-rangkaian ritual yang ada, 

serta dipimpin oleh seorang agamawan. Menurut ajaran Islam, doa tersebut 

merupakan bentuk dari ibadah dan ungkapan rasa syukur atas kembalinya 

kesadaran mereka dalam meminta sebuah pertolongan dan ampunan semata 

dari Tuhan yang maha esa.  

Ritual songkabala merupakan ritual yang lahir dari kegiatan atau 

aktivitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun atau kita kenal 

zaman paleolitikum. Ritual ini ada sebagai kepercayaan yang dilestarikan oleh 

masyarakat hingga saat  ini dan dianggap sebagai cara untuk melindungi dari 

segala bencana atau mengusir kejahatan. Bontotangnga terletak   di Desa 

Bissoloro,  Kecamatan  Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan. Dimana 

upacara ritual songkabala ini dilakukan di masyarakat Bontotangnga setiap 

satu tahun sekali. Masyarakat mengaku selama pelaksanaan ini mereka 

beriman dan mengikuti nilai-nilai ajaran Islam, namun saat menyaksikan 

prosesi tersebut, sebagian masyarakat mempunyai pandangan baru terhadap 

upacara songkabala.  

Songkabala merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

untuk mengusir roh jahat, mencegah terjadinya sebuah bencana alam, atau 
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musibah yang menimpa tanaman dan hewan yang mereka perlihara di 

masyarakat. Jadi masyarakat sangat percaya dengan upacara songkabala 

namun proses untuk melakukan songkabala ini perlu waktu-waktu yang 

sudah ditentukan dan biasa dilakukan pada saat memasuki musim penghujan 

dan sebaiknya upacara ini dilakukan pada hari senin malam, waktunya tidak 

sembarang dan hal ini diputuskan oleh pemuka adat.  

Tradisi ini kemudian muncul sebagai kegiatan masyarakat pada masa 

lalu dan menghiasi budaya masyarakat Bontotangnga yang sejak saat itu hidup 

sesuai tradisi tersebut hingga zaman modern. Tradisi ini dianggap oleh 

masyarakat sebagai kepercayaan yang dilestarikan hingga saat ini dan diyakini 

dapat menangkal segala kejahatan (bencana).  Alasan peneliti memilih judul 

ini karena ingin mengetahui secara detail tentang ritual songkabala pada 

masyarakat Bontotangnga serta apa makna yang terkandung dalam ritual 

songkabala bagi masyarakat khususnya pelaksanaan ritual tersebut yaitu 

sebagai kepercayaan masyarakat bahwa apa yang mereka tanam akan 

terhindar dari tanah longsor dan penyakit tanaman. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka  diuraikan dalam masalah 

pokok yaitu: 

1. Bagaimana awal munculnya ritual  songkabala pada masyarakat 

Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan  Bungaya Kabupaten  Gowa? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan ritual songkabala pada masyarakat 

Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan  Bungaya Kabupaten Gowa?  
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3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam yang terakulturasi dalam ritual 

songkabala pada masyarakat Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan 

Bungaya Kabupaten Gowa? 

 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang 

lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu fokus penelitian ini  adalah 

fokus pada ritual songkabala. Agar penelitian ini komprehensif maka 

akan mendeskripsikan tentang bagaimana awal munculnya ritual 

songkabala serta bagaimana  proses pelaksanaan ritual songkabala  

dan bagaimana nilai-nilai budaya Islam yang terakulturasi dalam 

ritual songkabala pada masyarakat Bontotangnga Desa Bissoloro 

Kecamatan  Bungaya Kabupaten  Gowa. 

2. Deskripsi  Fokus  

Judul penelitian ini adalah ritual songkabala pada masyarakat 

Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. 

Sebelum pembahasan fokus tersebut peneliti lebih awal membahas 

mengenai latar belakang awal munculnya ritual songkabala yaitu Awal 

munculnya ritual  songkabala itu ketika Sallo Dg Nakku jatuh sakit dan 

mengalami sesat nafas dan harus di bawah kemana-mana dibawah 

hutan, dan sampai pada saat itu, sesat nafasnya serta bagian pinggang 

tubuhnya semakin parah dan tidak bisa di obati. Kemudian yang 

pertama melaksanakan ritual songkabala ini adalah Sallo Dg Nakku. 



      

 

7 

 

Selajutnya  kakek ini mengatakan bahwa ketika kamu sembuh kamu 

harus mempersipkan beras, ayam, umba-umba lawar kadea, serta daun 

sirih makan disinilah mulai dilaksanakan yang namanya ritual 

songkabala yang pertama melaksanakan ritual songkabala ini adalah 

Sallo Dg Nakku. 

Songkabala merupakan ritual yang dilaksanakan oleh 

masyarakat untuk menolak bala, bencana, musibah, maupun 

malapetakan yang akan  menimpa masyarakat saat mulai bercocok 

tanam agar tanamannya dihindarkan dari marabahaya. Songkabala ini 

dilaksanakan pada waktu tertentu dan biasanya dilaksanakan oleh 

masyarakat Bontotangnga pada saat memasuki musim hujan.  

Adapun pra pelaksanaan yaitu bermusyawarah kemudian 

mengadakan rapat untuk penentukan hari baik dalam pelaksanaan 

ritual songkabala, kemudian mempersiapkan alat dan bahan  yang 

digunakan dalam ritual songkabala. Sedangkan  pelaksanaan ritual 

songkabala yaitu masyarakat tersebut menyiapkan sesajen atau bahan 

makanannya seperti beras ketang, ayam, kue dll. Sedangkan 

masyarakat hanya membawah beras serta uang dan lilin ke rumah 

tokoh adat untuk  persiapan kio sumanga’. Songkabala ini dilaksanakan 

di rumah tokoh adat pada malam hari setelah  sholat magrib yang 

dipimpin oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat  untuk 

meminta perlindungan kepada Allah Swt, agar apa yang mereka tanam 

itu akan dihindarkan dari becana seperti longsor, angin badai dll. 
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Adapun nilai-nilai budaya Islam yang terakulturasi dalam ritual 

Songkabala  yaitu terdapat pada bagian religi, gotong royong serta 

mempererat hubungan silaturahmi 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, penulis menyajikan 

sumber-sumber ilmiah yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Skripsi Wahyuni tahun (2019) dengan judul Tradisi Songkabala pada 

masyarakat Bulu’ballea Keluruhan Pattapang Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. Membahas tentang unsur-unsur 

Islam yang memiliki hubungan dengan tradisi Songkabala, adapun 

persamaannya terletak pada penekanan mencari perlindungan 

kepada Allah Swt,  supaya terhidar dari malapetaka dan musibah. 

Namun perbedaannya adalah proses pelaksanan ritualnya, tradisi ini 

dilakukan ketika seseorang membeli kendaraan baru atau masuk 

rumah baru, sedangkan tradisi penelitian hanya dilakukan ketika 

memasuki musim hujan. Ritual songkabala adalah ritual yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meminta perlindungan 

kepada Allah Swt bahwa apa yang mereka tanam itu akan di 

hinndarkan dari mara bahaya.  

2. Skripsi Armang  tahun (2017) “Tradisi Appasili masyarakat 

Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

(Studi unsur-unsur budaya Islam).” Persamaan dari penelitian ini 

adalah membahas nilai-nilai budaya Islam. Sedangkan perbedaan 
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penelitian ini membahas tentang ritual  songkabala pada masyarakat 

Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten  Gowa.  

3. Skripsi Syarifuddin (2018) “Tradisi doa dana (tolak bala) pada 

masyarakat lanta barat kecamatan lambu kabupaten bima (tinjaun 

aqidah Islam)”. Persamaan dari penelitian ini adalah memiliki 

keyakinan bahwa tradisi tersebut dapat mencegah terjadinya 

marabahaya atau tolak bala. Namun perbedaan yang dilakukan  

peneliti adalah letak objek dan metode yang digunakan.  

4. Skripsi Wahyudin (2021) “Akulturasi budaya lokal dalam tradisi 

songkabala desa pattallassang kabupaten gowa.” Penelitian ini 

membahas tentang pandangan masyarakat terhadap Ritual 

Songkabala yang merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan 

agar sesuatu yang diiginkan tidak terjadi kedua hal ini memiliki 

kesamaan, yaitu sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Swt, 

agar dijauhkan dari musibah yang ditimpanya. Namun perbedaannya 

adalah tradisi ini dilaksanakan di mesjid, sedangkan penelitian 

peneliti dilaksanakan di rumah tokoh adat  karena dirumah tokoh 

adat memiliki sebuah benda yang dipercayai sebagai penolak bala. 

5. Artikel jurnal, “Ritual, kepercayaan lokal dan identitas budaya 

tmasyarakat Ciomas Banten” jurnal yang ditulis oleh Ayatullah 

Humaeni (2015) yang membahas tentang bagaimana kepercayaan 

lokal, terhadap masyarakat Ciomas serta bagaimana karakteristik 

dan identitas kultural masyarakat, dalam sosial keagamaan dalam  

masyarakat. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama 

memiliki nilai fokus dalam makna yang positif yang diwariskan oleh 
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nenek moyang  dan masih memiliki nilai-nilai religius yang masih 

dipertahankan hingga saat ini. Sedangkan  perbedaannya yaitu 

proses pelaksanaanya ritual tersebut dilaksanakan setiap memasuki 

bulan seperti Bulan Muharam, Syafar, Mulud dan lain-lain sedangkan 

penelitian peneliti dilaksanakan satu kali setahun. 

Berdasarkan studi tersebut, penulis berbeda dengan 

penelitian sebelumnya penulis belum menemukan yang membahas 

mengenai Nilai-nilai budaya Islam  yang terakulturasi dalam ritual 

songkabala. Meskipun terdapat pada skripsi dan jurnal yang 

kajiannya sama-sama membahas tentang bagaimana kepercayaan 

lokal terhadap masyarakat namun berbeda objek. 

Tidak banyak skripsi yang membahas tentang ritual 

songkabala, namun diantara skripsi penulis mendapatkan  

membahas tentang tradisi songkabala pada masyarakat bulu’ballea, 

tradisi doa dana pada masyarakat lanta barat dan akulturasi budaya 

lokal dalam tradisi songkabala pada masyarakat pattallassang. 

Berdasarkan beberapa literatur-literatur karya tulis ilmiah yang 

didapatkan oleh penulis. 

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa 

kajian diatas belum ada yang memiliki sub pembahasan yang 

relevansi dari perbedaan  diteliti oleh penulis. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  
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a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan awal mula dilaksanakannya  

ritual songkabala pada masyarakat Bontotangnga Desa Bissoloro 

Kecamatan  Bungaya Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosesi pelaksanaan ritual 

songkabala pada masyarakat  Bontotangnga Desa Bissoloro 

Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya Islam yang 

terakulturasi dalam ritual songkabala pada masyarakat Bontotangnga 

Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan khususnya dibidang  sejarah dan budaya lokal. Semoga 

hasil penelitian ini bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan 

dapat menjadi sumber rujukan dalam penelitian ritual khsusunya 

Songkabala yang lebih mendalam untuk tujuan ilmiah lainnya. 

b. Kegunaan Praktis  

Secara praktis penelitian ini sangat diharapkan dapat 

bermanfaat bagi para budayawan dan masyarakat untuk selalu 

menjaga dan melestarikan  budayaannya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Ritual Dan Tradisi  

1. Ritual 

Ritual menurut bahasa adalah rangkai-rangkai keagaman.5 Ritual 

merupakan eksperesi dari sistem upacara keagamaan yang merefleksikan 

adanya hubungan manusia dengan alam spritual. Bagi pelakunya, ritual 

memilliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu mengintergrasikan 

individu-individu dalam masyarakat dan menjadi instrumen untuk 

menyalurkan energi negatif. Pelaksanaan ritual diciptakan dapat 

mengembalikan ritme harmonitas dan unitas masyarakat dari tekanan-

tekanan sosial.6 

Ritual dalam kehidupan masyarakat yang mewujudkan suatu adat 

istiadat dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek yang 

melingkupinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Munro (Utama, 2003), 

hubungan antar aspek dapat diwujudkan melalui sebuah proses 

penciptaan seorang yang terdiri dari artefak mulai dari benda-benda kuno 

hingga gagasan yang tertulis dalam buku, sikap, kebiasaan motorik, cara 

berpikir, berkomunikasi dan pengaruh. atau abstraksi (keyakinan atau 

                                                 

5John M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia, 
1990),h. 488. 

6fatmasari, Makna ritual dalam proses pembuatan lopi sandeq di desa pambusuang 
kecamatan balanipa kabupaten polewali mandar,  Skripsi   (Fak.Ushuluddin Filsafat dan politik 
Uin Alauddin Makassar 2017), h.33. 
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pengetahuan tentang dunia, tentang diri sendiri dan orang lain, serta 

tentang abstraksi diri sendiri) dan diwujudkan dalam bentuk.7 

Menurut Susane Longer yang dikutip  oleh Mariasusai 

Dhavarmony, ritaul merupakan ekpresi logis dari pada psikologis, ritual 

mewakili tatanan simbol-simbol obyektif, simbol-simbol tersebut 

mengungkapkan tingkah laku dan penampilan pribadi seorang dari para 

jamaah yang beribadah dan mengikuti satu sama lain.8 

Menurut Mercea Eliade yang dikutip oleh Mariasusai Dhavamory 

menyatakan bahwa “ritual adalah apa yang membawah perubahan 

antropologis pada manusia dan mentransformasikannya ke dalam situasi 

keberadaan baru, misalnya; posisi di alam spritual. Dalam pengertian 

religusnya, ritual merupakan gambaran sakral, suatu taraf perjuangan dan 

tindakan, ritual mengingatkan peristiwa-peristiwa primodial, sekaligus 

memelihara dan menularkan kepada masyarakat, peran pengarang 

menjadi setara dengan masa lalu yang sakral dan memelihara tradisi-

tradisi sakral dan inovasi serta fungsi sebagai anggota kelompok.9 

Menurut Bustanuddin ritual yang dikaitkan dengan kesaktian dan 

kesakralan suatu benda. Oleh karena itu, istilah ritual atau upacara 

dipahami sebagai bentuk keagamaan yang sama sekali berbeda dengan 

kegiatan alam, sekuler, dan ekonomi sehari-hari. Ritual yang dilakukan 

                                                 
7Andy Irwan Prasetyo, Hubungan antara Religiusitas keislaman dengan sikap 

terhadap ritual Pengrawit Pada Mahasiswa isi Surakarta, Skripsi : Fak Psikologi (Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2010), H. 3. 

8Bustanul Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006),h. 95. 

9Ibid, h.183 
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sebagai bentuk sugesti untuk mencari keselamatan dan sebagai bukti 

nyata keyakinan kelompok atau anggota masyarakat akan adanya 

kekuatan maha kuasa diluar manusia.10 

Menurut Victor Turner, ritual selalu dikaitkan dengan masyarakat 

dan dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar mematuhi perintah 

sosial tertentu. Ritual juga memberikan sebuah motivasi dan nilai pada 

tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ritual mempunyai peranan 

dalam masyarakat dalam mencegah adanya sebuah pertikaian atau 

konflik, membangun persaudaran dalam kehidupan masyarakat, dan 

menyatukan prinsip-prinsip yang berbeda serta membawa momentum 

dan kekuatan baru dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-

hari.11 Senada dengan hal tersebut, yang telah di gambarkan oleh 

Dhavamony bahwa ritual adalah cara umatnya berkomunikasi dengan 

alam tertinggi.12 

Sementara itu, dalam pandangan Durkhein, ritual adalah sikap 

perilaku yang hanya terjadi dalam kelompok orang dan tujuanya adalah 

untuk menciptakan, memelihara, atau mereproduksi keadaan mental 

kelompok tersebut.13 Lebih lanjut Van Gennep mengemukakan bahwa 

tujuan ritual dapat mendai kemajuan seseorang dari satu status  yang satu 

                                                 
10Rostiyati, Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini, 

(Semarang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Proyek Pengkajian Dan Pembinaan 1994), h.1. 

11Victor Turner, The Riual Process, Structure And Antistructure (New York:Cornel 
University Press, 1969),h.92-93  

12Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995),h.176 

13Emile Durkhein, Sejarah Agama,  h. 30 
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ke status yang lain. Hal ini merupakan dalam fenomena yang universal 

yang dapat menunjukan bahwa antropologi itu hierarki sosial, nilai-nilai 

serta keyakinan yang penting dalam budaya.14 

Selanjutnya Ritual dalam pandangan Koentjaraningrat, (1990:51) 

ialah tata cara dalam upacara atau tingkah laku yang dilaksanakan oleh 

sekelompok umat beragama yang dicirikan dengan hadirnya 

beranekaragam unsur dan komponen, berupa waktu dan lokasi, 

perlengkapan serta pelaku upacara. Ritual sebagai bagian dari agama 

merupakan sistem sosial, yang unsur-unsurnya saling mempengaruhi satu 

sama lain. Di dalam masyarakat  ada sejumlah pengetahuan yang terpadu 

dengan kepercayaan dan nilai yang menentukan situasi dan kondisi 

perilaku anggota  masyarakat.15 

Dalam antropologi, ritual dikenal dengan istilah “ritus”. Ritus 

dilakukan untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta, agar 

mendapatkan berkat atau rizki yang banyak dari suatu pekerjaan, seperti 

upacara sakral ketika turun kesawah, ada yang untuk menolak bahaya 

yang telah diperkirakan akan datang, ritual untuk meminta perlindungan 

juga pengampun dari dosa untuk mengobati penyakit  (rites of healing)  

ritual karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia.16 

Ritual merupakan suatu sikap yang penuh dengan kesadaran, jika 

dilaksanakan dapat memperkuat sifat-sifat akhlak. Dengan mengamalkan 

                                                 
14Gennep, The Rites Of Passage, h.10  

15Abdul Rahman,dkk, Suru Maca : Tradisi menyambut bulan Ramadan Masyarakat 
Desa Pakkabba Pabupaten Takalar,  Jurnal Smart  (Universitas Negeri Makassar 2020), h. 280, 
Vol. O6, No. 02. 

16Ibid h.22. 
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tradisi keagaman, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah suatu aksi 

sosial atau aksi komunal, dimana kelompok tersebut menjalin kembali 

hubungannya  dengan benda-benda suci dan melalui hubungan tersebut 

dapat memperkuat persaudaratan kelompok dan meneguhkan nilai-

nilainya sendiri. Ritual ini dilakukan karena memiliki aturan yang sudah 

ditentukan dan bersifat formal sehingga tidak boleh dilakukan 

sembarangan.17 Saat ini istilah ritual sering digunakan sebagai bentuk 

persembahan yang dikaitkan dengan kekuatan mistik yang mencampuri 

kehidupan masyarakat adat di wilayah yang terpencil. Masyarakat ada 

pada umumnya masih melakukan ritual untuk meminta sesuatu yang 

berkaitan dengan kesalamatan dan kesejahteraan warga setempat atau 

sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. Ritual – ritual tersebut 

bersifat mistis karena tidak sampai melakukan sebuah pemujaan kepada 

Tuhan melainkan benda-benda yang memiliki kekuatan ghaib, seperti 

patung, makam, dan pohon-pohon besar yang diyakini memiliki sebuah 

kekuatan untuk melindungi dari segala bahaya. Pada masa  pra aksara, 

tujuan utama ritual adalah untuk mendekatkan diri kepada kekuatan lain 

di luar batas kekuatan manusia.  

1. Adapun ritual dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

a. Tindakan magis yang melibatkan penggunaan zat yang bertindak melalui 

kekuatan mistis. 

b. Tindakan keagaman dan budaya leluhur pun berlangsung demikian. 

                                                 
17Thomas F O’dea, Sosiologi  Agama Suatu Pengantar (Jakarta, PT : Pustaka Sinar 

Harapan , 2001)h. 76. 
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c. Ritual konstitutif adalah cara bagaimana untuk dapat mengungkapkan 

atau memodifikasi hubungan sosial dengan mengacu pada pemahaman 

mistik, sehingga ritual kehidupan menjadi istimewa.  

d. Ritual faktitif adalah cara untuk meningkatkan kinerja atau 

mengupgrade kemampuan untuk membersihkan dan terjagah atau 

meningkatkan kesejahteran materi suatu kelompok.18  

2. Tujuan ritual 

a. Sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah Swt, supaya selalu 

diberikan perlindungan dan selalu penuh rahmat dan kebahagian. 

b. Sebagai wujud rasa syukur yang telah diberikan oleh Tuhan kepada 

hambanya. 

c. Sebagai wujud pemohonan maaf atas perbuatan  yang dilakukan di masa 

lalu dan meminta keselamatan dunia.   

2. Tradisi 

Tradisi (bahasa latin: tradition, “diteruskan “) atau kebiasaan  

dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah 

dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama 

yang sama. Menurut Funk dan Wagnalls (2013:78) istilah tradisi diartikan 

sebagai penegtahuan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

lainya termasuk cara penyampaian suatu ajaran. Jadi tradisi adalah suatu 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak dulu hingga sekarang.19  

                                                 
18Dhavamony, fenomenologi., h. 175  

19Nurmiyanti, dkk, Tradisi makna Badulang Sebagai sarana interaksi Sosial 
Masyarakat Pulau Belimbing Kabupaten kampar provensi Riau, Jurnal pendidikan dan 
konseling (Riau  Universitas Pahlawan, 2022), h. 9816 Vol.4, No.6.  
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Sedangkan dari segi terminologi, tradisi mempunyai banyak makna 

pengertian yang tersirat mengenai hubungan antara masa lalu dan masa 

sekarang. Merujuk pada sesuatu yang diwarisi dari masa lalu namun hidup  

dan aktif di masa saat ini. Tradisi ini menunjukkan bagaimana anggota 

masyarakat kelas atas dapat berperilaku, baik dalam kehidupan duniawi 

maupun dalam hal-hal yang bersifat supranatural atau keagamaan.20 

Seorang antropologi yang berkewarganegaraan Amerika R. 

Radfield (1950:70) membagi tradisi kedalam dua bagian, yaitu 

greattradition (tradisi besar) suatu tradisi mereka sendiri, suka berpikir 

dan dengan sendiri mencakup sekelompok orang yang relatif kecil, 

sedangkan Little tradition (tradisi kecil)adalah tradisi yang berasal dari 

banyak orang yang dimana tidak pernah dipikirkan secara mendalam 

pada tradisi yang mereka miliki. Sehingga mereka tidak mengenal seperti 

apa kebiasaan orang-orang terdahulu, karena kurangnya kepedulian 

terhadap budaya yang dimiliki.21 

Sementara itu Muhaimin (2017:78) berpendapat tradisi selalu saja 

dihubungan dengan kata adat  di dalam pandangan masyarakat, dengan 

demikian dapat dipahami sebagai perwujudan yang sama. Sebab untuk 

melakukan suatu tradisi dilihat dari masyarakatnya yang mengikuti 

aturan-aturan adat. Tradisi dalam arti sempit yaitu hanyalah warisan-

                                                 
20Amar Ma’ruf Ahmad, Tradisi Mappalili di desa Pacce’lang kabupaten pangkep, (studi 

unsur-unsur budaya Islam) Skripsi (Makassar : Fak. Adab dan Huamaniora UIN Alauddin 
Makassar 2020),h.12. 

21Armi Rantetasik, Pergeseran tradisi Ma’parompo dalam pola Pertunangan 
Masyarakat Di Toraja Utara, Skripsi (Makassar : Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
Bosowa 2022),h.12. 
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warisan sosial yang memenuhi syarat saja, yaitu yang tetap bertahan 

hidup di masa kini, dan masih mempunyai kaitan kuat dengan kehidupan 

modern.22 Oleh karena itu, tradisi suatu  tindakan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat  sejak dahulu hingga saat ini selalu menjaga dan dilestarikan.  

Beberapa fungsi tradisi menurut Soerjono Soekanto (2011:82) 

yaitu sebagai berikut : 

a. Tradisi adalah sebuah momen yang lahir dari jejak sejarah yang kita 

anggap sangat penting. Tradisi yang seperti kumpulan ide dan bahan 

yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membangun masa depan 

berdasarkan tindakan masa kini dan pengalaman masa lalu. Contoh: 

peran yang harus diteladani (misalnya, tradisi kepahlawanan, 

kepempinan, karismatik, sakral atau kenabian).  

b. Fungsi tradisi yaitu untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan 

hidup, kepercayaan, pranata, dan atauran yang sudah ada. Semuanya ini 

memerlukan pembenaran untuk mengikat anggotanya. Contoh 

:kekuasaan seorang raja yang dilegitimasi oleh tradisi dari seluruh 

dinasti terdahulu. Tradisi berfungsi sebagai simbol identitas kolektf yang 

dapat memperkuat sebuah keyakinan, loyalitas, primordial bangsa,  

komunitas, dan kelompok. Contoh tradisi nasional: lagu bendera, 

lambang, mitos, dan ritual umum. 

                                                 
22Nurmiyanti, dkk, Tradisi makna Badulang Sebagai sarana interaksi Sosial 

Masyarakat Pulau Belimbing Kabupaten kampar provensi Riau, Jurnal pendidikan dan 
konseling (Riau  Universitas Pahlawan, 2022), h. 9817 Vol.4, No.6.  
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c. Fungsi tradisi adalah untuk memberikan wadah pelarian dari 

ketidaknyamanan, ketidakpuasan, dan frustasi pada kehidupan modern. 

Tradisi yang mengisyarakat dari masa lalu yang lebih bahagia yang 

memberikan alternatif sumber kebanggan ketika masyarakat  berada 

dalam krisis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu telah 

membantu suatu negara untuk dapat bertahan dari idealisme kolonialis. 

Tradisi kehilangan kemerdekaan cepat atau lambat akan 

menghancurkan rezim otokratis yang belum mereda bahkan sekarang 

ini. Oleh karena itu, ketiga fungsi tersebut membentuk identitas unik 

masyarakat yang tinggal atau bertempat tinggal di suatu daerah.23 

Menurut beberapa pendapat diatas tradisi merupakan suatu 

identitas masyarakat yang dilakukan secara turun- temurun dan 

didalamnya terdapat nilai, adat, norma, kebiasaan dan wadah yang 

diwariskan dari generasi ke generasi  selanjutnya.  

B. Integrasi Islam Dengan Budaya Lokal  

Kata integrasi berasal dari kata “integration”  yang berarti 

penggabungan. Istilah integrasi mempunyai arti penyatuan dan pembauran 

dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan 

utuh. Secara harfiah integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap 

yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotakk-kotak yang berlainan. 

Nasrudin Syamsuddin mengatakan bahwa integrasi adalah proses penyatuan 

                                                 
23Armi Rantetasik, Pergeseran tradisi Ma’parompo dalam pola Pertunangan 

Masyarakat Di Toraja Utara, Skripsi (Makassar : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Bosowa 2022),h.12-13. 
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yang mencakup semua aspek kehidupan, yakni aspek sosial, ekonomi dan 

budaya.24 

Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan dimana 

kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap 

kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan 

kebudayaan mereka masing-masing.25 

Adapun definisi arti integrasi menurut para ahli  yaitu: 

Menurut paul B. Harton intergrasi yaitu proses pengembangan 

masyarakat dimana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperang secara 

bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Integrasi dalam 

kebudayaan adalah penyesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang 

saling berbeda sehingga mencapai keserasiaan fungsi dalam kehidupan 

bermasyarakat.26 

Selanjutnya menurut Baton integrasi didefinisikan sebagai suatu pola 

hubungan yang mengakui adanya perbedaan rasa dalam masyarakat,tetapi 

tidwk memiliki makna yang penting pada perbedaan ras tersebut. Hak dan 

kewajiban yang terkait dalam ras seseorang hanya terbatas pada bidang 

tertentu saja dan tidak sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan atau status 

yang di raih dengan usaha.. 

                                                 
24Siti Nuranita, Tradisi Songkabala Pada Masyarakat Di Desa Paranglabbua Kelurahan 

Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Skripsi (Makassar : Fak. Adab dan 
Humaniora UIN Alauddin Makassar 2021), h. 21. 

25Ibid, h.22 

26Irin Veronica, Itegrasi Sosial Sebagai Upaya Pemecahan Masalah Dimasyarakat, 
Tomohon 2020), h. 3 
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Sedangkan menurut Maurice Deverge, integrasi adalah saling 

ketergantungan yang lebih erat antara bagian-bagian organisme hidup 

atau anggota masyarakat. Oleh karena itu integrasi menciptakan 

kesatuan hubungan antar individu sebagai anggota suatu kelompok dalam 

masyarakat yang harmonis. 

Di Setiap bangsa, memiliki kepercayaan lokal masing-masing dan juga 

memiliki  sistem pengetahuan dengan cara pandang berbeda-beda. Adapun 

adat hukum yang membentuk dalam suatu tradisi sosial budaya masyarakat 

yang merupakan bentuk yang paling jelas dari institusi lokal yang mengatur 

tatanan masyarakat setempat. 

Budaya lokal merupakan suatu warisan budaya yang wajib 

dilestarikan, ketika bangsa lain yang hanya sedikit mempunyai warisan lokal 

berusaha keras untuk melestarikan demi sebuah identitas, maka sungguh naif 

jika kita yang memiliki banyak warisan budaya lokal lantas mengabaikan 

pelestariannya demi menggapai burung terbang sementara punai di tangan 

dilepaskan. 

Islam dan budaya lokal merupakan dua komponen yang saling 

mendukung terhadap perkembangannya, dimana Islam berkembang karena 

menghargai budaya lokal, begitu pula budaya lokal tetap eksis karena 

mengalami perbauran dengan ajaran Islam. 27 

                                                 
27Khairun Nisah, Tradisi Boho Oi Ndeu dalam Upacara Pernikahan di desa Tambe 

kecamatan Bolo kabupaten Bima, (Unsur-unsur Budaya Islam) Skripsi (Makassar: Fak. Adab 
dan Humaniora UIN Alauddin Makassar 2021), h.24. 
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C. Akulturasi Budaya Dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat 

1. Akulturasi budaya  

Istilah akulturasi atau acculturation atau culture contact 

mengnadung berbagai arti di antara para sarjana antropologi, bahwa 

konsep itu memgenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok 

manusia dengan suatu kebudayaan asing yang sedemikian rupa, sehingga 

unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke 

dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian 

kebudayaan itu sendiri. Terbukti bahwa tidak pernah terjadi difusi dari 

satu unsur kebudayaan. Unsur-unsur itu, seperti termasuk dalam contoh 

tentang penyebaran mobil tersebut selalu berpindah-pindah sebagai 

suatu gabungan atau suatu kompleks yang tidak mudah dipisah-

pisahkan.28 Sedangkan menurut Taylor kebudayaan dinyatakan sebagai 

keseluruhan yang kompleks, yang meliputi sekian banyak aspek dari hasil 

cipta rasa dan karsa manusia yang berkembang secara akumulatif, yang 

menurut wujudnya ada tiga, yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma peraturan dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini 

tersebut system budaya yang bersifat ideal, abstrak, tidak dapat dilihat, 

tidak bisa diraba, dan lokasinya ada di dalam kepala atau dalam alam 

fikiran masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. Kebudayaan ideal ini 

dapat direkam dalam dalam bentuk tulisan, dalam disk, kaset, arsip, 

koleksi microfilm, dalam hardisk dan sebagainya disebut dengan sistem 

budaya kaena gagasan/konsep tersebut tidak terlepas satu sama lain, 

                                                 
28Koentjaraningrat, Ilmu Antropologi, (Jakarta:Penerbit, Rineka Cipta, 2009),h. 202. 
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akan tetapi saling berkaitan berdasarkan asas-asas yang erat 

hubungannya, sehingga menjadi sistem gagasan/konsep yang relative 

mantap dan kontinyu. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola 

dari manusia dalam masyarakat wujud kedua ini sering disebutkan 

dalam system social, mengenai berada dari manusia itu sendiri. Sistem 

sosi al ini berupa aktifitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat 

konkret, dan dapat diamati. Sistem sosial ini tidak dapat melepaskan diri 

dari system budaya. Adapun bentuknya pola-pola aktifitas tersebut 

ditentukan atau ditata oleh gagasan/konsep yang ada dikepala manusia. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Aktifitas 

manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai pengguna 

peralatan sebagai hasil karya manusia yang mencapai tujuannya. 

Aktifitas karya manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai 

keperluan hidupnya.  Kebudayaan dalam bentuk fisik yang konkrit biasa 

juga disebut kebudayaan fisik.29 

Sedangkan menurut J.J. hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan 

menjadi tiga gagasan, aktivitas, dan artefat. 

a. Gagasan (wujud  ideal) 

Wujud ideal  kebudaayaan adalah kenbudayaan yang benbentuk 

kumpulan ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan 

sebagaianya yang bersifat abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. 

                                                 
29Mustafa Kamal Pasha, Lasijo Dan Mudjijana, Ilmu Budaya Dasar, (Cet.1:Jakarta:Citra 

Karsa Mandiri, 2006), h.13  
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Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau didalam pikiran 

masyarakat. 

b. Aktivitas (tindakan) 

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut 

siatem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang 

saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan 

manusia lainnya. 

c. Artefat (karya)  

Artefat adalah wujud kebuadayaan fisik berupa hasil dari aktifitas 

perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa 

benda-benda atau hal yang bisa diraba, dilihat, dan 

didokumentasikan.30 

Menurut Sachar akulturasi adalah budaya pada dasarnya merupakan 

pertemuan wahana atau area dua kebudayaan, dan masing-masing dapat 

menerima nilai-nilai bawaanya.31 

Akulturasi menurut Redfield  adalah suatu fenomena yang merupakan 

hasil ketika suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda 

datang dan secara berkesinambungan melakukan kontak dari perjumpaan 

                                                 
30Fitri Ayu, Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Pattutoang Di Desa Mengepong 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Skripsi (Makassar Fak: Adab Dan Humaniora UIN 
Alauddin Makassar, 2017),  h.16 

31Sachari, Agus, Dan Yan Yan Sunarya, Desain Dan Dunia Kesenirupaan Indonesia 
Dalam Wacana Transformasi Budaya, (Bandung  : Penerbit ITB, 2001), h. 87. 
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pertama, yang kemudian mengalami perubahan dalam pola budaya asli salah 

satu atau kedua kelompok tersebut.32 

Menurut Social Science Research Council, akulturasi merupakan 

perubahan budaya yang diawali  dengan bergabungnya dua atau lebih 

buadaya yang bediri sendiri. Perubahan akulturatif mungkin merupakan 

konsekuensi langsung dari perubahan budaya, mungkin disebabkan oleh 

faktor non budaya, seperti ekologi atau modifikasi demografi  yang disebabkan 

oleh budaya yang bertimpang tindih, mungkin juga terhambat, seperti 

penyesuaian internal terhadapa penerimaan sifat-sifat atau pola asing, atau 

mungkin bentuk reaksi adaptasi dari model hidup secara tradisional. 33 

Selanjutnya Graves, akulturasi merupakan suatu perubahan yang 

dialami oleh individu sebagai hasil dari terjadinya kontak dengan budaya lain, 

dan sebagai hasil dari keikutsertaan dalam proses akulturasi yang sedang 

dijalani oleh budaya atau kelompok etnisnya. Perubahan yang terjadi pada 

tingkatan ini terlihat pada identitas nilai-nilai, dan perilaku.34 

Akulturasi budaya adalah proses sosial yang tumbuh apabila suatu 

kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu sedemikian rupa 

dipengaruhi oleh unsur-unsur suatu kebudayaan lain sehingga unsur-unsur 

                                                 
32Redfield, Robert, Ralph Linton & Melville  J. Hercovits. Memorandum Tentang  Studi 

Akulturasi, (Jurnal: Amerika Antropologis,  1936), h. 38 

33Komite Historiografi, Ilmu Sosial Dalam Studi  Sejarah. New York Dewan Penelitian 
Sosial 1054. 

34Graves. T, Akulturasi Psikologis Dalam Komunitas Tri- Etnis. (Jurnal: Antropologi  
Selatan Barat, 1967),h. 23. 
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lain itu diterima dan disesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri 

tanpa menyebabkan hilangnya identitas kebudayaan asli.35 

Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih, 

dilihat proses jalanya sejarah dan perkembangan zaman masa kini. Istilah 

akulturasi lebih digunakan dalam istilah berpaduan antara kebudayaan yang 

satu dengan yang lannya, dengan tujuan menemukan nilai yang terkandung 

dalam budaya tersebut, dengan berpaduan budaya ini masyarakat bisa 

menerima dan dijadikan sebuah pandangan hidup dari sisi bermasyarakat 

untuk menciptakan sebuah interaksi. 

Berdasarkan bebarapa defenisi akulturasi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa akulturasi merupakan suatu cara yang dilakukan sejak 

pertama kali melakukan kontak agar dapat beradaptasi dengan kebudayaan 

baru tersebut.  

2. Sistem kepercayaan masyarakat  

 Kepercayaan berasal dari kata percaya yang artinya mengakui atau 

meyakini akan kebenaran. Kata ini memiliki hubungan dengan pengakuan 

atau keyakinan akan kebenaran. Contohnya, dalam ucapan sehari kita sering 

mendengar kalimat seperti “saya tidak yakin bahwa dia melakukan hal itu”  

atau ” Berita ini kurang bisa dipercaya dalam kebenarannya36 

Kepercayaan yang telah lama berlaku di masyarakat umumnya 

diturunkan dari satu kegenerasi berikutnya. Hal ini disebabkan oleh 

                                                 
35Rusmin Tumanggor, Dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta 2010), h. 46. 

36Agustina, Pandangan Masyarakat Terhadap Ritual Songkabala Di Kelurahan 
Patte’ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, (Kajian Filosofi) Skripsi 
(Makassar : Fak. Ushuluddin dan filsafat  UIN Alauddin Makassar 2021),h.26.  



      

 

28 

 

keyakinan yang tumbuh di dalam diri manusia yang sulit untuk dihilangkan. 

Terutama jika hal ini terjadi di desa, karena masyarakat desa lebih menghargai 

tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang  mereka. 

kepercayaan merupakan salah satu aspek budaya yang dapat dijumpai di 

setiap kelompok masyarakat di seluruh dunia. 

Upacara keagamaan menjadi sarana yang menghubungkan manusia 

dengan yang keramat, ini adalah agama  dalam suatu  tindakan. Ritual bukan 

hanya alat untuk memperkuat ikatan sosial di antara kelompok dan 

mengurangi ketengangan, tetapi juga cara untuk merayakan peristiwa 

penting, dan menyediakan jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

ketika menghadapi krisis seperti kematian, Tidak menimbulkan gangguan 

bagi masyarakat, dan bagi orang-orang yang terlibat lebih mudah untuk 

ditanggung. (Soekadijo,1993;207).37 

Kepercayaan pada awalnya tuhan adalah dasar yang utama sekali 

dalam paham keagamaan. Tiap-tiap agama kecuali budhisme yang asli dalam 

beberapa agama lain berdasar atas kepercayaan dalam suatu kekuatan ghaib, 

dengan cara ini manusia yang hidup tiap-tiap mempercayai agama dengan 

amat rapat terhadap hubungan dengan kepercayaan tersebut. Adapun 

kekuatan ghaib itu, kecuali dalam agama-agama primitif di sebut dengan tuhan 

yaitu: 

a. Kepercayaan animisme  

                                                 
37Eka Kurnia Fismasyah, dkk, Sistem  Kepercayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta 

Kecamatan Tambaksari Kabupaten Cimais, Jurnal pegabdian kepada masyarakat : (Fak. Ilmu 
Budaya Universitas Padjadjaran 2017), h.238 Vol. 1, No 4.  
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Ada masyarakat primitif lain yang berpendapat bahwa semua benda, 

baik yang bernyawa atau tidak bernyawa mempunyai roh. Paham ini disebut 

animisme, dari kata lain latin “anima”yang berarti “jiwa”. Sungguh pun 

masyarakat primitif serupa telah percaya pada roh-roh itu bagi mereka 

bukanlah roh sebagai yang kita ketahui.38 

Dalam biologi atau psikologi, animisme adalah pandangan bahwa 

pikiran atau jiwa adalah suatu elemen imaterial yang bekerja sama dalam 

tubuh melalui otak dan sistem saraf. Jadi, animisme adalah suatu bentuk 

kepercayaan yang meyakini adanya jiwa.  

b. Kepercayaan dinamisme 

Merupakan kepercayaan manusia bahwa dikeliling alam terdapat 

berbagai tenaga yang memiliki kekuatan ghaib yang sakral. Dalam paham ini 

ada benda-benda tententu dan mempunyai kekuatan ghaib dan berpengaruh 

pada kehidupan manusia. Kekuatan ghaib itu ada yang bersifat baik dan ada 

pula yang bersifat jahat. Kekuatan ghaib juga berasal dari roh manusia atau 

binatang yang sudah mati. Manusia yang primitif yang memiliki tingkat 

kebudayaan yang masih rendah sekali, karena tiap-tiap benda di sekelilingnya 

bisa menpunyai kekuatan batin yang misterius.39 

c. Kepercayaan totemisme 

Totemisme merupakan bentuk religi yang terdapat pada suatu 

masyarakat yang berbentuk unilineal. Suatu kelompok masyarakat atau suku 

tertentu pada umumnya, percaya bahwa kelompok yang berasal dari nenek 

moyang itu merupakan suatu kelompok dari masyarakat tertentu.40 

                                                 
38Harum Nasution, filsafat Agama (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973), h.23-28. 

39Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius 1995),h.67. 

40Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam Cet. Ke 5, (Jakarta: PT. Karrya Uni Press, 1995), 
h. 21-22. 
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d. Kepercayaan politeisme  

Politeisme merupakan bentuk religi yang yang percaya kepada satu 

dewa atau tuhan. Monoteisme mungkin pula merupakan perkembangan dari 

politeisme, atau dengan kata lain dengan politeisme mungkin pula terdapat 

kepercayaan kepada adanya tuhan yang satu. Oleh karena itu, maka agama 

mereka bukanya tidak mengenal dunia lain dari pada dunianya. Begitu pula 

pandangan mereka yang mementingkan keselarasan hidup perorangan, sosial 

serta keselarasan kosmos adalah suatu hal yang sangat berharga. Maka tidak 

dapat dipungkiri bahwa penghayatan mereka kepada tuhanyang maha Esa itu 

dikatan sudah ada. Tetapi persoalan monoteisme atau politeisme agama 

mereka yang dia anut.41 

 

 

 

 

                                                 
41Zakiah Darajat, Dkk, Perbandingan Agama, h.157-158.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya dengan menggunakan 

observasi lapangan dimana peneliti harus menghasilkan sumber data 

berdasarkan pengumpulan dari berbagai informan dengan menggunakan 

analisis kualitatif deskriptif baik data yang diperoleh dari pengamatan 

langsung ke lapangan atau hasil wawancara dari tokoh adat, tokoh agama, dan 

tokoh masyarakat. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur seperti buku 

dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan menjadi tempat menelitian  adalah Dusun  

Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya  Kabupaten Gowa. Peneliti 

memilih tempat tersebut karena  menganggap bahwa masyarakatnya masih 

sangat kuat mempertahakan tradisi dari warisan nenek moyang mereka. 

Desa Bissoloro memiliki luas wilayah sebesar 27,2 km2. Jumlah 

penduduknya adalah 2.342 jiwa jika dilihat dari letak geografis, Desa Bissoloro 

merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bungaya Kabuapten 
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Gowa yang letaknya berbatasan langsung dengan sebelah uatara berbatasan 

dengan Desa Pattallikang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Batumalonro Kecamatan Biringbulu, sebelah Timur berbatasan Desa 

Rannaloe dan Desa Buakkang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Takalar.  

Desa Bissoloro memiliki jarak kurang lebih 40 km2 dari ibukota 

kabupaten Sedangkan Jarak pusat Desa Bissoloro dengan ibu kota sulawesi 

selatan kurang lebih 45 km2. Sedangkan jarak pusat Desa Bissoloro dengan ibu 

kota kecamatan yang dapat di tempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 

dari 28 km2. 

Desa Bissoloro merupakan Desa yang mayoritas dengan penduduk 

petani. Dikarenakan Desa Bissoloro adalah daerah yang ketinggian kurang 

lebih dari 500 Mdpl, sehingga dikatakan oleh bapak kepala Desa Bissoloro 

bahwa, desa ini adalah desa yang daerahnya tinggi sehingga memiliki potensi 

perkebunan yang besar. Masyarakat setempat menanam tananam jangka  

panjang seperti rambutan, langsat, durian, kemiri, dan nangka sedangkan 

untuk tanaman jangka pendek masyarakat bercocok tanam dengan menanam 

jagung, padi, cabai, tomat, labu, singkong, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang 

panjang sesuai dengan permintaan pasar dan nilai jualnya yang tinggi. 

Adapaun kepercayaan yang anut oleh masyarakat Desa Bissoloro adalah 

agama Islam.  

Kemajuan suatu daerah   selain ditinjau dari aspek sumber daya 

manusia, juga ditinjau pula dari sarana dan juga prasarana. Ketersedian sarana 

dan prasarana suatu daerah yang sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-

hari oleh masyarakatnya seperti ketersedian sekolah, sarana kesehatan, 
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lapangan olahraga, pasar dan tempat ibadah. Masyarakat Desa Bissoloro 

sangat memperhatikan pendidikan. Dapat dilihat dari orang tua yang antusias 

menyekolahkan anaknya mulai dari jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, 

SMA, dan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Adapula orang tua yang memilih 

menyekolahkan anaknya ke bangku sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 

Tsanawiyah, Madrasah  Aliyah, dan ada juga yang memilih memasukkan 

anaknya ke pendidikan pondok pesantren.  

b. Waktu Penelitian 

Peneliti mulai melakukan penelitian pada bulan Februari sampai 

dengan April 2024. Peneliti akan melakukan proses pengumpulan data dengan 

cara observasi, wawancara bersama informan yang merupakan masyarakat 

Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini  ada beberapa pendekatan yang akan digunakan 

peneliti  sebagai berikut : 

1. Pendekatan Historis   

Pendekatan historis adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada 

setiap aktivitas manusia pada masa lalu dibuktikan dengan adanya fakta-

fakta. Melalui pendekatan ini historis memiliki tujuan sebagai usaha 

peneliti untuk mengetahui asal-usul awal mula dilaksanakannya ritual 

songkabala oleh masyarakat Bontotangnga dengan melalui sumber data 

lisan dan tulisan, sehingga tradisi ini masih tetap ada dan dilestarikan oleh 

masyarakat Bontotangnga hingga saat ini. 
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2. Pendekatan Antropologi 

 Pendekatan Antropologi merupakan metode yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengetahui tentang manusia dan kebudayaannya. Dan 

berusaha untuk mengerti makhluk manusia dengan mempelajari 

keragaman fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Dengan demikian, 

ritual songkabala dapat dipandang sebagai salah satu aset budaya yang 

harus dijaga dan dilestarikan. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama  

 Pendekatan sosiologi agama adalah pendekatan yang dilakukan oleh 

peneliti untuk memahami keyakinan masyarakat terhadap Ritual 

Songkabala serta melihat kehidupan masyarkat di sekitarnya, dimana 

Sosiologi merupakan ilmu yang ojek penelitiannya menyangkut manusia 

dan masyarakat. 

 

C. Sumber Data  

Dalam melakukan penelitian ini, sumber yang digunakan peneliti dalam 

memperoleh data yaitu: 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperloleh peneliti dari sumber 

pertama, baik yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi 

serta diskusi kelompok, dan lain-lan. Data mentah merupakan data 

primer yang diperoleh dari informan. Pengumpulan data mentah 

biasanya memakan waktu  yang relatif lama, terutama melalui 

wawancara dengan informan. Sumber data primer ini akan 



      

 

35 

 

memperoleh langsung dari informan. Peneliti akan mengumpulkan 

data-data sebagai salah satu fenomena yang terjadi, dengan itu 

peneliti akan mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat setempat sebagai pelaku ritual songkabala. Selain itu 

peneliti akan melakukan observasi mendalam untuk mendapatkan 

data-data yang di anggap penting. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui 

pengumpulan data kedua, seperti  data dari dokumen, arsip, 

manuskrip, dan lain-lain. Data sekunder ini juga merupakan data 

yang berupa dari literatur seperti buku  yang sengaja dikumpulkan 

oleh penelitan, dengan tujuan untuk melengkapi  kebutuhan data 

penelitian. Untuk penelitai ini penulis akan mengambil beberapa 

dokumen dan buku yang berhubungan dengan penelitian.42 

Dalam membantu penyusunan dan mendapatkan informasi berupa 

data-data, selain melakukan observasi dan wawancara peneliti juga 

mengambil rujukan dari beberapa karya ilmiah yang relevan, sehingga 

menjadi panduan dalam  penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

yaitu peneliti langsung   terjung ke lapangan untuk mendapatkan data yang 

sebenarnya dari masyarakat setempat. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam melakukan penelitian yaitu : 

                                                 
42Karsadi, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet.1 Celeban Timur: Pustaka Belajar, 2018), 

h..68-74 . 
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1.  Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di 

pakai untuk menghimpun data penelitian dengan melalui pada 

pengamatan peneliti yang akan menggunakan panca indra.  

2. Wawancara  

Wawancara atau biasa disebut dengan interview merupakan suatu 

proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan cara 

tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan.  Interview 

merupakan percakapan  atau dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan 

tujuan untuk memperoleh suatu informasi atau data dari wawancara atau 

infornan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data oleh peneliti yang 

berbentuk tulisan, seperti karya-karya ataupun gambar, baik berupa foto 

atau hasil rekaman yang didapatkan dilapangan. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh, mengolah dan mengiterprestasikan informasi yang diperoleh 

dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang 

sama.43 

                                                 
43Syofiah Siregar, Metodologi penelitian, (Jakarta : Kencana 2013 ), h.46. 
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Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data  penelitian  kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang 

terkumpul dengan menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan 

dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam 

suatu penelitian.44  

Adapun alat yang dapat membantu dalam penelitian  peneliti yaitu: 

1. Perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam informasi 

dari narasumber saat bercakapan.  

2. Kamera yaitu alat yang digunakan untuk mengambil gambar dari 

narasumber yang diwawancarai. 

3. Alat tulis yaitu alat yang digunakan untuk mencatat informasi dari 

informan saat wawancara. 

4. Pedoman wawancara yaitu pedoman yang dilakukan untuk 

wawancara dengan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

terkumpul dan telah ditetapkan  pewawancara dalam 

pengumupulan data-data peneliti tersebut.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

                                                 
44Siti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial,  (Samata Alauddin 

University Press 2013), h.120. 
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data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.45 

Analisis data merupakan  suatu rangkaian untuk dapat mengolah data 

yang telah diperolah agar data itu mudah dimengerti untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang akan 

dipakai dalam penelitian yaitu: 

1. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini 

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan 

sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari 

kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan 

pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

2. Penyajian data, merupakan data yang selesai direduksi dikumpulkan 

agar mampu memberikan suatu kumpulan-kumpulan informasi 

agar peneliti  mudah dalam mengambil suatu kesimpulan. Untuk 

melakukan penyajian data maka memakai teks naratif, gambar, dan 

juga membuat bagan atau tabel-tabel agar peneliti bisa menguasai 

atau memahami data-data. 

3. Pada tahap akhir  merupakan penarikan kesimpulan dari proses 

analisa data Pada bagian ini, peneliti menyampaikan kesimpulan 

yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian.  

                                                 
45Sugiyono, Metode penelitian pendidikan, (Bandung : Penerbit Alfabeta 2010), h. 308 
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Cara ini dilakukan sebagai langkah untuk mengelolah data. Penelitian 

ini menggunakan metode analisis data kualitatif-deskriptif. Hal tersebut 

dilakukan sebagai tujuan agar dapat mendefenisikan serta pemahaman yang 

penyeluruh tentang tema pokok skripsi, dari tahapan deskriptif ini  memakai 

tujuan untuk menggambarkan dan sekaligus memaparkan secara keseluruhan 

tentang ritual songkabala pada masyarakat Bontotangnga Desa Bissoloro 

Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Analisis ini dipakai dengan tujuan 

untuk menganalisa uraian-uraian dari metode deskriptif yang sudah ada 

secara konseptual sebagai kajian budaya dalam ritual songkabala pada 

masyarakat Bontotangnga. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Awal  Munculnya Ritual Songkabala  Pada Masyarakat Bontotangnga 

Desa Bissoloro Kecamatan  Bungaya Kabupaten Gowa  

1. Pra Islam 

Pada zaman  dahulu sebelum adanya Islam masyarakat yang ada di 

Indonesia sudah melakukan tradisi khususnya di Dusun Bontotangnga yang 

sering melaksanakan ritual/upacara songkabala yang dipimpin oleh seorang 

sanro. Namun semakin berkembangnya zaman  yang dulunya ritual 

songkabala hanya dilaksanakan oleh seorang sanro. Kemudian Islam masuk 

pelaksanaan ritual songkabala digantikan oleh seorang ustadz/ketua adat 

yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam ritual songkabala.  

Menurut hasil wawancara dari tokoh adat Abdul Gani  Dg Siriwa 

mengatakan bahwa: 

 

Tradisi songkabala lebbaki nigaukang battu riolo saggenna kamma-
kammaya anne, nisaba nipattapaki kulle appalili balayya anjo labattua 
siagang anjo tau lamimpingan naissengi anjo baca-bacanna 
songkabalaya, lebbana antama Islamnga beru pi situru niaka baca-
bacaan Islamnga. Ia anjo kulle mi kamma-kamma anne ustadz/ pinatia 
ammimping ritual songkabalaya.  
 

Artinya: 

Tradisi songkabala sudah dilakukan sejak dulu sampai sekarang ini, 
sebab dipercaya bisa menghidarkan dari  bahaya itu yang datang sama 
itu orang yang memimpin sudah mengetahui bacaan tersebut, setelah 
datangnga Islam baca-bacaan sudah menyesuaikan dengan nilai-nilai 
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Islam. Sekarang itu hanya ustadz/ketua adat yang memimpin ritual 
songkabala.1 

Ritual songkabala ini dilakukan sejak dahulu oleh nenek moyang kita, 

ritual ini masih terus dilaksanakan sebagai upaya dalam masyarakat untuk 

melestarikan adat istiadat atau kebiasaan yang ada di Dusun Bontotangnga. 

Masyarakat Bontotangnga ini masih mempercayai adanya kepercayaan-

kepercayaan yang merupakan suatu bentuk kepercayaan terhadap roh 

nenek moyang mereka.  

Salah satu bentuk kepercayaan yang masih mereka percayai dan 

mereka jalankan seperti dalam tradisi pernikahan, tradisi kematian, tradisi 

maudu dan tradisi songkabala. Tradisi ini sudah ada sebelum masuknya 

Islam di Sulawesi Selatan, dan sebelum Islam dan menjadi salah satu agama 

yang mayoritas yang dianaut oleh masyarakat Bontotangnga, namun ritual 

merupakan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

keselamatan masyarakat yang ada di Dusun Bontotangnga itu sendiri. 

Pelaksanaan ritual songkabala yang sebelumnya dipimpin oleh seorang 

sanro yang sebelum adanya Islam tentu menggunakan matra atau baca-baca 

yang tidak mengandung unsur baca-baca Islam. Sementara pada saat agama 

Islam menjadi agama yang paling layak dianut oleh masyarakat setempat dan 

menjadi agama yang mayoritas termasuk di Dusun Bontotangnga, memuat 

pelaksanaan dialihkan kepada seorang ustadz/ ketua adat yang ditunjuk 

sebagai pelaksana dalam ritual songkabala.  

Sebelum adanya Islam masyarakat masih menggunakan baca-baca 

(mantra) untuk meminta pertolongan.  Setelah  adanya Islam masyarakat 

                                                 
1Abdul Gani Dg Siriwa (46 Tahun) Ketua Adat, Wawancara, Bissoloro Pada Tanggal 

18 Februari 2024 
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mulai menakulturasikan budaya lokal dan budaya Islam agar tradisi tersebut 

dapat bertahan.  

a. Latar belakang awal munculnya ritual songkabala pada masyarakat 

Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa 

Salah satu awal munculnya turun temurun ritual  songkabala yaitu 

ketika Sallo Dg Nakku jatuh sakit dan mengalami sesat nafas dan harus di 

bawah kemana-mana dibawah hutan, dan sampai pada saat itu, sesat 

nafasnya serta bagian pinggang tubuhnya semakin parah dan tidak bisa di 

obati. Maka datanglah seorang kakek-kakek namun, kakek ini sebelumnya 

memperkenalkan dirinya kepada Sallo Dg Nakku bahwa kakek ini berasal 

dari dampang bulo-bulo. 2 

Kemudian kakek ini mengatakan jangan khawatir terhadap 

penyakitmu tetapi ingatlah pada saya dan saat itu, Sallo Dg Nakku mulai 

sembuh dan di beri keajaiban. Kemdian kakek ini mengatakan bahwa 

ketika kamu sembuh kamu harus mempersiapkan, beras, ayam, umba-

umba, lawar kadea, serta daun siri maka disinilah mulai dilaksanakan yang 

namanya ritual songkabala.  

2. Islamisasi  

 
Sedangkan Menurut hasil wawancara dari tokoh adat, Abdul Gani Dg 
Siriwa mengatakan bahwa asal munculnya itu salah satu turun temurun 
yaitu sejarah adanya ritual songkabala atau kio sumanga’ setiap musim 
awal musim hujan kita tetap melaksanakan untuk bagaimana seperti 
yang lalu-lalu bahwa orang tua saya atas nama Sallo Dg Nakku yang 
awal melaksanakan songkabala atau kio sumanga’. Saya berakhirnya 
berapa saudara 3 dari laki-laki akhirnya kami di datangi pada saat hari 
jum’at sepulang sholat jum’at.3 

                                                 
2H. Bali Dg Ngempo (63 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara Panyambeang, Pada 

Tanggal 18 Februari 2024 

3Abdul Gani Dg Siriwa (46 Tahun ) Tokoh Adat , Wawancara , Bissoloro Pada Tanggal 
18 Februari 2024 
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Saya  punya orang tua bapak saya dia katakan pada saya hari jum’at 

depan jam 7:30 usahkan kasih sentuh lidahmu dengan lidahku dan insya 

Allah apa yang kami miliki dan apa yang kami ketahui belum pernah kamu 

tuntu atau minta, dan insya Allah setelah kami di kubur hari jum’at maka 

jejakku sendiri pegang misan tangan kananmu baru pegang pusat tangan 

kirimu kemudian setalah itu doakan saya dengan Al-Fatihah dan sejak itu  

Sallo Dg Nakku meninggal dunia. Kemudian apa yang diamanakan oleh 

orang tuanya itu mereka datang menyampaikan bahwa jangan minta 

kepada saya tapi mintalah kepada Allah Swt, nakke pakkalabiri mama 

teako pakpalakia artinya jangan minta pada saya tetapi ingatka ketika 

kamu melaksanakan ritual songkabala.Satu minggu kemudian ada 

hidayah dan petunjuk bahwa ada orang tua datang pakai sorban dan 

beliau ini menyampaikan bahwa: ambentenngko tuna nu rinring kamase 

nu tongko sabbara pamange labusu ri alle ta’ala Artinya berdirilah engkau 

untuk melindungi seseorang dan tutupla sabarmu karena Allah Swt.  

3. Perubahan Ritual Songkabala Dari Masa Ke Masa  

Pergeseran nilai budaya merupakan perubahan nilai-nilai budaya 

yang nampak untuk pelakunya untuk anggota budaya yang dianut oleh 

kebudayaan tertentu. Pergeseran budaya pada umumnya yang 

merupakan suatu perubahan sosial yang tidak bisa dilepaskan  dari 

perubahan kebudayaannya.  Perubahan sosial budaya yang merupakan 

suatu hal yang tidak bisa dilakukan, namun ada beberapa faktor yang 

mendukung terjadinya perubahan terhadap budaya baik pada nilai 

maupun dalam pelaksanaannya yaitu diantaranya ketika munculnya 

budaya baru dan perubahan pola hidup sosial masyarakat.  
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Terdapat beberapa perubahan dan pergeseran pada pelaksanaan 

ritual songkabala yaitu sebagai berikut: 

a. Penggunaan alat dan dari masa ke masa  

Ritual songkabala ada sejak sebelum datangnya agama-agama 

universal di Dusun Bontotangnga, masyarakat Bontotangnga 

menganggap bahwa ritual songkabala merupakan suatu hal yang 

sangat sakral dan tidak boleh ditinggalkan apalagi dihilangkan. 

Pelaksanaan songkabala sejak dahulu syarat dan penuh akan 

bermakna. Hingga saat ini pelaksanaan maupun prosesesnya tidak 

terdapat perubahan yang signifikan. Sesuai yang  dikatakan oleh 

ketua adat bahwa : 

Pelaksanaan ritual songkabala ini tidak ada perubahan sama 
sekali, sama saja dari dulu hingga sekarang. Tidak boleh dirubah 
dan digeser karena ini sudah diwariskan oleh nenek moyang dan 
itu harus dikerjakan.4 

Berdasarkan perkataan oleh ketua adat di atas bahwa pelaksanaan 

ritual songakabala sama sekali tidak ada mengalami perubaha, karena 

masyarakat Bontotangnga melaksanakan ritual songkabala sesuai apa 

yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Menurut Dg sila, jika ada 

perubahan pada pelaksanaan itu terdapat pada masyarakat tertentu. 

Di zaman modern atau yang disebut era milenial ini di masyarakat 

Bontotangnga masih melaksanakan, selain sebagai media untuk menjalin 

silaturahmi keluarga dan masyarakat juga sebagai permintaan 

                                                 
4Abdul Gani Dg Siriwa (46 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Bissoloro Pada Tanggal 

18 Februari 2024 

 



      

 

45 

 

keselamatan kepada Allah Swt, seperti yang disampaikan oleh salah satu 

tokoh masyarakat Dg Rani mengatakan bahwa:  

 

Sattalanna anne zaman modern appada anne kamma-
kammayya, tradisi songkabalayya tetapki ri gaukang, apalagi 
tujuannya sanna ji bajikna. 

Artinya:  
Setelah zaman modern seperti sekarang ini, tradisi songkabala 
ini masih tetap dilaksanakan karena seperti yang kita ketahui 
bahwa tujuan dari tradisi ini sangat baik.5 
 

Dapat diketahui bahwa tradisi songkabala ini masih dilaksanakan 

hingga sekarang ini, meski hanya masyarakat Bontotangnga saja. Namun 

tradisi ini dilaksanakan ketika memasuki musim hujan karena masyarakat 

setempat mulai akan bercocok tanam, tujuannya dari tradisi ini untuk 

menangkal segala bahaya, bencana dan malapetakan yang akan menimpa 

masyarakat, serta meminta keselamatan kepada Allah Swt untuk tetap 

dilindungi serta dijauhkan dari segala hal yang tidak baik.  

 

B.  Proses Pelaksanaan Ritual Songkabala Pada Masyarakat 

Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa 

Salah satu budaya yang ada di Sulawesi Selatan adalah ritual 

songkabala yang terletak di Dusun Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan 

Bungaya Kabupaten Gowa. Songkabala adalah tradisi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat ketika mulai musim hujan karena masyarakat tersebut mulai 

bercocok tanam.  

Seperti hasil wawancara dari tokoh masyarakat Dg sila mengatakan: 
Kebisaang songkabalayya ia minne tradisi kulle ri cegah anjo ngaseng 

                                                 
5Dg Rani (54 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Bontotangnga,  Pada Tanggal 

15 Februari 2024 
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kodia atau anjo tenayya ri harapkang, appada musibayya, 
malapatakayya mange ia timpayyai masyarakatka, anne songkabalayya 
ri gaukangi tergantung wattua contona punna nia mo bosi  anjo 
masyarakatka errok mi a’lammung  lammung. 

Artinya:  

tradisi songkabala adalah tradisi yang dilakukan untuk mencegah 
segala bala, bencana, dan malapetaka yang akan menimpa masyarakat, 
songkabala dilakukan pada waktu tertentu dan biasanya dilaksanakan 
ketika musim hujan karena masyarakat tersebut mulai bercocok 
tanam.6 

 

1. Pra Pelaksanaan  

Ritual songkabala merupakan salah satu budaya tradisi yang masih 

dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat Dusun Bontotangnga. 

Meskipun ritual songkabala ini dilaksanakan ketika mulai musim hujan karena 

masyarakat tertentu mulai bercocok tanam akan tetapi masyarakat ini sangat 

berantusia untuk melaksanakan ritual ini.  

1) Musyawarah  

Persiapan pelaksanaan ritual songkabala dimulai dengan musyawarah 

bersama masyarakat dan ketua adat. Dalam rapat tersebut dirundingkan 

tentang pelaksanaan ritual, artinya apa-apa yang harus dipersiapkan. 

Dalam rapat ini juga ditentukan hari pelaksanaan dan waktu 

pelaksanaan dimana itu dapat dilihat dari kesiapan ketua adat dengan 

masyarakat yang bersangkutan, dalam melaksanakan ritual songkabala. 

Menurut hasil wawancara dari tokoh adat Abdul Gani Dg Siriwa 
mengatakan bahwa pentingnya memberikan himbauan kepada 
masyarakat agar menyampaikan berita kepada orang yang masih 
mengikuti ritual songkabala untuk ikut serta dalam rapat persiapan 

                                                 
6Dg Sila (52 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mammeso Pada Tanggal 10 

Februari 2024 
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dalam pelaksanaan ritual. Rapat ini bertujuan agar pelaksanaan 
ritual ini berjalan dengan baik dan rapat dipertanggung jawabkan 
sebagai suatu kegiatan yang semestinya dilakukan bagi orang-orang 
yang mempercayainya tersebut.  Ritual ini dilaksanakan sekali 
setahun karena diaggap oleh masyarakat sebagai kepercayaan yang 
telah  dilestarikan hingga saat ini dan diyakini dapat menangkal 
segala mara bahaya atau mengusir kejahatan yang akan 
menimpanya. Oleh karena itu ritual ini dilaksanakan secara gotong 
royong, baik itu berupa tenaga maupun secara materi. 7 

2) Persiapan Alat Dan Bahan  

   Dalam persiapan ini adalah alat dan bahan-bahan yang akan digunakan 

dalam pelaksanaan ritual songkabala. adapun alat dan bahan yang akan 

digunakan sebagai berikut:  

a. Tampah/Kappara sebagai tempat makanan  

b. Piring makan/Panggareang berfungsi sebagai tempat nasi  

c. Dupa, bermakna sebagai tempat untuk menyimpan kemenyan 

yang berisi api bertanda memiliki asap yang bisa dihirup langsung 

oleh nenek moyang.  

d. Kelapa/Kaluku, bermakna sebagai simbol kekuatan untuk 

melindungi dan menguir roh jahat atau energi negatif 

e. Daun sirih/Leko, daun pinang, tebu/ta’bu, leko palliasa, dan daun 

bambu di ikat dalam satu wadah kemudian dicelungkan dalam air 

setelah itu dipercikkan pada pintu rumah yang bermakna sebagai 

simbol untuk mengusir roh jahat sebelum ritual songkabala 

dilaksanakan.  

  

Sehari sebelum hari pelaksanaan ritual, semua benda-benda  upacara 

sudah ada di rumah ketua adat. Setiap keluarga membawa bahan-bahan, baik 

                                                 
7Abdul Gani Dg Siriwa (46 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Bissoloro Pada Tanggal 

18 Februari 2024 
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berupa ayam maupun beras dan bahan-bahan lainnya. Bagi masyarakat yang 

tidak mampu membeli bahan-bahan tersebut, diadakanlah patungan agar 

lebih ringan. Ritual songkabala ini merupakan kegiatan dalam keagamaan 

yang masuk akal yang dilakukan untuk meminta keselamatan serta 

perlindungan kepada Allah Swt, agar terhindar dari bala, dan bencana. Ritual 

songkabala ini dilakukan secara berulang-ulang namun apa yang dikerjakan 

dan dilakukan ini tetap sama dari generasi ke generasi, seolah-olah sudah 

menjadi kebiasaan, seperti halnya kebiasaan sehari-hari. Kegiatan yang rutin 

dan sering diulang dan dibuat dalam tradisi, pasti ada keinginan dan kemauan 

untuk melakukannya. 

Di Indonesia masih banyak tradisi yang belum diketahui o leh 

masyarakat, yaitu salah satunya songkabala (menolak bala dan bencana). 

Namun penolakan juga sangat beragam yang sesui dengan kemampuan oleh 

masyarakat di setiap daerah untuk melakukannya. Masyarakat Bontotangnga 

sangat memahami kata songkabala dalam bahasa makassar yang mempunyai 

makna dalam bahasa Indonesia berarti penolakan bala atau bencana yang bisa 

diartikan untuk berlindung kepada Allah Swt. 

2. Pelaksanaan Ritual Songkabala  

Setiap kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan merupakan suatu 

pancaran dalam sejarah yang meliputi aspek dari masa lalu yang kemudian 

dialihkan ke masa sekarang ini dalam bentuk yang telah diubah secara 

material yang tetap dipersiapkan untuk masyarakat untuk melalui kontak atau 

cara yang telah diciptakan oleh pendukung kebudayaan itu sendiri. 

Salah satu kebudayaan yang masih tetap dilaksanakan serta dijaga 

kelestariannya oleh setiap suku misalnya melakukan kebiasaan secara turun 
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temurun di daerah sulawesi selatan khususnya di masyarakat Bontotangnga 

Desa Bissoloro, diantaranya masih melakukan ritual songkabala yang telah 

dipercaya dan diselenggarakan oleh masyarakat Bontotangnga Desa Bissoloro 

yang masih mempercayai secara individu ataupun perkelompok.8 

Upacara keagamaan dalam kehiduapan suatu sekelompok atau 

persekutuan dalam masyarakat biasanya merupakan unsur kebudayaan 

dalam nampak reaslisasi bagi masyarakat  untuk masih mempercayai atas 

adanya kebenaran agama yang sangat peka dalam perbuatan maupun 

tindakan agama yang meliputi dalam bentuk kegiatan upacara tersebut. 

Salah satu bentuk sosialisasi yang di kenal oleh masyarakat terutama 

pada masyarakat yang masih kuat untuk berpegang teguh dalam tradisi adalah 

upacara. Fungsi upacara merupakan untuk mengukuhkan norma-norma serta 

nilai-nilai budaya. Apabila anggota masyarakat masih menyelenggarakan 

upacara. Maka dalam artian masyarakat turut mengukuhkan tata tertib yang 

berlaku sekaligus memperingatkan kepada sesama anggota masyarakat 

mengenai aturan-aturan. Mengikuti upacara sama halnya dapat memperoleh 

makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara. Sistem simbol tersebut 

adalah pernyataan dari emosi keagamaan yang muncul melalui konsepsi dan 

gagasan dalam simbol upacara, para masyarakat ikut dalam menghadiri 

upacara yang mengalami sosialisasi untuk dianggap yang berguna dalam 

kehidupan mereka karena dari sosialiasi terseebut berarti mereka telah 

mempelajari yang berkaitan dengan peta kebudayaan yang tidak pernah 

tersesat dari seluk beluk dalam kehidupan masyarakat. 

                                                 
8Dg Rani (54 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Bontotangnga,  Pada Tanggal 

15 Februari 2024 
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Ritual songkabala adalah suatu upacara yang penting oleh masyarakat. 

Dalam bahasa melayu, songkabala mempunyai arti yaitu songka dan bala yang 

berarti penolakan dalam bala, malapetakan atau musibah yang akan terjadi. 

Dari arti tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi songkabala adalah sebuah 

tradisi yang dilakukan untuk menghindari segala bencana seperti peristiwa 

longsor, angin badai atau kejadian buruk, nasib yang kurang baik, dan semua 

hal yang akan mendatangkan malapetakan.9 

Bahwa pelaksanaan ritual songkabala ini pada umumnya diketahui 

oleh warga karena dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh 

masyarakat di Dusun Bontotangnga, adapun tempat  pelaksanaannya adalah 

di rumah ketua adat  kemudian yang terlibat dalam pelaksanaan ritual 

songkabala ini adalah ketua adat,  tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ritual 

songkabala biasanya dilakukan pada malam senin dimulai sekitar jam 18:30 

selesai shalat maghrib. Dalam proses ritual ini  pelaksana harus menyiapkan 

sesajen atau bahan makanannya, yang harus di persiapkan yaitu: 10 

a. Ka’do’ massingkulu’ 

Ka’do’ massingkulu’ yang terbuat dari daung pisang yang diisi dengan 

beras yang berbentuk seperti segitiga sama sisi. Massingkulu’ artinya 

menyiku. Ka’do’ massingkulu’ berfungsi untuk menyiku segala bencana 

atau bala yang akan terjadi dan menahan untuk tidak terjadinya bencana 

yang datang dari segala arah.  

b. Dupa  

                                                 
9Dg Sila (52 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mammeso Pada Tanggal 10 

Februari 2024  

10Abdul Gani Dg Siriwa (46 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Bissoloro Pada 
Tanggal 18 Februari 2024 
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Dupa berfungsi sebagai bau-bauan atau dapat memberikan wewangian 

pada acara pelaksanaan ritual songkabala dengan cara menaburkan gula 

merah di atas bara api yang diletakkan di dalam pa’dupa (tempat bara 

untuk menabur dupa) 

c. Segelas air  

Segalas air juga merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam 

upacara pelaksanaan ritual songkabala. Air segelas berfungsi sebagai air 

minum dari makanan yang telah dipersiapkan itu mutlak haru ada.  

d. Umba-umba 

Umba-umba merupakan kue yang terbuat dari tepung beras ketan yang 

dibentuk bulat-bulat dan di dalamnya berisi gula merah. Umba-umba 

bermakna kehidupan manusia seperti umba-umba pada saat dimasak di 

dalam air, kadang muncul dan kadang pula tenggelam. Demikian pula 

dengan kehidupan manusia 

e. Lappa-lappa 

Merupakan makanan yang terbuat dari beras yang sudah dimasak, lalu 

dibungkus dengan menggunakan daun kelapa, kemudian diikat dengan 

tali rapiah agar pada saat dimasak, air tidak masuk. Lappa-lappa tersebut 

berbentuk seperti tebu kuning, besar, dan panjangnya sama seperti satu 

ruas tebu kuning. Lappa-lappa bermakna melepas semua mara bahaya 

atau kejelekan-kejelakan yang menimpa sehingga tidak menimpah 

seorang pada umumnya, tetapi masyarakat berada pada kehidupan yang 

lebih baik. 

f. Daun sirih  

Daun sirih sangat penting dalam pelaksanaan ritual songkabala, daun 

sirih ditempatkan pada satu piring dengan batu pangnganjai karena 
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keduanya tidak bisa dipisahkan. Daun sirih diletakkan dibawah Batu 

Pangnganjai dan dijadikan sebagai alas untuk batu pangnganjai. 

g. Lilin 

Lilin diyakini oleh masyarakat Bontotangnga sebagai penerang, orang 

dulu biasa menggunakan lampu yang terbuat dari botol yang didalamnya 

diisi dengan minyak tanah maknanya yaitu sebagai penerang setelah 

gelap artinya bahwa kehidupan harus selalu senantiasa bersabar dan 

berusaha untuk mendapatkan keterangan hidup dan walaupun lilin 

dibutuhkan pada saat mati lampu tetapi selalu ada jika dibutuhkan, 

belajarlah hidup hidup seperti lilin yang selalu menerangi suatu 

kegelapan dan berkorban dengan tulus tanpa pamrih. Namun lilin 

tersebut merupakan bagian yang penting dalam proses pelaksanaan 

ritual songkabala.11 

h. Kelapa 

Itu air kelapa tidak di tahu dari mana asalnya tidak ada lubang untuk 

bagaimana caranya air itu, bisa didalam kelapa tersebut. Air kelapa ini 

berfungsi sebagai air minum orang halus karena airnya bersih 

i. Songkolo kebo’ 

Sogkolo kebo’ merupakan jenis makanan yang harus ada dalam proses 

pelaksanaan ritual songkabala songkolo ini berfungsi sebagai umtuk 

saribatang tuju ta  

j. Songkolo le’leng 

                                                 

11Abdu Gani Dg Siriwa (46 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Bissoloro Pada Tanggal 
18 Februari 2024 
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Songkolo le’leng merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan 

ritual songkabala karena songkolo le’leng ini menandakan bahwa kami 

telah memiliki sa’ribatang tau le’leng ta  

k. Tumpi  

Tumpi merupakan makanan yang terbuat dari tepung beras, kemudian 

dibungkus dengan daun pisang dan dibentuk seperti kerucut, lalu 

dikukus hingga matang. Makanan tumpi pada acara songkabala ada dua 

macam, yakni tumpi te’ne dan tumpi la’ba. Tumpi te’ne  rasanya hambar 

dan berwarna coklat sementara tumpi la’ba  adalah tepung beras yang 

dicampur dengan gula merah kemudian dibungkus dengan daun pisang 

berbentuk kerucut dan rasanya manis. Makna tumpi tersebut, juga 

merupakan salah satu gambaran dalam kehidupan manusia di dunia, 

yakni ada kehidupan yang hambar dan ada pula kehidupan kehidupan 

yang manis, namun dalam kenyataannya, kadang hambar dan kadang 

pula manis  

Kemudian setiap jenis makanan dihindakan kedalam masing-

masing piring atau kappara’ wadah yang berbentuk lingkaran dan 

terbuat dari besi berukuran lumayan besar). Kappara diisis beberapa 

jenis makanan yang berbeda misalnya dalam satu wada isinya berupa 

umba-umba dan lawar kadea. Masyarakat Bontotangnga ini sangat patuh 

terhadap tradisi nenek moyang mereka, hal tersebut  bahwa ketekunan 

dalam proses pelaksanaan ritual songkabala dapat dilihat bahwa dalam 

masyarakat Bontotangnga yang melakukan ritual songkabala karena 

mereka memiliki kesadaran tertentu dan untuk menghormati warisan 

nenek moyang mereka. Tradisi atau kebiasaan yang dilaksanakan oleh 

nenek moyang adalah suatu hal yang patut untuk dilestarikan  
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3. Pasca  Pelaksanaan  

Adapun setelah pelaksanaan  ritual songkabala  yaitu masyarakat 

terlibat dalam proses pelaksanaan tentu mereka yang akan membagi 

makanan kepada seluruh warga yang hadir di tempat pelaksanan ritual 

songkabala. Makanan yang biasanya di makan secara bersama-sama 

kemudian apabila ada makanan yang masih tersisa  maka masyarakat 

tersebut membawa pulang kerumahnya  masing-masing. 

Selain meminta pertolongan kepada Allah, maka tradisi songkabala 

ini merupakan suatu seluruh bentuk silaturahmi sesama masyarakat 

tersebut karena pada saat momen seperti ini, maka masyarakat tersebut 

terlebih dahulu berkumpul disuatu tempat sehingga warga yang biasanya 

jarang ketemu akan kembali berkumpul bersama di dalam momen 

perayaan ritual songkabala  

Adapun tujuan yang didapatkan dalam pelaksanaan ritual 

songkabala yaitu: 

a. Keselamatan  

Salah satu motivasi dalam ritaul songkabala adalah motivasi 

keselamatannya hal ini dapat diketahui bahwa agar kita dihindarkan dari 

segala marabahaya yang akan menimpanya. 

Menurut hasil wawancara dari tokoh masyarakat Dg Sila 
mengatakan bahwa ritual songkabala ini merupakan hal yang 
sudah dilakukan sejak turun temurun dan masyarakat tersebut 
sangat percaya dilakukannya ritual ini, karena dapat 
menghidarkan atau menjauhkan dari hal-hal yang membahayakan 
keselamatan diri kita maupun keselamatan wilayah Dusun 
Bontotangnga.12 

 

                                                 
12Dg Sila (52 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mammeso Pada Tanggal 10 

Februari 2024  
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b. Kelancaran Rezeki  

Salah satu keiginan manusia adalah untuk mendapatkan rezeki yang 

lancar dan sebagian ada warga yang ada di Dusun Bontotangnga sangat 

bermotivasi atas kelancaran rezeki dengan mengharapkan hasil panen yang 

melimpah sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 Menurut Tokoh masyarakat Dg Rani mengatakan  songkabala 

dilakukan agar hasil panen terhindar dari hama atau musibah alam (longsor) 

agar hasil panen melimpah  sehingga mensejahterakan masyarakat yang di 

Dusun Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. 

Sehingga ritual ini dilakukan sebelum masa tanam. 13 

c. Kesehatan  

Setiap manusia mengharapkan kesehatan seperti halnya masyarakat 

yang ada di Dusun Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya 

Kabupaten gowa, melakukan ritual songkabala  untuk mengharapkan 

kesehatan jasmani dan rohani. 

C. Nilai-Nilai Budaya Islam Yang Terakulturasi Dalam Ritual Songkabala 

Pada Masyarakat Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya 

Kabupaten Gowa  

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas 

dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga 

atau berguna dalam kehidupan manusia, nilai-nilai itu sangat berpengaruhi 

tindakan dan perilaku manusia, baik secara induvidual, maupun antara 

                                                 
13Dg Rani (54 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Bontotangnga, Pada Tanggal 

15 Februari 2024 
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kelompok masyarakat yang secara keseluruhan tentang baik buruk, benar 

salah, patut atau tidak patut. Suatu nilai apabila sudah membudaya di dalam 

seseorang maka nilai itu dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam 

bertingkah laku hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehar-hari. 

1.  Nilai religi 

Ritual songkabala merupakan salah satu nilai yang terdapat 

didalamnya adalah nilai religi yang merupakan  suatu cara ikhtiar yang 

kemudian diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Serta 

memohon pertolongan dan perlindungan terhadap marabahaya yang 

sedang menimpanya dan hasilnya akan memperoleh suatu keadaan 

yang aman, tentram, damai atau memperoleh ketenangan jiwa di dalam 

hidupnya. Selain mendekatkan diri kepada Allah Swt yang senantiasa 

akan meningkatkan suatu kualitas keimanan seseorang tersebut.  

Seperti yang difirman oleh Allah Swt dalam QS. Al-Hasyr/52:18 

نُوْاَالآيُّي َ َا م  الَّذِينْ  اَ َّقُواَالله َه  لُوْنَ َت اَت عمْ  بِيْرٌَبمِ  َخ  َّق واَالله  الت َلغِ دٍَو  اَق دَّم تْ الْت نظُْرَْن فسٌَْمَّ و   

Terjemahannya: 
“Wahai orang-orang  yang beriman, bertawaklah kepada Allah 
dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertaqwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan.14” 
 

Dalam ritual songkabala, doa merupakan salah satu awal dan 

penghujung dari akhir acara tersebut yang sebelumnya akan ditutup 

dengan makan bersama. Doa pada ritual songkabala biasanya dilakukan 

secara bersamaan karena dengan doa bersama akan lebih muda diijabah 

oleh Allah Swt.  Nilai religi dalam ritual songkabala yaitu mabaca-baca 

                                                 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2010 ), h. 
584 
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(membaca doa) untu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt karena 

telah mengabulkan permohonan masyarakat di Dusun Bontotangnga. 

Oleh karena itu dalam ritual songkabala masyarakat tersebut tidak lepas 

dari doa yang dipanjatkan ataupun keinginan seseorang . oleh itu Allah 

Swt menyuruh umatnya untuk senantiasa berdoa kepadanya seperti yang 

diterapkan dalam QS Al- Fatihah/1:1-5. 

َن سْت َ اِيَّاك  َن عْبدَُُو  .َاِيَّاك  ينْ  لِكَِي وْمَِالدِّ َم  حِيمِْ. حْم نَِالرَّ َا لرَّ . َالعْ ل مِينْ  بِّ َللِّهَِر  مْدُ عِيْن ز.ا لحْ   

Terjemahannya: 

 “segala puji bagia Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha pemurah lagi 
maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Nya 
kami menyembah dan hanya kepada-Nya kami memohon 
pertolongan.”15 

Menurut penulis nilai religi adalah nilai yang terpenting dalam 

pelaksanaan ritual songkabala yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Bontotangnga, tidak lepas dari doa yang dipanjatkan ataupu memohon kepada 

Allah Swt terhadap marabahaya yang terjadi dimana seseorang tersebut hanya 

mewakilkan nasib dan usahanya hanya kepada Allah swt. terhadap 

marabahaya yang menimpanya.  

2. Nilai gotong royong  

Gotong royong merupakan suatu tradisi yang sudah mengental pada 

masyarakat Bontotangnga Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten 

Gowa. Adapun bentuk gotong royong yang ada di dalam ritual songkabala 

tersebut dapat dilihat dari proses persiapan pelaksanaannya seperti 

mempersiapkan alat dan bahan, memasak dan lain sebagainya.   

Allah SWT. Berfirman dalam QS al-ma’idah ayat 2. 

                                                 
15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2010),h .1 
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َّقَُ الت َو  انِ العْدُْو  ثمَِْو  نُوْاَع ل ىَالَِْ ت ع او  لَ  ىَو  َّقْو  الت َو  نُوْاَع ل ىَالْبِرِّ ت ع او  َش دِيدَُْالعِْق ابَِو  َالله  َانَِّ واَالله   

Terjemahannya: 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa 
dan permusuhan, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.16” 

Di dalamn ritual songkabala telah tercermin pelaksanaannya terlihat 

adanya sikap saling tolong menolong, saling memberikan bantuan demi 

terlaksananya ritual songkabala. Namun tradisi ini menjadi tujuan bersama 

sebagai wujud adanya  nilai dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai 

makhluk sosial.  

3. Nilai silaturahmi 

Nilai silaturahmi merupakan nilai yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat karena kalau  dilihat kebersamaan masyarakat, saling 

membantu dalam melaksanakan ritual songkabala. Adanya rasa 

persaudaraan sehingga menciptakan keakraban, solidaritas dan merasa 

bahwa mereka memiliki perasaan yang sama  di dalamnya yaitu satu budaya 

dan leluhur. 

Adapun perspektif budaya dalam tradisi, atau kebiasaan yang sudah 

melekat pada proses interaksi sosial yang telah ada dalam masyarakat. Akan 

tetatapi hal yang dikenallkan nampaknya adanya ritual songkabala yang juga 

mengajarkan seseorang untuk tidak membedakan satu dengan yang lainnya.  

Allah swt. Berfirman dalam QS al-Hujurat/48:10. 

 

                                                 
16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2010), 
h.106 
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مُوْنَ  َترُْح  َّقُواَالله َل ع لَّكمُْ ات َو  يكْمُْ و  َا خ  ةٌَف ا صْلحُِوْاَب ينْ  َاخِْو  اَالمُؤْمِنُوْن   اِنَّم 

Terjemahannya: 

”Sesungghnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu dirahmati.17” 

Masuknya pengaruh agama Islam pada masyarakat melaui proses 

sinkrestisme yang memadukan antara budaya-budaya asli dan budaya Islam 

itu sendiri. Apabila kita melihat  budaya Islam yang berkembang pada 

masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dengan budaya Islam yang 

berkembang di daerah aslinya, hal itu menunjukan bahwa akan terjadi suatu 

perbauran antara budaya lama yang telah berkembang di masyarakat  sebagai 

budaya yang baru yang kemudian masuk dan lebih mewarnai. 

Meskipun Islam memiliki nilai samawi yang absolut dan universal, 

Islam tetap mengakui keberadaan tradisi dalam masyarakat. Hal ini tersebut 

didasari karena tradisi sebagai ekspresi kebudayaan yang merupakan suatu 

warisan leluhur yang sangat berharga untuk dilestarikan dan dikembangkan 

untuk sejauh mungkin, sepanjang akanbertentangan dengan nilai-nilai ideal 

ajaran Islam. 

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat 
yang ada di Dusun Bontotangnga Desa Bissoloro bahwa masyarakat 
setempat masih mempertahankan Ritual songkabala sebagai rangkaian 
upacara keagamaan sebagai warisan dari nenek moyang mereka 
karena masih memiliki nilai kearifan lokal dalam masyarkat yang 
sejalan dengan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat tertentu.  

Selajutnya menurut tokoh agama, Ahmad Dg Ngitung, mengatakan 

bahwa masyarakat Bontotangnga merupakan suku Makassar, dengan kata lain 

                                                 
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah  2010), 
h.516 
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masyarakatnya homogen. Darah makassar yang terkenal kuat dalam 

mempertahankan adat dan kebudayaanya serta kearifan lokal yang telah 

dijalankan oleh warga masyarakat telah memberikan dampak secara langsung 

terhadap kekeluargaan yang harmonis di masyarakat tertentu. Namun dalam 

ritual ini memiliki salah satu nilai menurut dalam pandangan Islam yang harus 

dikembangkan dan dijaga. Adapun nilainya itu yaitu salah satunya adalah nilai 

ukhuwah yang tercermin dalam pelaksanaan ritual songkabala dan dimana 

bahwa masyarakat tertentu saling bantu membantu dalam menyiapkan 

makanan dan berkumpul bersama, makan bersama untuk menciptakan 

keakraban diantara para masyarakat yang ikut terlibat dalam ritual 

songkabala.18 

Sedangkan menurut hasil wawancara dari  tokoh masyarakat Dg Rani 
mengatakan bahwa ritual songkabala bertentangan dengan Islam 
karena agama dan tradisi bisa disamakan didalamnya karena  jika 
melihat perkembangannya zaman saat ini dapat dilihat bahwa dalam 
pelaksanaan ritual songkabala tersebut dapat diketahui bahwa didalam 
itu ada kalimat ta’awudz, Basmallah, sholawat, dan surah-surah pendek 
yaitu; Al-Fatihah, Ikhlas, An-Nas dan Al-falaq. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa adanya perpaduan antara ritual dengan agama, 
karena ada faktor yang menyebabkan masyarakat untuk melaksanakan 
ritual songkabala.19 

Ritual Songkabala merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh 

orang-orang terdahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang ini dalam 

pelaksanaanya dengan membaca bacaan ataupun doa-doa  sesuai dengan Al-

Qur’an. 20 

                                                 
18Ahmad Dg Ngitung (64 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Bontotangnga Pada 

Tanggal 15 Februari 2024 

19Dg Rani (53 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bontotangnga Pada Tanggal 
15 Februari 2024 

20Ahmad Dg Ngitung (64 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Bontotangnga Pada 
Tanggal 15 Februari 2024 
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Dalam agama Islam berdoa adalah suatu bentuk dalam penghambaan 

manusia kepada Allah Swt, dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa manusia 

selalu berdoa. Sebagaiaman disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah r.a 

bahwanya Rasulullah saw bersabda:  

“Barangsiapa yang tidak meminta kepada Allah maka niscaya Allah 

akan murka kepadanya .” (HR. Tirmizi) 

Sedangkan dalam QS Al- A’raf/7: 55 Allah telah memerintahkan kepada 

hamba-Nya untuk berdoa untuk merendah diri dan suara yang lembut.  

 

َالمُْعْت دِيْنَ  َيحُِبُّ خُفْي ةًَاِنَّهَُلَ  و  عًاَ بَّك مَْت ض رُّ  ادُْعوُْاَر 

Terjemahannya: 

“Berdoalah kepada tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang 
lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas.”21 

 Adapun yang dibaca dalam proses pelaksanaan ritual songkabala dan 

mengandung unsur budaya  Islam didalamnya karena yang dibaca tersebut itu 

ada dalam Al-quran dan hadist yaitu: 

1. Membaca ta’awudz 

جِيمَِْ يطْ انَِالرَّ َالشَّ  أ عوُْذَُباِللهَِمِن 

 
Terjemahannya: 

 

 

 “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaiton yang 

terkutuk” 

 

2.  Membaca Basmallah 

                                                 
21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2010), 
h.157  
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حِيمَِْ حْمنَِالرَّ  بسِْمَِاللهَِالرَّ

 

Terjemahannya: 

“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang” 

 

4.  Membaca sholawat. Memohon untuk keselamatan 

ل ي َع  لِّ َص  ل يَاَيدِِّن اسَ َا للهّمَُّ ع  دٍَو  حمَّ دٍَم  حمَّ يدِِّن اَم  لَِس   

  Artinya: 

 “Ya Allah berikanlah tambahan rahmat-Mu kepada junjungan  kami 

Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad”. 

5. Membaca surah Al- Fatihah sebanyak 3 kali  

 

ا لحَْ  حِيمَِْ, نَِالرَّ حْم  َن عْبدَُُبسِْمَِاللهَِالرَّ اِياّك  يْنَِ, ملِكَِي وْمَِالدِّ حِيمَِْ, حْمنَِالرَّ ا لرَّ ,َ بَِّالعْل مِيْن  مْدَُلِلهَِّر 

غضوُْبَِ يرَِْالمْ  ل يهِْمْوَغ  َع  َا نعْ مْت  اط َا لَّذِيْن  صِر  ,َ اط َالمُسْت قِيمْ  ر  الصِّ اْهْدِناَِ ,َ َن سْت عِيْن  اِيَّاك  ل يهِْمَْو  ع 

آلِّينَْ  الضَّ لَ   و 

 

Terjemahannya: 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha 

pengasih lagi Maha penyayang.  Pemilik hari pembalasan. Hanya 

kepada engkaulah kami memohon pertolongan dan hanya kepada 

engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang 

lurus. (yaitu) jalan yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan 

(jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang 

sesat.” 

6. Membaca  surah  Al-Ikhlas sebanyak 3 kali 

حِيمَِْ حْمنَِالرَّ دٌَق لَْهََُ,بسِْمَِاللهَِالرَّ ا ح  َاللهَ  دَُـاللَ,و  ل مَْيوَُْ,َهَُالصَّم  ل مَْي قـُزل دْل مَْي لِدَْو  دٌَفَُكََُهَُلَََّنَْو  .وًاَا ح   

Terjemahannya: 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah yang 
Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak 
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dan tidak pula  diperanakan. Dan tidak ada satupun yang setara 
dengan Dia.” 
 

7. Membaca surah Al-Falaq sebanyak 3 kali 

حِيمَِْ حْمنَِالرَّ ل قَ َ,الف ل قََِبَِّق لَْأ عوُْذ َبرَِ َ,بسِْمَِاللهَِالرَّ اَخ  َم  رِّ َََ,مِنَْش  َغ اسِقٍ رِّ مِنَْش  اذِ اَو 

ق بَ  َالنَّفّثتَِفيَِْالعْقُ دََِ,و  رِّ مِنَْش  اسِدٍََ,و  َح  رِّ مِنَْش  س د ََو  .اذِ َح   

Terjemahannya: 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha pemurah lagi Maha 
penyayang. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung 
kepada Tuhan yang (menajaga) fajar (shubuh). Dari kejahatan  
(makhluk yang) Dia ciptakan. Dari kejahatran malam apabila telah 
gelap gulita. Dari kejahatan perempuan-perempuan (penyihir) 
yang meniup pada buhul-buhul (talinya). Dan dari kejahatan orang 
yang dengki apabila ia dengki.” 

8. Membaca surah An-Nas sebanyak 3 kali 

حِيمَِْ حْمنَِالرَّ بَِّالنَّاسََِ,بسِْمَِاللهَِالرَّ لِكَِالنَّاسََِ,ق لَْأ عوُْذ َبرِ  اسََِ,الهَِالنَّاسََِ,م  سْو  َالو  رِّ مِنَْش 

نَّاسَِ سْوِسََُ,الخ  النَّاسَََِ,فيَِْصدُوُْرَِالنَّاسََِا لَّذِيَْيوُ  َالجِنَّةَِو  .مِن   

Terjemahannya: 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung 
kepada Tuhan manusia. Raja manusia. Sesembahan manusia. Dari 
kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi. Yang membisikan 
(kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan 
manusia.” 

 

9. Membaca la haula wa laa quwwata ila billah merupakan kalimat 

yang mengandung makna tentang penyerahan diri setiap urusan 

kepada Allah swt. 

َباِللهَِالع لِيَِّالع ظِيمَِْ ة َالََِّ َق وَّ لَ  َو  وْل  ح   لَ 

Artinya: 

“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha 
tinggi lagi Maha Agung” 
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BAB  V 

PENUTUP 

B. Kesimpulan  

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilkaukan oleh 

penulis, maka dirumuskan tiga kesimpulan:  

1. Awal munculnya ritual  songkabala itu ketika Sallo Dg Nakku jatuh sakit 

dan mengalami sesat nafas dan harus di bawah kemana-mana dibawah 

hutan, dan sampai pada saat itu, sesat nafasnya serta bagian pinggang 

tubuhnya semakin parah dan tidak bisa di obati. 

2. Ritual songkabala merupakan ritual yang dilaksanakan sebagai penangkal 

musibah serta malapetaka, yang akan menimpa masyarakat tertentu. 

Kemudian songkabala ini dilakukan pada malam senin setelah sholat 

magrib dipercaya  bahwa jika tidak dilaksanakan maka akan berdampak 

buruk. Setelah shalat berjamaah maka tokoh adat akan memulai 

melaksanakan ritual songkabala dengan membaca doa yang dipimpin oleh 

ketua adat sendiri serta jamaah yang hadir  ikut berdoa dalam 

pelaksanaan ritual tersebut.  

3. Masyarakat Bontotangnga dalam ritual songkabala terdapat nilai-nilai  

Islam. Songkabala merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh 

orang-orang terdahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang ini dalam 

pelaksanaanya dengan membaca bacaan ataupun doa-doa  sesuai dengan 

Al-Qur’an. Namun Islam juga memiliki nilai-nilai dalam ritual songkabala 

seperti: Nilai religi, nilai gotong royong , dan  nilai silaturahmi  
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B. Implikasi 

Skripsi ini memuat pada ritual songkabala yang dilakukan oleh 

masyarakat Bontotangnga dimana ritual ini dilaksanakan satu kali setahun 

sebagai bentuk dari melestarikan ritual budaya songkabala. Selain itu juga 

sebagai bentuk dari pencegahan terjadinya bencana alam yang menimpanya. 

Penulis ini menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi, 

penulis tetap berharap adanya sebuah unsur kebermanfaatan pada karya tulis 

ilmiah yang di buat oleh penulis. Setelah melakukan pengumpulan data maka 

skripsi ini memuat:  

Keberadaan ritual songkabala ditengah masyarakat Bontotangnga yang 

ditulis dengan padat memuat hal-hal yang umum yang penting di ketahui 

semua kalangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, terdapat 

proses ritual songkabala yang dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga 

para pembaca dapat mengetahui keberadaan dan proses ritual songkabala. 

Seluruhnya ditulis dengan ringkas dan padat sehingga penulis menyarakan 

untuk melihat pada referensi-referensi lain yang berkaitan pada ritual 

sogkabala ini. 

Ritual songkabala memiliki hubungan antara nilai-nilai Islam dengan 

nilai-nilai kearifan  lokal di dalamnya hal ini menunjukan bahwa sebelum 

proses dilakukan ritual songkabala ini biasanya pemangku adat/orang yang 

lebih tinggi tentang pemahaman agama memberikan sebuah motivasi kepada 

masyarakat untuk tetap menjalankan ritual songkabala yang sudah dilakukan 

oleh nenek moyang mereka. Namun beberapa tahun berikutnya menyampaian 

yang dilakukan oleh pemangku adat digunakan sebagai bentuk dari nasehat-

nasehat kehidupan bagi masyarakat tetap melaksanakan ritual songkabala. 

selain itu juga ritual songkabala sudah mengajarkan kita bagaimana dalam 
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menghadapi dan mencegah terjadinya penolak bala (bencana) ditengah 

masyarakat sesuai ketentuan dalam syariat Islam sebagaimana dijelaskan 

dalam Al- Qur’an sebagai bentuk pedoman hidup.  
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