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ABSTRAK 
Nama  : Nur Khotima Husnah 
Nim : 40200119127 
Judul :Tradisi A’dinging-dinging Pada Masyarakat Tendro Desa 

Bontolempanngan Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Unsur-Unsur 
Budaya Islam) 

Skripsi ini adalah studi mengenai Tradisi A’dinging-dinging pada 
masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar (studi 
unsur-unsur budaya Islam). Dengan masalah pokok yang menjadi tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi tradisi 
A’dinging-dinging, prosesi tradisi A’dinging-dinging, serta nilai-nilai budaya 
Islam dalam tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa 
Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 
kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan 
sosiologi, pendekatan agama, pendekatan antropologi. Data-data dalam penelitian 
ini bersumber dari data primer dan sekunder, selanjutnya peneliti mengumpulkan 
data dari lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Kemudian dari hasil pengumpulan data, maka peneliti menganalisis data dari 
lapangan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan penyimpulan hasil 
penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi A’dinging-dinging 
merupakan suatu acara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Tendro guna 
sebagai tolak bala sekaligus ungkapan syukur atas kemenangan para pendahulu 
Dusun Tendro. Tradisi ini telah menjadi identitas dari kampung Tendro sehingga 
tradisi A’dinging-dinging ini menjadi suatu  rangkaian upacara adat yang telah ada 
sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi A’dinging-dinging selain menjadi bentuk 
ungkapan syukur juga sebagai sebagai hari jadi kampung Tendro. Kemudian 
dalam tradisi ini terdapat beberapa prosesi yang dilakukan yakni, Pertama, 
Angrajo-rajo(Meratapi para leluhur/Berziarah) yang dalam hal ini masyarakat 
Tendro akan berziarah ke makam para leluhurnya serta dalam prosesi ini 
masyarakat Tendro juga akan mengelilingi kampung guna pertanda acara dari 
tradisi A’dinging-dinging telah dimulai.Kedua, Panggalleang Je’ne ri buhung 
Lateya (pengambilan air di sumur Lateya) ini dilakukan oleh tujuh orang 
perempuan yang masing-masing memiliki kendi untuk mengisi air yang dimana 
air tersebut akan digunakan saat acara inti tradisi A’dinging-dinging, ketiga, A’bua 
Je’ne Tangkasa/ Ambasa Doa Mange Ri Je’neTangkasa (membuat air suci), disini 
para tokoh masyarakat akan berkumpul dan mengikuti prosesi ini yang dalam hal 
ini dipimpin oleh tokoh agama Dusun Tendro. Keempat, yakni acara inti dari 
tradisi A’dinging-dinging yaitu Andrio-rio (mandi-mandi/siraman air), dalam 
prosesi ini masyarakat Tendro merayakan hari jadi kampung serta merasakan 
kegembiraan dengan saling menyiramkan air sampai mereka merasakan 
kedinginan yang kemudian tradisi ini ditutup dengan makan bersama atau 
A’limbo-limbo nganre. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai nilai-nilai 
budaya Islam yang terkandung dalam tradisi A’dinging-dinging. 

Penelitian ini diharapkan supaya masyarakat terutama generasi muda di 
Dusun Tendro untuk dapat mempertahankan eksistensi tradisi A’dinging-dinging 
serta Peneliti memberikan saran yakni hendaknya para ulama yang berkiprah 
dalam keagamaan memberikan perhatiannya terkait tradisi A’dinging-dinging dan 
berkumpul bersama pemuka adat Dusun Tendro untuk membicarakan hal-hal 
yang terkait tradisi ini dengan syariat-syariat Islam agar kedepannya tidak 
menimbulkan perpecahan dan ketersinggungan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang berlimpahdibagian benua asia 

yang terdiri dari puluhan ribu pulau atau ± 13.000 pulau, seperti pulau Jawa, 

Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi dan lain-lain. Indonesia juga terdiri dari 

berbagai macam suku, ada suku Jawa, Bugis, Bali, Dayak, Asmat dan lain-lain, 

serta Indonesia terdiri dari banyak ras atau golongan seperti ras Jawa, Sunda, 

Madura, Lombok dan lain-lain yang semua itu terdapat dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia yang memiliki bermacam-

macamnya pulau, suku bangsa, ras, agama, golongan tersebut tidak menyebabkan 

suatu permasalahan dan juga tidak menimbulkan perpecahan, hal ini dikarenakan 

adanya sesuatu yang mengikat dengan kuat yakni “Bhinneka Tunggal Ika” 

berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.1 

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural. 

Masyarakat yang terdiri berbagai ragam komunitas dengan latar belakang budaya, 

baik suku bangsa, agama, etnis, bahasa, adat istiadat dengan segala kelebihannya. 

Sehingga keragaman budaya tersebut, mereka dapat hidup berdampingan, saling 

menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Keragaman yang laksana 

pelangi yang dikelola dan diikat dengan semangat dan nilai-nilai kebersamaan 

sehingga menjadi suatu gambaran yang indah.2 

Indonesia ialah negara yang mempunyaibermacam-macam kebudayaan, 

adapun salah satu wilayah di Indonesia yang masih melestarikan budaya daerah 

                                                

1Ainur Rofiq, Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam, JurnalIlmu 

Pendidikan Islam  15  No 2. 2019, h. 94. 

2 Umar Sholahudin, Globalisasi: Antara Peluang dan Ancaman Bagi Masyarakat 

Multikultural Indonesia, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis  4 No. 2, 2019, h. 106.  
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sampai sekarang yaitu wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan 

salah satu daerah yang menjaga kesenian dan kearifan lokal budayanya, Dalam 

hal ini, kepercayaan dan kegiatan ritual menjadi orientasi pada tradisi yang 

berkembang dan mengakar di masyarakat sehingga menjadi suatu budaya. Setiap 

suku bangsa memiliki tradisi dan kebudayaan masing-masing seperti halnya 

budaya yang ada pada deretan masyarakat Kepulauan Selayar, yakni tradisi 

A’dinging-dinging yang lokasinya terdapat di Dusun Tendro Desa 

Bontolempangan, Kabupaten kepulauan Selayar. 

Sebelum kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, Masyarakat Sulawesi 

Selatan telah memiliki kepercayaan lama yang telah mengakar kuat meliputi 

pranata kehidupan sosial mereka secara keseluruhan. Kepercayaan tersebut yakni 

pengakuan terhadap adanya tuhan yang satu. Keadaan ini memperlihatkan tentang 

pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks monoteisme lokal 

sebelum Islam. Sebelum Islam berpengaruh dominan dalam kehidupan 

masyarakat, suku-suku bangsa di daerah ini telah memiliki tata aturan hidup 

berkelompok, baik tata aturan dalam pemerintahan maupun adat aturan di dalam 

masyarakat. Sebuah tatanan masyarakat yang terus bertahan dan berpengaruh kuat 

hingga masa sekarang. Kondisi yang demikian inilah yang bersentuhan langsung 

dengan segala aspek dalam Islam ketika mulai melakukan pribumisasi Islam 

dalam tatanan kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Pada masa sekarang ini 

tidak mengherankan apabila terjadi akulturasi ajaran Islam dan budaya lokal 

ditemukan di berbagai tempat di Indonesia 3 , khususnya di Sulawesi Selatan 

dengan adanya salah satu tradisi A’dinging-dinging di Dusun Tendro Desa 

Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar ini. 

                                                

3Misbahuddin, A. N, Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa'dinging-dinging di Desa 

Adat TenroSelayar. Jurnal Rihlah Vol. 07 No. 01. 2019, h.56. 
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Setiap daerah tentunya memiliki suatu tradisi, budaya, adat istiadat atau 

kebiasaan yang berbeda. Tradisi yang cenderung lebih mengarah pada 

kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar di masyarakat 

yang menjadi suatu kebudayaan. Tradisi juga merupakan kekayaan lokal yang 

dimiliki oleh bangsa yang senantiasa harus dipertahankan, dilestarikan dan juga 

dijaga agar tradisi tersebut tidak punah, tidak terkecuali tradisi yang ada di tanah 

Sulawesi Selatan. Kehadiran Dusun Tendro di salah satu wilayah daratan 

Selayaryang  tidak lepas dari sejarah kemunculan salah satu tradisi lokal di desa 

tersebut.4 

Adapun tradisi yang dimaksud yaitutradisi A’dinging-dinging. Tradisi ini 

merupakan warisan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Tradisi 

A’dinging-dinging bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta menjadi 

suatu kegiatankhusus untukmemperingati hari lahirnya kampung Tenro ini. 

Tradisi A’dinging-dinging merupakan ritual tahunan yang pada pelaksanaannya 

dilakukan setiap hari ke-10 bulan Muharram.5 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bersama unsur-unsur 

budaya luar telah masuk ke dalam masyarakat.Dalam hal ini, terjadilah 

perkembangan kehidupan yang dapatmemberi dorongan bagi terselenggaranya 

kehidupan modern. Hubungan antar manusia menjadi sangat mudah dapat 

disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi 

modern yang sangat pesat, sehingga manusia dapat menjangkau alat dan sarana 

komunikasi modern. Kehadiran teknologi komunikasi yang semakin berkembang 

di era modern ini menjadikan masyarakat Selayar seolah dihadapkan pada dilema 

                                                

4Misbahuddin, A. N, Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa'dinging-dinging di Desa 

Adat TenroSelayar, h. 57.  

5Nurul Taqwa Usman, “Dideq Dalam Upacara Adat A’dinging-Dinging Di Dusun Tenro 
Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, 2018).   
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terkait hal tersebut yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan budaya 

lokal yang telah ada sejak lama dan secara tidak langsung perkembangan 

teknologi ini mendorong masyarakat untuk meninggalkan unsur tradisional. Akan 

tetapi, perkembangan teknologi ini juga memiliki hal positif yakni dapat 

memudahkan manusia dalam berinteraksi, berkomunikasi, mendapatkan 

informasi, dan sebagainya.6 

Meskipun hal-hal terkait ilmu pengetahuan dan teknologi telah memasuki 

wilayah Dusun Tendro hal tersebut tidak membuat mereka melupakan suatu 

tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Sehingga kebudayaan 

dan masyarakatialahsuatu kenyataan sosial kehidupan manusia yang tidak dapat 

dipisahkan secara demokratis. Demikian pula, tradisi yang merupakan salah satu 

wujud dari kebudayaan dalam suatu daerah tersebut dapat menjadi ciri khas suatu 

masyarakat atau komunitas, sehingga peristiwa yang berhubungan dengan suatu 

kebiasaan selalu dihubungkan dengan etnis ataupun kepercayaan tertentu.7 

Apabila dilihat dalam perkembangan teknologi ini, maka terdapat beberapa 

budaya yang tidak menutup kemungkinan akan terlupakan dalam beberapa tahun 

kedepan yang disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin modern. 

Adapun kegiatan budaya yang masih dapat dilihat dan terpelihara eksistensinya 

sampai saat ini, salah satunya yakni tradisi A’dinging-dinging yang berada di 

Dusun Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun 

tradisi ini masih eksis dilakukan di Dusun Tendrowilayah daratan pulau Selayar, 

akan tetapi masih banyak masyarakat Selayar yang belum mengetahui keberadaan 

                                                

6Muhammad Ilham, Budaya Sigorai dalam Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Kecamatan Bontomatene, Desa Tanete, Skripsi, Fak. Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin 

Makassar, 2019, h.6. 

7 Nurul Taqwa Usman, “Dideq Dalam Upacara Adat A’dinging-Dinging Di Dusun Tenro 

Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, 2018). 
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tradisi A’dinging-dinging hanya beberapa masyarakat daratan Selayar yang 

mengetahui tradisi ini. Oleh karena itu pentingnya untuk dikaji lebih dalam terkait 

eksistensi tradisi ini khususnya dalam melihat unsur-unsur islam dalam tradisi 

tersebutdan kemudian memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana 

untuk menginformasikan lebih dalam terkait tradisi ini, sehingga masyarakat 

Selayar khususnya daerah-daerah yang beradadi bagian lain pulau Selayar dapat 

mengetahui secara jelas terkait tradisi A’dinging-dinging yang sarat akan nilai-

nilai budaya tersebut.   

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih 

dalam mengenai tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa 

Bontolempangan Kabupaten Selayar. Dengan demikian, pada penelitian ini  akan 

dipaparkan juga mengenai eksistensi, prosesi tradisi A’dinging-dinging, serta 

nilai-nilai budaya islam yang terdapat pada tradisi A’dinging-dinging. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan 

yaitu Bagaimana unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi A’dinging-dinging pada 

masyarakat TendroDesa Bontolempangan, Kabupaten Kepulauan Selayar ? 

Adapun sub masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro 

Desa Bontolempangang Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2. Bagaimanaprosesi tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa 

Bontolempangang Kabupaten Kepulauan Selayar? 

3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi A’dinging-dinging pada 

masyarakat Tendro Desa Bontolempangang Kabupaten Kepulauan Selayar? 

 

 



6 

 

 

 

C. Fokus  penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini adalah prosesi tradisi A-dinging-dinging pada 

masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam 

hal ini akan dibahas mengenai prosesi tradisi A’dinging-dinging dimulai sampai 

rangkaian acara tersebut selesai diselenggarakan, yaitu tradisi A’dinging-dinging 

ini dimulai dari angrajo-rajo (meratapi para leluhur/Berziarah), panggalleang 

je’ne ri buhung latea (pengambilan air di sumur Latea), ambasa doa mange ri 

je’ne tangkasa/ a’bua je’ne tangkasa (pembacaan doa terhadap air suci/membuat 

air suci), dan andrio-rio (Siraman air). 

Sebelum membahas mengenai fokus penelitian tersebut maka yang 

terlebih dahulu dibahas yaitu eksistensi tradisi A’dinging-dinging, dalam hal ini 

akan dibahas mengenai awal mula dikenal tradisi A’dinging-dinging, perubahan 

tradisi A’dinging-dinging dari masa ke masa, pendukung tradisi A’dinging-

dinging, serta motif dan tujuan pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging. Setelah 

fokus penelitian dijelaskan, maka pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai-

nilai budaya Islam dalam tradisi A’dinging-dinging yang dalam hal ini akan 

dibahas mengenai nilai ekonomi, nilai keyakinan, nilai sosial kemasyarakatan, 

nilai kerja, serta nilai seni yang ada pada tradisi A’dinging-dinging masyarakat 

Tendro Desa Bontolempangang Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Deskripsi Fokus  

Sebagai subjek utama dalam penelitian ini adalah unsur-unsur budaya 

Islam yang terdapat dalam tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro 

Desa Bontolempangang, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam hal menjelaskan 

judul ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa pengertian diantaranya, yaitu: 
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Secara etimologis, kata A’dinging-dinging ini berasal dari bahasa lokal 

Selayar yang memiliki arti penyejuk/kesejukan, sedangkan secara terminologis, 

A’dinging-dinging adalah kegiatan berbasis kearifan lokal yaitu siraman 

masyarakat Tendro yang dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala.8 

A’dinging-dinging juga diartikan sebagai hari jadi atau hari berdirinya desa 

Bontolempangan yang menjadi suatu hal yang perlu dirayakan serta dilaksanakan 

oleh masyarakat Tendro, Desa Bontolempangan berdasarkan ada’ dan sara’ yang 

telah diturunkan oleh nenek moyang mereka sejak ratusan tahun yang lalu.9  

Oleh karena itu, prosesi tradisi A’dinging-dinging adalah sebagai bentuk 

peringatan pada hari terjadinya peristiwa penting di kampung Tendro serta upaya 

dalam menjauhkan kampung Tendro beserta masyarakatnya dari berbagai macam 

bencana. Adapun puncak dari acara tradisi A dinging-dinging ini yakni pada bulan 

Muharram, hal ini diselenggarakan berdasarkan kelender Hijriah.10 

Adapun dalam prosesi tradisi A’dinging-dinging ini terdapat beberapa 

prosesi yang dilakukan yaitu angrajo-rajo adalah meratapi arwah leluhur melalui 

lantunan nyanyian yang menceritakan prosesi kedatangan dan pertarungan yang 

dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Tendro serta berziarah ke makam 

leluhur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penduduk setempat, kemudian 

panggalleang je’ne ri buhung lateaya yaitu pengambilan air di sumur Latea yang 

dilakukan oleh masyarakat Tendro dengan dedupaan yang dibawa oleh sanro 

(penuntun).  

                                                

8Misbahuddin, A. N, Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa'dinging-dinging di Desa 

Adat TenroSelayar. Jurnal Rihlah Vol. 07 No. 01. 2019, h. 57-58. 

9Yuliana, Zainal Arifin, Persepsi Masyarakat Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, 

Kabupaten Kepulauan Selayar Mengenai Adat A’dinging-dinging, jurnal Phinisi of Sociology 

EducationReview 1 No 3. 2021, h. 71. 

10Yuliana, Zainal Arifin, Persepsi Masyarakat Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, 

Kabupaten Kepulauan Selayar Mengenai Adat A’dinging-dinging, jurnal Phinisi of Sociology 

Education Review, h. 71. 
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Selanjutnya, ambasa doa mange ri je’ne tangkasa/ a’bua je’ne tangkasa 

adalah pembacaan doa terhadap air suci yang dalam hal ini dilakukan sebelum 

acara anrio-rio, doa yang dibacakan oleh imam yang telah dipercaya 

kredibilitasnya, berasal dari sebuah kitab yang berisi manuskrip tua berlafal Arab. 

Adapun puncak dari tradisi A-dinging-dinging ini yaitu andrio-rio yang 

merupakan siraman air yang telah dibacakan doa, kemudian disiramkan kepada 

masyarakat Tendro yang dalam hal ini memiliki makna bahwa air yang tersiram 

ditubuh dapat merasa dingin, disebabkan oleh terkenanya siraman air yang 

dilakukan oleh warga secara berulang kali.11 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan suatu penelitian maka perlu dilakukan tinjauan pustaka. 

Tujuannya agar dapat mengetahui perbandingan antara penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa buku serta jurnal sebagai salah satu bahan referensi dan menjadi bahan 

perbandingan sekaligus pedoman dalam suatu penelitian. Peneliti juga akan 

menggunakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

judul yang diangkat, yakni sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Nurul Taqwa Usman, 2018 dengan judul 

“Dideq dalam Upacara Adat A’dinging-dinging di Dusun Tenro, Desa 

Bontolempangan, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar. Artikel 

skripsi ini berisi mengenai seni musik tradisional yaitu Dideq, seni musik 

ini ditampilkan dalam upacara A’dinging-dinging sebagai bentuk perayaan. 

                                                

11Nurul Taqwa Usman, “Dideq Dalam Upacara Adat A’dinging-dinging Di Dusun Tenro 

Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, 2018).   
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Berdasarkan hal ini, maka pada pelaksanaannya juga dapat menghasilkan 

data terkait kondisi sosial masyarakat Selayar.12 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin, 2019 dengan judul “Islam 

dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa’dinging-dinging di Desa Adat Tenro 

Selayar (Perspektif Sejarah Lisan)”. Jurnal ini berisi keberadaan tradisi 

Pa’dinging-dinging yang sudah ada sebelum terjadi Islamisasi di Selayar. 

Di sisi lain, pada pelaksanaan praktek ritual adatnya sendi-sendi ke-

Islaman; seperti pakaian Islami (penggunaan kopiah dan hijab) juga do’a 

yang dibacakan dalam manuskrip tua merupakan do’a yang ditujukan 

kepada Allah Swt., dengan iringan pujian kepada Nabi Muhammad Saw.13 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, Zainal Arifin, 2021 dengan judul 

“Persepsi Masyarakat Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, Kabupaten 

Kepulauan Selayar Mengenai Adat A’dinging-dinging”. Jurnal ini berisi 

mengenai alasan A’dinging-dinging masih bertahan sampai sekarang dan 

penguraian singkat terkait prosesi pelaksanaan adat A’dinging-dinging di 

Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar.14 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Juliana, Marwiah, Iskandar, 2022 

dengan judul “Internalisasi Makna Pesan Moral Batti’Batti’ dalam 

Pemertahanan Nilai-Nilai Karakter Masyarakat Kepulauan Selayar”. Jurnal 

ini berisi mengenai makna pesan moral batti’-batti’ dalam masyarakat 

Selayar. Batti’batti yang dalam setiap aktivitasnya akan terus terjalin 

                                                

12Nurul Taqwa Usman, “Dideq Dalam Upacara Adat A’dinging-dinging Di Dusun Tenro 

Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, 2018).   

13Misbahuddin, A. N, Islam Dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa'dinging-dinging di Desa 

Adat TenroSelayar. Jurnal Rihlah Vol. 07 No. 01. 2019.  

14Yuliana, Zainal Arifin, Persepsi Masyarakat Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, 

Kabupaten Kepulauan Selayar Mengenai Adat A’dinging-dinging, jurnal Phinisi of Sociology 

Education Review 1 No 3. 2021. 
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sampai dilaksanakannya upacara adat seperti manca’ pa’dang, a’tojeng, 

dan A’dinging-dinging dan lainnya.15 

5. Ahmadin, 2016 dengan judul “Nusa Selayar: Sejarah & Kebudayaan 

Masyarakat di Kawasan Timur Nusantara”. Buku ini berisi mengenai 

keprihatinan historis akan masih kurangnya Selayar dalam penulisan 

sejarah di Indonesia. Oleh karena itu dalam buku ini membahas mengenai 

sejarah & kebudayaan Selayar mulai dari awal mula penamaan Selayar, 

masuk dan berkembangnya agama-agama di Selayar hingga dinamika 

pemerintahan Selayar.16 

6. Irfan Pallipui, Arham Rahman, Lisistrata  Lusandiana, 2023 dengan judul 

“Kisah-Kisah dari Selayar: Kumpulan Cerita Rakyat”. Buku ini berisi 

mengenai cerita rakyat yang ada di daerah Selayar, dalam buku ini 

dijelaskan mengenai pahlawan di Dusun Tendro Desa Bontolempangan. 

Dalam hal ini objek penelitiannya sama yaitu tradisi A’dinging-dinging, 

namun yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu penelitian ini berfokus pada unsur-unsur budaya Islam dalam 

Tradisi A’dinging-dinging Pada Masyarakat TendroDesa Bontolempangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada unsur-unsur budaya Islam. 

 

 

 

                                                

15Elsa Juliana, Marwiah, Iskandar, Internalisasi Makna Pesan Moral Batti’Batti’ dalam 

Pemertahanan Nilai-Nilai Karakter Masyarakat Kepulauan Selayar, Jurnal Konsepsi 10 No 4, 

2022.  

16 Ahmadin, Nusa Selayar: Sejarah & Kebudayaan Masyarakat di Kawasan Timur 

Nusantara (Cet I; Makassar: Rayhan Intermedia, 2016). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

akan dicapai peneliti, yaitu:  

1. Untuk mendeskripkandan menganalisis eksistensi tradisi A’dinging-

dinging pada masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi tradisi A’dinging-

dinging pada masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai budaya Islam dalam 

tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa Bontolempangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 

untuk senantiasa menjaga dan melestarikan budaya A’dinging-dingingini 

khususnya masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar karena dengan adanya tradisi ini dapat menjadi 

identitas tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di Dusun Tendro tersebut. 

Tradisi A’dinging-dinging meskipun berada di zaman modern ini dapat 

bertahan dan menjadi salah satu budaya yang dilestarikan di Sulawesi 

Selatan. Dalam penelitian ini semoga dapat memberikan pemahaman bagi 

generasi muda akan pentingnya eksistensi tradisi A’dinging-dinging. 

2. Kegunaan akademis penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya 

ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat 

berguna sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang akan mengkaji tradisi 

A’dinging-dinging.
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Kebudayaan dan Tradisi 

1. Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai culture sedangkan 

dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kesopanan, dan kebudayaan. Dalam hal 

ini, budaya merupakan suatu hasil dari pemikiran atau perbuatan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari.17 

Konsep budaya ini melalui prosesi yang panjang yakni adanya interaksi 

antara manusia dengan manusia lain sehingga melahirkan suatu adat atau 

kebiasaan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan akhirnya menjadi 

hasil dari interaksi sosial yang dinamai dengan kebudayaan.18 

Berhubung dengan masalah kebudayaan ini lebih detail dibahas dalam buku 

antropologi karya Koentjaningrat beliau menjelaskan bahwakata “kebudayaan” 

berasal dari kata Sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang 

berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian, ke-budaya-an dapat diartikan 

sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan akal”. Kata “culture merupakan kata 

asing yang memiliki arti sama dengan “kebudayaan”. Berasal dari kata Latin 

colere yang berarti “mengolah, mengerjakan,” terutama mengolah tanah atau 

bertani, sehingga arti tersebut berkembang menjadi culture sebagai “segala daya 

upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.”19 

                                                

17Caca Handika, Kebudayaan dalam Pandangan Hadis, Jurnal Hadis 3 No.2. 2019, h. 63.   

18Caca Handika, Kebudayaan dalam Pandangan Hadis, Jurnal Hadis, h. 63.    

19 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. XI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2009), h. 146. 
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Dalam hal ini definisi lebih singkat terkait kebudayaan menurut Selo 

Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mereka berpendapat bahwa kebudayaan 

merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.20 

Terdapat pula pengertian kebudayaan menurut E.B. Taylor dalam buku 

karya Wahyudin yang mendefinisikan kebudayaan sebagai hal yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kebiasaan serta 

kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat.21 

Apabila disimak secara seksama terkait definisi dari Selo Soemardjan dan 

Soelaeman Soemardi lebih menekankan pada aspek hasil material kebudayaan. 

Sementara Koentjaraningrat menekankan dua aspek kebudayaan yaitu abstrak 

(non material) dan konkret (material). Pada definisi Koentjaraningrat, tampak 

bahwa kebudayaan adalah suatu prosesi hubungan manusia dengan alam dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. 

Adapun secara jelas, maka pengertian kebudayaan dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan 

manusia, dan meliputi: 

1) Kebudayaan materiil yang bersifat jasmaniah, meliputi benda-benda ciptaan 

manusia, seperti: kendaraan, alat rumah tangga,dan lain-lain; 

2) Kebudayaan non material yang bersifat rohaniah, yakni semua hal yang 

tidak dapat dilihat dan diraba, seperti: agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan 

sebagainya. 

                                                

20Wahyuddin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 5. 

21Wahyuddin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan , h. 5. 
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b. Kebudayaan tidak diwariskan secara generative (biologis), melainkan hanya 

diperoleh dengan cara belajar. 

c. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sehingga tanpa 

masyarakat, kemungkinannya sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. 

Sebaliknya, tanpa kebudayaan manusia yang secara individual maupun 

kelompok tidak dapat mempertahankan kehidupannya.22 

Terlepas dari beberapa perbedaan pendapat tersebut, tampak bahwa unsur 

penting pada pengertian budaya adalah belajar. Dengan kata lain kebudayaan 

adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan 

belajar.23 

2. Unsur-Unsur Kebudayaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,unsur kebudayaan merupakan suatu 

bagian dari kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu.24 

a. Unsur Budaya dalam Masyarakat 

Dalam buku koentjaraningrat, para sarjana antropologi menganalisis suatu 

kebudayaan dengan membagi kedalam unsur-unsur yang bersifat universal. 

Dengan demikian, kebudayaan menjadi suatu keseluruhan yang 

terintegrasi.25Adapun ketujuh unsur yang dapat disebut sebagai isi pokok dari 

setiap kebudayaan tersebut, yaitu: 

1) Bahasa 

                                                

22Basrowi, Pengantar Sosiologi (Cet. 1: Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 74 

23Wahyuddin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan , h. 6. 

24Surajiyo, Hubungan dan Peranan Ilmu Terhadap Pengembangan Kebudayaan Nasional, 

Jurnal IKRA-ITH Humaniora 3 No. 3, 2019, h. 66. 

25Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 164. 
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Bahasa merupakansuatu upaya yang diperlukan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan sosialnya yakni dengan berinteraksi dengan sesamanya. Menurut 

Keesing dalam jurnal Sumarto mengatakan bahwa kemampuan manusia dalam 

membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman mengenai fenomena sosial 

yang dikatakan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya 

sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa memiliki kedudukan 

yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.26 

 Dalam melanjutkan kebudayaan yang demikian luas tersebut terjadi karena 

adanya suatu karunia yang diberikan kepada manusia dengan kepandaian 

berbicara. Oleh karena itu, bahasa merupakan alat perantara yang utama 

digunakan sehingga dengan adanya bahasa, maka manusia yang sendirinya dapat 

memahami dan mengetahui sesuatu.27 

2) Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem 

peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan 

berwujud dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena 

mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam 

kehidupan. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan 

tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada 

disekitarnya.28 

Setiap kebudayaan mempunyai suatu himpunan pengetahuan mengenai 

alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada disekitarnya. 

                                                

26 Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, Jurnal Literasiologi vol. 1 No. 2. 2019, h. 149. 

27 Soekmono R, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I (Cet. 2; Yogyakarta: 

Kanisius, 1973), h. 10. 

28 Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, h. 149. 
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Menurut Koentjaraningrat dalam buku Gunsu Nurmansyah, dkk mengatakan 

bahwa setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai alam 

sekitarnya, yaitu: tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya, 

binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya, zat-zat, bahan mentah, dan 

benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, Sifat-sifat dan tingkah laku 

manusia, ruang dan waktu.29 

3) Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial 

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan 

usaha antropologi untuk memahami manusia dalam membentuk masyarakat 

melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat dalam jurnal 

Sumarto berpendapat bahwa setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur 

oleh adat istiadat dan aturan-aturan yang berkaitan dengan berbagai macam 

kesatuan di dalam lingkungan tempat manusia hidup dan berinteraksi dari hari ke 

hari.30 

Dalam membentuk organisasi sosial, manusia akan digolongkan 

kedalaman tingkatan lokalitas geografis yakni keluarga inti dan kerabat lain yang 

terbentuk melalui perkawinan sehingga menjadi suatu kesatuan sosial dasar yang 

paling dekat.31 

4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Manusia selalu berusaha dalam mempertahankan hidupnya sehingga akan 

selalu membuat peralatan atau benda-benda. Adapun perhatian awal para 

antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi 

                                                

29 GunsuNurmansyah, NunungRodliyah, dkk, Pengantar Antropologi:Sebuah Ikhtisar 

Mengenal Antropologi (Cet, 1: Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019), h.78.  

30 GunsuNurmansyah, NunungRodliyah, dkk, Pengantar Antropologi:Sebuah Ikhtisar 

Mengenal Antropologi, h.78. 

31 GunsuNurmansyah, NunungRodliyah, dkk, Pengantar Antropologi:Sebuah Ikhtisar 

Mengenal Antropologi, h.79. 
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yang digunakan oleh suatu masyarakat berupa benda-benda yang dapat dijadikan 

sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Oleh 

karena itu, unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi 

merupakan kebudayaan fisik. 

5) Sistem Mata Pencarian Hidup 

Sistem pencarian sebenarnya terkait dengan teknologi, namun sistem mata 

pencaharian lebih menekankan pada sistem pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup, manusia akan mengalami suatu evolusi, yakni mulai 

dari berburu dan meramu hasil-hasil hutan, menggembala ternak, membuka 

ladang secara berpindah-pindah, mengelola pertanian secara menetap dan 

membiakkan perikanan secara permanen, hingga melakukan produksi massa 

barang manufaktur dan mengembangkan sektor jasa. Setiap sistem pencarian 

hidup berpengaruh terhadap pola hubungan dan norma-norma sosial.32 

6) Sistem Religi 

Para ilmuan sosial beranggapan bahwa religi kuno yang dianut oleh umat 

manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan masih premitif merupakan hasil 

dari religi suku-suku di luar eropa, yang dalam hal ini menjadi suatu usaha untuk 

menyelesaikan suatu perkara dasar tekait sebab awal mula religi.33 

Adapun dalam buku pengantar ilmu antropologi Koentjaraningrat 

berpendapat bahwasanya semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan 

religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa, yang biasanya disebut emosi 

keagamaan (religious emotion). Emosi keagamaan itulah yang mendorong 

manusia melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi. Emosi keagamaan ini 

                                                

32Ahwan Fanani, Jejak Islam Dalam Kebudayaan Jawa (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2020), h. 11. 

33 Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, h. 150. 
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menyebabkan sesuatu benda, suatu tindakan, atau gagasan ini mendapat suatu 

nilai keramat (sacred value) dan dianggap keramat.  

Demikian juga benda-benda, tindakan-tindakan, atau gagasan-gagasan 

yang biasanya tidak keramat (profane), tetapi apabila dihadapi oleh manusia yang 

dihinggapi oleh emosi keagamaan sehingga ia seolah-olah terpesona, maka benda-

benda, tindakan-tindakan, dan gagasan-gagasan tersebut menjadi keramat.34 

7) Kesenian 

Kesenian ini bermula ketika penelitian etnografi mulai memperhatikan 

kesenian pada suatu masyarakat tradisional. Pada awal penulisan etnografi terkait 

unsur seni, maka deskripsi yang dikumpulkan lebih berisi dan mengarah kepada 

teknik dan prosesi pembuatan benda seni atau artefak yakni patung, ukiran, dan 

hiasan, akan tetapi dalam perkembangannya mulai dikembangkan menjadi seni 

musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.35 

b. Unsur Pada Setiap Kebudayaan 

Setiap unsur kebudayaan universal tersebut dibagi menjadi tiga kategori 

wujud kebudayaan, yakni sistem ide, aktivitas, dan artefak. Suatu unsur 

kebudayaan universal yakni wujud sistem budaya berupa adat, yang pada tahap 

awalnya adat ini bisa diperkecil kedalam beberapa kompleks budaya, yang 

kemudian tiap kompleks budaya dirincikan ke dalam beberapa tema budaya 

sehingga pada tahap akhirnya, tiap tema budaya tersebut bisa diperinci ke dalam 

gagasan.36 

Berdasarkan hal tersebut, sistem sosial dari suatu unsur kebudayaan 

universal, berupa kegiatan-kegiatan sosial yang dapat diperinci pada tahap 

                                                

34Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 295.  

35 Sumarto, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, h. 151.  

36Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 167. 
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pertamanya ke dalam berbagai kompleks sosial, kemudian setiap kompleks sosial 

itu diperinci ke dalam berbagai pola sosial, dan setiap pola sosial diperinci lebih 

khusus ke dalam berbagai tindakan. 

Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing mempunyai wujud 

fisik, meskipun tidak ada satu wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur 

kebudayaan universal. Dengan demikian, seluruh unsur kebudayaan fisik tentu 

secara khusus terdiri dari benda-benda kebudayaan.37 

c. Unsur Keberlangsungan Suatu Kebudayaan 

Keberlangsungan suatu kebudayaan ditentukan oleh tiga unsur, yakni: 

1) Pendukung Kebudayaan 

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu 

sendiri. Sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang 

dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya.38 Pada prinsipnya segala yang 

ada dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh tradisi dan kebudayaan yang 

dimiliki oleh pendukungnya. Hasil interaksi antar manusia baik antar individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok 

yang kemudian melahirkan wujud kebudayaan.39 

2) Aktivitas Kebudayaan 

Aktivitas kebudayaan merupakan kegiatan sosial yang berpola dari 

individu dalam suatu masyarakat yang dalam hal ini, termasuk suatu wujud 

                                                

37Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 167.  

38Normina, Pendidikan dalam Kebudayaan, Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan 15 

No. 28, 2017, h. 17.  

39Ahmadin, Warisan Budaya Orang Selayar: Menggugat Eksistensi Atas Nama Identitas, 

Jurnal Jaffray 4 No 1, 2006, h. 7-8. 
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kebudayaan. Sistem ini terdiri atas kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan 

berhubungan secara berkelanjutan dengan sesamanya.40 

3) Nilai-Nilai Kebudayaan 

Nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang berbentuk nilai yang telah 

tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk 

perilaku dan tanggapan terhadap suatu keadaan sesudah atau sebelum 

terjadi.41Menurut Kuntowijoyo dalam jurnal Desy Ramadinah, dkk, mengatakan 

bahwa nilai-nilai budaya dapat diartikan sebagai usaha yang telah dilakukan untuk 

memperdayakan budaya setempat sehingga budayanya tetap eksis.42 

Timbulnya kecenderungan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya 

(tradisi) tersebut hingga eksis sampai sekarang, pada prinsipnya disebabkan oleh 

pengaruh lingkungan. Hal ini dipahami karena mengingat bahwa hubungan 

manusia dengan alam termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang dihadapi 

manusia secara universal yakni persoalan mengenai sifat dasar manusia (human 

nature), hubungan manusia dengan alam, titik masa yang menjadi perhatian 

kehidupan manusia, kegiatan manusia, dan hubungan antar manusia dengan 

sesamanya.43 

Menurut Sartain menjelaskan bahwa, lingkungan mencakup segala kondisi 

dunia dalam cara-cara tertentu yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, 

                                                

40Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa, Moh. Zamroni, Kajian Budaya Lokal (Cet. I; Lamongan: 

Pagan Press, 2019), h. 7.  

41 Desy Ramadinah, Farid Setiawan, dkk, Nilai-nilai Budaya dan Upaya Pembinaan 

Aktivitas Keagamaan di MTS N 1 Bantul, Jurnal Pendidikan dan Dakwah 4 No. 1 , 2022, h. 85.  

42 Desy Ramadinah, Farid Setiawan, dkk, Nilai-nilai Budaya dan Upaya Pembinaan 

Aktivitas Keagamaan di MTS N 1 Bantul, h. 89  

43Ahmadin, Warisan Budaya Orang Selayar: Menggugat Eksistensi Atas Nama Identitas, 

Jurnal Jaffray,  h. 7-8. 
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perkembangan, maupun life processes manusia.44 Menurut Mohamad mengatakan 

bahwa, lingkungan juga merupakan segala hal yang membangkitkan individu, 

sehingga individu tersebut turut terlibat serta mempengaruhi perkembangannya.45 

3. Tradisi Bagian Kebudayaan 

Tradisi berasal dari bahasa Latin trader yang memiliki beberapa pengertian, 

antara lain: menyampaikan, mengantarkan, mewariskan, dan menyalurkan. 

Kemudian dari kata dasar ini, dalam kata “tradisi” terlihat adanya suatu  prosesi 

yang berulang mengenai sesuatu yang disampaikan, diwariskan dan seterusnya 

dari masa lalu dan masih berlaku hingga masa sekarang. 46 Prosesi tersebut 

dijalankan, diwariskan dan ditransmisikan secara turun temurun dari generasi ke 

generasi.47 

Tradisi yaitu suatu bentuk kebudayaan yang hidup pada kebiasaan-

kebiasaan masyarakat. Dalam Encyclopaedia Britanica yang dikutip oleh M. 

Bambang Pranowo menyebutkan bahwa tradisi merupakan kumpulan dari 

kebiasaan, kepercayaan dan berbagai praktek yang menyebabkan lestarinya suatu 

kebudayaan peradaban, atau kelompok sosial dan karena itu membentuk 

pandangan hidup mereka.48 

                                                

44ApriyantiWidiansyah, Modul Pendidikan Lingkungan & Budaya Nusantara (Jakarta: 

PGSD FIB Ubharajaya, 2020), h. 10. 

45ApriyantiWidiansyah, Modul Pendidikan Lingkungan & Budaya Nusantara, h. 10. 

46Ahmad Taufik Hidayat, Tradisi Intelektual Islam Minangkabau: Perkembangan Tradisi 

Intelektual Tradisional di Kota Tangah Awal Abad XX (Cet. 1; Jakarta: Puslitbang Lektur dan 

Khazanah Keagamaan, 2011), h. 31.  

47Ahmad Taufik Hidayat, Tradisi Intelektual Islam Minangkabau: Perkembangan Tradisi 

Intelektual Tradisional di Kota Tangah Awal Abad XX, h. 31-32.  

48 Ahmad Taufik Hidayat, Tradisi Intelektual Islam Minangkabau: Perkembangan Tradisi 

Intelektual Tradisional di Kota Tangah Awal Abad XX ,  h. 32. 
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Dalam pertumbuhan suatu tradisi tersebut, terjadi suatu interaksi dengan tradisi 

yang lainnya, yang kemudian menunjukkan percampuran tradisi.49 Tradisi yang 

berkembang dapat berupa kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang berkaitan 

dengan siklus atau tahap-tahap kehidupan manusia dan hubungan manusia dengan 

alam.50 

Adapun kaitan antara tradisi dan kebudayaan yaitu kebudayaan dalam 

masyarakat merupakansuatu sistem yang memiliki nilai tertentu yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat pendukungnya, sehingga 

menjadi dasar dalam berperilaku. Hal inilah yang menjadi suatu tradisi dalam 

masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan yang didalamnya tercantum sejumlah 

pengetahuan yang berhubungan dengan kepercayaan dan nilai, yang kemudian 

dapat menunjukkankeadaan perilaku anggota masyarakat.51 

 Dalam penelitian Gazali Rahman menyimpulkan bahwa  istilah “tradisi” 

mengandung pengertian mengenai adanya kaitan masa lalu dengan masa 

sekarang. Sehingga menunjukkan kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi 

ke generasi, yang wujudnya masih ada hingga sekarang. Secara ringkas dapat 

dinyatakan bahwa tradisi adalah sesuatu yang diwariskan atau ditransmisikan dari 

masa lalu ke masa kini. Pada umumnya tujuan penyelenggaraan suatu upacara 

tradisional adalah untuk menghormati, mensyukuri, memuja, serta memohon 

keselamatan kepada Tuhan.52 

                                                

49  Abu Haif, Sejarah Indonesia Pertengahan (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 125. 

50Abu Haif, Sejarah Indonesia Pertengahan, h. 125.  

51 Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, dan 

Tradisi Sosial (Cet: 1:Jakarta: Prenadamedia, 2018), h. 118.   

52M.Gazali Rahman, Tradisi Molonthalo di Gorontalo, Jurnal Al-Ulum 12 no. 2, (2012),. 

h. 440. 
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4.  Konsep Perubahan Budaya 

Dinamika budaya dalam masyarakat berkembang dari awal yang primitif, 

menjadi masyarakat tradisional, agraris, industri, informasi yang berdasarkan 

komunikasi dan informasi teknologi atau knowledge-based society. Ciri khas dari 

masyarakat yaitu perubahan yang disebabkan oleh teknologi yang digunakan 

sehingga produk yang dihasilkan akan mempengaruhi perekonomian masyarakat 

tersebut. Seperti, masyarakat primitif sangat bergantung kepada alam dan 

peralatan yang ada pada tubuhnya. Sedangkan masyarakat tradisional telah 

menggunakan peralatan dari bahan batu atau logam dasar. Berbeda dengan 

masyarakat agraris yang telah memanfaatkan alam dengan domestifikasi binatang 

dan budidaya (culture) tanaman yang kemudian budaya agraris berkembang 

menjadi masyarakat industri yang menggunakan energi alam dan mesin-mesin 

menggantikan manusia.53 

Kebudayaan bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang bersifat 

dinamis. Kebudayaan merupakan seluruh karya cipta rasa dan karsa manusia pada 

suatu waktu tertentu. Dengan demikian, kebudayaan mengalami perubahan dari 

waktu ke waktu. Kebudayaan selalu berubah karena diwariskan dan 

disempurnakan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan lingkungan tempat 

manusia hidup.54 

Dalam buku antropologi budaya karya Achmad Hidir menyebutkan bahwa 

perubahan kebudayaan dapat terjadi karena faktor dari dalam kebudayaan itu 

sendiri yang dalam arti pendukungnya merasa bahwa beberapa lembaga 

                                                

53Achmad Hidir, Antropologi Budaya: Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya (Cet.1: 

Pekanbaru,Riau: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas,2009), h. 56 

54Muhammad Ansar Akil, Komunikasi Antar Budaya (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida, 

2017), h. 217.   
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kebudayaannya harus diubah karena tidak sesuai lagi dengan kondisi obyektif 

yang terjadi di dalam kehidupan sosialnya.  

Perubahan kebudayaan dapat terjadi dengan beberapa alasan, antara lain; 

(1) Apabila lembaga-lembaga kebudayaan bukanlah lembaga kebudayaan yang 

dianggap sebagai inti kebudayaan sehingga menjadi pusat orientasi dari seluruh 

lembaga kebudayaan lainnya. (2) Perubahan kebudayaan dirasakan manfaat dan 

member keuntungan bagi kesejahteraan hidupnya, terutama berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan dasarnya. (3) Warga yang menjadi pendukung perubahan 

lebih kuat, terutama mereka yang memegang kekuatan politik, dibanding dengan 

mereka yang menentang perubahan.55 

Perubahan Budaya ini menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti 

kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, dan 

filsafat. Perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat berhubungan dengan 

penerimaan cara-cara baru atau suatu perubahan terhadap cara hidup manusia 

dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kebudayaan yang mencakup 

segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena interaksi yang 

bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolis.56 

Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu berprosesi dan mengalami 

perubahan-perubahan baik yang direncanakan maupun yang  tidak direncanakan. 

Perubahan-perubahan yang dengan sendirinya menempatkan manusia pada 

masalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, maka adaptasi 

menjadi pilihan utama manusia dalam menghadapi lingkungan dan perubahan. 

Sejalan dengan pemahaman bahwa manusia, lingkungan dan kebudayaan 

merupakan satu kesatuan sistem yang saling terjalin satu sama lain, maka manusia 

                                                

55 Achmad Hidir, Antropologi Budaya: Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya, h.50. 

56Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif  Klasik, Modern, Posmodern, 

dan Poskolonial (Cet. 6; Depok: Rajawali Pers,2021), h. 12-13. 
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sebagai makhluk biologis mempunyai kemampuan untuk melakukan penyesuaian 

diri dengan lingkungannya.  

Penyesuaian dengan lingkungan ini dikenal dengan adaptasi. Dinamika 

budaya dalam lingkup kehidupan manusia tidak bersifat statis. Kehidupan 

manusia tidak ada yang tetap semuanya selalu berubah seiring dengan berjalannya 

waktu. Oleh karena itu, kebudayaan juga selalu hidup dan berkembang terus 

menerus.57 

B. Hubungan Agama Islam dan Kebudayaan 

Islam secara harfiah memiliki arti yakni tunduk, patuh, taat, sejahtera, 

selamat, dan sentosa. Muslim, ialah seorang yang tunduk, patuh, dan taat kepada 

aturan Allah Swt., hal inilah yang menjadi syarat apabila seorang tersebut  

berkeinginan untuk sejahtera, selamat, dan sentosa hidupnya di dunia dan 

akhirat. 58  Adapun pengertian Islam dari segi istilah, banyak ahli yang 

mendefinisikannya. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam menurut istilah 

yaitu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat 

manusia melalui nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul. Islam yang pada 

hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi 

mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Sementara itu, Maulana 

Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua 

ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat 

manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras dengan namanya. 59 

                                                

57Achmad Hidir, Antropologi Budaya: Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya, h.58. 

58 Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, dan 

Tradisi Sosial, h. 55.  

59Mustopa, Kebudayaan Dalam Islam: Mencari Makna dan Hakekat Kebudayaan Islam, 

Jurnal Tamaddun 5 No.2. 2017, h.27-28 
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Sejak awal perkembangannya, bahkan ajaran Islam berkembang dalam 

ruang kebudayaan.Menurut  Noel James Coulson, seorang peneliti hukum Islam 

di Barat, menyatakan bahwa hukum Islam tidak sepenuhnya menghapuskan adat 

masyarakat. Terdapat elemen-elemen budaya yang digantikan oleh syariat Islam, 

tetapi banyak pula elemen yang dipelihara oleh syariat Islam karena dipandang 

tidak menyalahi nilai dasar Islam.60 Budaya dalam hukum Islam disebut dengan 

adat atau urf  (sesuatu yang dipandang baik dalam masyarakat). Adat menekankan 

kepada praktik yang berulang dan perilaku yang menjadi kebiasaan, sedangkan urf 

menekankan kepada dimensi keyakinan dan pengetahuan.61 

Manusia senantiasa memerlukan kawan atau bantuan dari orang lain dalam 

menjalani kehidupannya, maka dari itu manusia merupakan suatu makhluk sosial 

yang telah menjadi sunnatullah dari sang pencipta alam semesta. Islam dan 

kebudayaan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, ajaran Islam 

memberikan aturan-aturan sesuai kehendak Allah SWT, sedangkan kebudayaan 

adalah realitas keberagaman umat Islam.62 

Banyaknya tradisi atau adat istiadat yang tumbuh di masyarakat 

merupakan warisan dari nenek moyang. Tradisi-tradisi atau adat istiadat yang 

sudah ada sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, yang pada akhirnya 

setelah Islam masuk memberi corak bagi budaya Islam. Masyarakat Islam yang 

sebelumnya menganut tradisi dan adat istiadat tersebut, tidak menjadikan 

                                                

60AhwanFanani, Jejak Islam Dalam Kebudayaan Jawa (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2020), h. 21.  

61Ahwan Fanani, Jejak Islam Dalam Kebudayaan Jawa, h. 21.   

62Zulkarnain Dali, Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya Dalam Perspektif 

Islam, Jurnal Nuansa IX no. 1, (2016), h. 55  



27 

 

 

 

masyarakat meninggalkan tradisi mereka terutama dalam hal kepercayaan 

terhadap nenek moyang mereka.63 

Dalam rangka pemikiran ajaran murni dan adat istiadat yang masuk ke 

dalam Islam, Syah Waliyullah berpendapat bahwa memperbedakan antara Islam 

universal dan Islam yang mempunyai corak lokal. Islam universal tersebut 

mengandung ajaran-ajaran dasar yang kongkret sedang Islam lokal mempunyai 

corak yang ditentukan oleh kondisi tempat yang bersangkutan. Hal yang dimaksud 

oleh Syah Waliyullah yaitu keadaan Islam dapat disesuaikan dengan situasi 

setempat yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Interpretasi dan pelaksanaannya 

dapat berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zamannya. 64 

Adapun dalam hal ini hubungan antara agama dan budaya menghasilkan 

sintesis (membentuk sebuah budaya baru), asimilasi (percampuran), dan 

akulturasi (budaya gabungan). Hubungan yang terjadi secara persuasif dengan 

saling menjaga keasliannya. Apabila ajaran agamadatang ke suatu wilayah, maka 

akan terdapat suatu perbedaan terkait cara pandang terhadap segala hal yang 

terjadi pada masyarakat tersebut, oleh karena itu pada mulanya agama yang 

dibawa tersebut tidak langsung diterima oleh masyarakat setempat.65 

Pada dasarnya, dalam suatu masyarakat, kebudayaan itu hidup dari pola 

pikir dan tingkah laku serta nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Apabila 

berbicara mengenai agama dan budaya maka terdapat dua sisi yang saling 

berkaitan. Agama memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya sehingga 

dapat berdampingan dan melakukan akomodasi dengan nilai-nilai budaya 

                                                

63M.Gazali Rahman, Tradisi Molonthalo di Gorontalo, Jurnal Al-Ulum 12 no. 2, (2012), 

h. 439 

 64 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. 

14; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), h. 14. 

65 Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, dan 

Tradisi Sosial ,  h. 114.  
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masyarakat. Agama merupakan wahyu serta memiliki suatu kebenaran yang 

mutlak, sehingga tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya lokal.66 

Agama dapat diperoleh melalui pengajaran serta kelembagaannya selain 

dari itu agama juga bisa didekati dengan suatu sistem sosial, yakni pada suatu 

realitas sosial.  Adapun dalam hubungan agama dan kebudayaan yang saling 

bersangkutan ini dipandang sebagai sumber nilai pada tindakan-tindakan sosial 

maupun budaya, agama, maupun sistem kepercayaan lainnya serta dipandang 

sebagai kenyataan dan fakta sosial, yang kemudian terintegrasi dengan 

kebudayaan. Menurut Talcott Parsons dalam buku Wahyuni, menyatakan bahwa 

“agama ialah suatu komitmen kepada perilaku; agama tidak hanya kepercayaan, 

tetapi perilaku atau amaliah”.67 

Sebagai realitas sosial, tentu saja agama hidup dan termanifestasi didalam 

masyarakat. Agama berperan penting dalam mendamaikan kenyataan-kenyataan 

yang saling bertentangan untuk mencapai suatu keselarasan didalamnya, maka 

dari itu agama dipandang sebagai sistem yang mengatur makna atau nilai-nilai 

dalam kehidupan manusia. 68  Dalam hal ini agama memajukan manusia untuk 

menjadi manusia yang berbudaya yang benar sesuai dengan ketentuan dan syariat 

Islam. Agama dapat memasuki suatu tradisi, apabila tradisi tersebut menyimpang 

dari ajaran syariat Islam, namun budaya tidak bisa memasuki ranah agama karena 

agama mempunyai tempat dan kedudukan yang lebih tinggi.69 

Agama dan masyarakat meskipun memiliki hubungan yang erat agama 

tidak perlu menyesuaikan diri dengan budaya yang ada pada masyarakat. 

                                                

66Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial,h. 115.   

67Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial, h. 116.    

68Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial h. 118.  

69Zulkarnain Dali, Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya Dalam Perspektif 

Islam, h. 56.  
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Sebaliknya, agamalah yang dipercaya untuk dapat memberikan pengarahan dan 

bantuan untuk menjalankan peranan kritis terhadap masyarakat apabila terjadi 

suatu hal yang bertentangan dengan agama. Antara agama dan masyarakat 

seharusnya terdapat hubungan timbal balik, oleh karena itu penting bagi setiap 

agama dan terutama para pemeluknya memiliki pengertian, kepekaan, kesadaran 

dan pengetahuan tentang keadaan masyarakat. Inilah yang diperlukan oleh umat 

beragama, khususnya para pemuka agama dalam kehidupan sosial 

keagamaannya.70 

C. Konsep Kebudayaan Islam dan Nilai-nilainya 

1. Pengertian Kebudayaan Islam 

Kebudayaan Islam menurut pendapat Sidi Gazalba dalam buku Wahyuni 

yaitu cara berfikir dan cara merasa takwa yang menyatakan diri dalam seluruh 

segi kehidupan sekumpulan manusia yang membentuk masyarakat, atau dapat 

diartikan sebagai “cara hidup taqwa”. Cara hidup takwa yaitu menempuh jalan 

syariat, menjalankan seruhan serta menghentikan larangan. Syariat 

mengikatkan/mempertalikan muslim kepada prinsip-prinsip tertentu yang 

digariskan oleh alquran dan as-sunnah/hadits (naqal). Karena itu akal dalam 

kegiatannya mengatur kehidupan merujuk kepada naqal, dengan kata lain gerak 

atau kegiatan kebudayaan itu memang dari akal, tetapi asas gerak itu atau prinsip 

yang dipegangi akal dalam kegiatannya adalah dari naqal. Dari asas yang 

ditentukan dan digariskan oleh naqal itu kemudian menentukan cara 

pelaksanaannya. Dengan demikian, karya manusia dalam kebudayaan Islam yakni 

                                                

70 Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, dan 

Tradisi Sosial, h. 119. 
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suatu cara pelaksanaan yang bersifat dinamik, sedangkan prinsip-prinsipnya dari 

Allah dan bersifat serba tetap.71 

Kebudayaan Islam itu sendiri merupakan implementasi ajaran Islam, baik 

dalam bentuk pikiran, seni, sikap atau perbuatan yang didorong oleh perintah 

wahyu. Apabila ajaran agama Islam ini diamalkan secara sungguh-sungguh, maka 

umat Islam akan menjadi maju dalam menciptakan kebudayaan.72 

Menurut Amer Al-Roubai dalam jurnal Fitriyani, berpendapat bahwa 

Islam bukanlah hasil dari produk budaya, namun Islam bahkan turut membangun 

suatu budaya dan peradaban. Dengan pemahaman tersebut, manusia bisa 

membangun kebudayaan Islam dengan berlandaskan konsep yang berasal dari 

Islam serta mengawali hidupnya dengan menempatkan Islam dalam kehidupan 

kesehariannya. 73  Islam ialah sebuah agama hukum (religion of law). Hukum 

agama yang diturunkan oleh Allah Swt, melalui wahyu yang disampaikan kepada 

nabi Muhammad Saw., untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa terkecuali 

dan tanpa dikurangi sedikitpun. 

Secara umum konsep Islam berangkat dua pola hubungan yaitu hubungan 

secara vertical yakni dengan Allah Swt., dan hubungan dengan sesama manusia. 

Hubungan yang pertama, berbentuk tata agama (ibadah), sedangkan hubungan 

kedua, membentuk sosial (muamalah).Kehidupan sosial membentuk masyarakat 

yang akan menjadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya 

tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam secara umum, yaitu menjaga 

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Lebih spesifiknya tujuan agama ialah 

                                                

71Mustopa, Kebudayaan Dalam Islam: Mencari Makna dan Hakekat Kebudayaan Islam, 

h.30.  

72Muhammad Ansar Akil, Komunikasi Antar Budaya (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida, 

2017), h. 195.  

73Fitriyani, Islam dan Kebudayaan, Jurnal Al-Ulum 12 No. 1. 2012, h. 133. 
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selamat diakhirat dan selamat ruhaniah dunia, sedangkan tujuan kebudayaan 

adalah selamat di dunia saja. Apabila tidak dilaksanakan, terwujud ancaman Allah 

Swt., hilang kekuasaan manusia untuk mewujudkan selamat diakhirat. Sebaliknya 

apabila mengabaikan hubungan sosial berarti mengabaikan masyarakat dan 

kebudayaan, maka hilanglah kekuasaan untuk mewujudkan keselamatan di dunia 

yang di bina oleh kebudayaan.74 

Kebudayaan dalam pandangan alquran yaitu sesuatu yang sejalan dengan 

eksistensi hidup manusia dalam berprosesi serta merupakan hasil karya manusia. 

Dalam hal ini, kebudayaan secara umum dapat mengerti sebagai olah akal budi, 

cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang tidak terlepas dari nilai-nilai 

kemanusiaan tapi bisa lepas dari nilai-nilai ketuhanan, sedangkan Islam disini 

sangat menghargai akal manusia yang digunakan untuk kebaikan dalam 

kehidupan, akal dapat berfungsi dengan benar apabila dibimbing dengan wahyu 

dari Allah Swt., maka dalam hal ini kebudayaan Islam harus berdasar kepada 

nilai-nilai tauhid.75 

Agama dan Kebudayaan merupakan dua aspek yang dimiliki oleh Islam, 

maka dari itu terdapat agama Islam dan kebudayaan Islam. Dalam pandangan 

Islam kedua hal ini tidak dapat dipisahkan namun dalam pandangan ilmiah dapat 

dibedakan. Demikian erat hubungan integrasinya, sehingga sulit untuk 

mendudukkan suatu perkara antara agama dan kebudayaan. Misalnya nikah, talak, 

rujuk, dan waris. Jika dipandang dari kacamata kebudayaan, tentu perkara tersebut 

termasuk kebudayaan. Akan tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari Tuhan. 

Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia menaati perintah serta 

                                                

74Fitriyani, Islam dan Kebudayaan, Jurnal Al-Ulum, h. 133.  

75Muhammad Ansar Akil, Komunikasi Antar Budaya, h. 195-196.  
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larangan-Nya. Namun hubungan manusia dengan manusia, ia termasuk kategori 

kebudayaan.76Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Imran ayat 110, yaitu: 

 

مْتعَْلمَُونَ وَلََتلَْبِسُواالْحَقَّباِلْباَطِلِوَتكَْتمُُواالْحَقَّوَأنَْتُ     

Terjemahan: 

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan 
(janganlah)kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahuinya”. 

Sesuai dengan ayat diatas, dalam ajaran Islam, kebudayaan tidak selamanya 

dapat diterima meskipun merupakan hasil dari perbuatan manusia, yang dalam hal 

ini Islam memiliki aturan mengenai boleh dan tidak diperbolehkannya 

kebudayaan tersebut dilakukan oleh umat muslim. Dengan kata lain, terdapat 

kebudayaan yang dilarang oleh agama Islam dan diperbolehkan bagi orang yang 

beragama Islam, meskipun pada dasarnya kebudayaan yang diciptakan sama-sama 

merupakan hasil perbuatan manusia.77 

2.  Nilai-Nilai Kebudayaan Islam 

Sidi Gazalba dalam jurnal karya Iqbal Hamdany berpendapat bahwa nilai 

ialah suatu yang abstrak, ideal, nilai bukan benda kongkrit, bukan fakta, nilai 

bukan hanya sebagai perkara benar atau salah yang menuntut pembuktian empirik, 

melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi 

atau tidak disenangi. 78  Beberapa literatur ilmiah dipahami bahwa nilai-nilai 

merupakan sesuatu yang sangat berharga. Nilai yang muncul ditengah masyarakat 

sering dikaitkan dengan kepercayaan dan keyakinan mereka. Oleh karena itu 

                                                

76Fitriyani, Islam dan Kebudayaan, h. 134.   

77Mustopa, Kebudayaan Dalam Islam: Mencari Makna dan Hakekat Kebudayaan Islam, 

h.64.  

78Ach. Iqbal Hamdany, ImadulhaqFatcholli, Nilai Sosial Dalam Al-Quran Perspektif M. 

Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 No. 1, (2021), h. 

62.  
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maka semua sepakat bahwa nilai bersifat universal yang lahir secara natural 

ditengah umat manusia.79 

Nilai merupakan ide yang dibagikan mengenai apa yang baik, benar, dan 

indah yang menggaris bawah pola budaya dan mengarahkan masyarakat sebagai 

respon terhadap lingkungan sosial dan fisik. Nilai sangat penting kedudukannya 

karena nilai terdiri atas sistem yang mewakili yang diharapkan atau diinginkan, 

dibutuhkan, dan dilarang. Nilai menampilkan struktur yang sistematis, mulai dari 

sesuatu yang dianggap sangat baik (+) sampai kepada yang sangat jelek (-); 

sehingga nilai menampilkan suatu kontradiksi antara baik dan buruk.80 Adapun 

nilai-nilai kebudayaan Islam, yaitu: 

a.  Nilai Keyakinan 

Ahmad dalam Jurnal Mutia, mengatakan bahwa antara amal perbuatan dan 

keyakinan (akidah) berkaitan erat dan perbuatan yang timbul merupakan 

konsekuensi logis dari keyakinan yang ada dalam diri seorang mukmin terhadap 

Allah SWT. Keyakinan pada Allah dan Rasul sebagai utusannya yang 

menyampaikan segala risalah Allah telah membentuk kesadaran diri, bahwa hidup 

manusia tidak akan lepas dari rencana dan ketetapan Allah.81  

Islam sebagai sebuah sistem keyakinan menjadi bagian dan inti dari sistem 

nilai yang ada dalam suatu kebudayaan dan menjadi penggerak dan pengontrol 

bagi tindakan untuk sesuai dengan nilai kebudayaan dan ajaran Islam.82 

b. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

                                                

79Isra Misra, Ali Sadikin, “Nilai-nilai Ekonomi Islam Dalam Tradisi Malan Masyarakat 

Dayak Bakumpai”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 17 No. 01, 2021, h. 74. 

80Muhammad Ansar Akil, Komunikasi Antar Budaya,, h. 177. 

81 M. Yusuf Ahmad, dkk, Penamaan Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Melalui Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Jurnal Al-Hikmah 15 No. 1, (2018),h.23 

82 Mutia, Jurna Petri Roszi, Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan 

Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 3 

No. 2, (2018), h.184. 
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Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri, mereka akan saling bergantung satu sama lain dan membutuhkan 

pertolongan dan bantuan dari orang lain.83 

Dalam alquran dijelaskan terkait hal ini, yaitu pada QS. Al-Hujurat ayat 

ke-13, yaitu: 

قبَاَۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْاۚ انَِّ  انُْثٰى وَجَعلَْنٰكمُْ شعُوُْباً وَّ نْ ذكَرٍَ وَّ نْدَ  اكَْرَمَكُمْ عِ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلقَْنٰكُمْ م ِ

َ عَلِيْمٌ خَبيِْرٌ  ِ اتَقْٰىكُمْْۗ انَِّ اللّٰه  اللّٰه

Terjemahnya:  

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.84 

Menurut Emile Durkheim dikutip dalam jurnal Iqbal Hamdani, 

berpendapat bahwa sosial ialah suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, 

bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat 

sebagai sekumpulan manusia yang di dalamnya terdapat beberapa unsur yang 

mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah masyarakat yang merupakan 

manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, sehingga 

mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan suatu sistem yang 

hidup bersama.85 

Dalam penelitian Iqbal Hamdany dan Imadulhaq Fatcholli menyimpulkan 

mengenai nilai kemasyarakatan, yaitu nilai kemasyarakatan yakni al-Islah 

(perdamaian). Islah disini merupakan upaya menghentikan kerusakan atau 

                                                

83 H. Lin WariinBasyari, Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada 

Masyarakat Cirebon, Jurnal Edunomic 2 No. 1, (2014), h.54 

84 Alquran dan Terjemahannya. 

85Ach. Iqbal Hamdany, ImadulhaqFatcholli, Nilai Sosial Dalam Al-Quran Perspektif M. 

Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 No. 1, (2021), h. 
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meningkatkan kualitas sesuatu sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak. 

Dalam konteks hubungan antar-manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam 

keharmonisan hubungan khususnya dalam hubungan kemasyarakatan.86 

c. Nilai Ekonomi 

Manusia mampu mempertahankan kebudayaannya, kedua hal ini dapat 

membentuk suatu nilai ekonomis yang mampu mengembangkan budaya warisan 

lokal yang melekat pada dirinya, maka dari itu manusia mampu menciptakan 

budaya dengan kreativitasnya, sehingga dengan kreativitas itu nilai ekonomi 

tersebut dapat dikembangkan melalui industri kreatif dengan berbasis pada 

kebudayaan lokal maka akan menjadi suatu kekuatan yang mengakar dan secara 

turun temurun basis ekonomi akan menjadi semakin kuat dan kebudayaan akan 

bertahan meskipun harus berdampingan dengan kebudayaan lain.87 

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang 

terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan 

ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat akan nilai.88 

d.  Nilai Seni 

Seni sebagai salah satu unsur kebudayaan ialah fitrah manusia yang 

dianugerahkan Allah Swt, dalam mengungkapkan keindahan, kebenaran, serta 

kebaikan yang pada kegiatannya melibatkan kemampuan kreatif. Adapun 

pandangan M. Quraish Shihab dalam jurnal karya Nanang Rizali terkait seni 

                                                

86Ach. Iqbal Hamdany, ImadulhaqFatcholli, Nilai Sosial Dalam Al-Quran Perspektif M. 

Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13, h. 65.  

87Fachruddiansyah Muslim, Analisis Perkembangan Perubahan Budaya Masyarakat Kota 

Jambi dan Pengembangan Pola Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif, Prosiding 

Seminar Nasional, 2015, h.795 

88  Rizal Muttaqin, Perubahan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth in 

Islamic Perspective,Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1 No. 2, (2018), h. 119. 
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Islam, yaitu dalam berbicara kesenian-kesenian Islam tidak mesti bercakap 

mengenai Islam serta berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, 

bukan pula abstrak tentang akidah. Seni Islami tersebut yakni dapat 

menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah serta mengungkapkan 

keindahan wujud tersebut dari sisi pandangan Islam mengenai Islam, hidup dan 

manusia yang membawa kepada pertemuan yang sempurna antara kebenaran dan 

keindahan.89 

Semua wujud merupakan Lapangan seni Islami, akan tetapi dalam hal ini, 

seni yang ditunjukkan tidaklah berlawanan dengan ‘fitrah’ atau pandangan Islam 

terkait wujud itu sendiri. Adapun tujuan dari seni ini yakni memperhalus budi, 

menggambarkan baik atau buruknya suatu pengalaman, serta mengingatkan 

mengenai jati diri manusia, sehingga seni dalam hal ini merupakan seni yang 

bernafaskan Islam. Hal inilah yang menjadikan seni dapat berfungsi sebagai 

sarana dakwah Islamiyah.90 

 

                                                

89Nanang Rizali, Kedudukan Seni Dalam Islam, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam 1 No. 

1, (2012), h. 3  

90Nanang Rizali, Kedudukan Seni Dalam Islam, h. 4.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Kajian budaya atau dikenal 

dengan ‘cultural studies’, dalam hal ini, menurut Stuart Hall terkait hal tersebut, 

berpendapat bahwa kajian budaya ialahsusunan ide-ide, gambaran-gambaran 

(practices) dan praktik-praktik (practices) yang menyediakan cara-cara 

mengemukakan, bentuk-bentuk pengetahuan, dan tindakan yang terkait dengan 

topik tertentu, kegiatan sosial atau tindakan dalam masyarakat.91  

Sehingga peniliti dapat menjelaskan serta menganalisa fenomena, peristiwa, 

dinamika sosial, sikap, kepercayaan terhadap tradisi A’dinging-dinging pada 

masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar ini.  

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Pendekatan ini menurut Bog dan Trailor seperti yang dikutip oleh Moleong 

mendefinisikannya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang 

diamati. 92 Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, 

lengkap, mendalam dan menggambarkan situasi yang sebenarnya guna 

mendukung penyajian data.93 

                                                

91Rachmah Ida, Metode Penelitian Studi Media dan Kajian Budaya (Cet. 3; Jakarta: 

Kencana, 2018), h. 1. 

92Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002)), h. 3 

93Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa 

(Solo: Cakra Books , 2014), h. 96. 
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Jenis penelitian itu dapat dikatakan sebagai upaya mencari dan memahami 

sejumlah informasi yang dalam pengumpulannya melalui penelitian lapangan.94 

Penelitian lapangan (field research) ini merupakan penelitian yang menggunakan 

informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang kemudian disebut 

responden dan informan melalui instrument pengumpulan data seperti angket, 

observasi, wawancara, dan sebagainya.95 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dusun Tendro Desa Bontolempangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun peneliti memilih Dusun Tendro ini 

sebagai lokasi penelitian karena masyarakat Tendro yang sangat menjaga, 

melestarikan serta mempertahankan tradisi ritual adat mereka yakni tradisi 

A’dinging-dinging. Masyarakat Tendro dikenal dengan mereka yang masih 

melaksanakan tradisi A’dinging-dinging ini setiap tahunnya, bahkan di era 

teknologi yang semakin pesat, masyarakat di desa Tendro masih mempertahankan 

eksistensi tradisi yang unik ini sebagai identitas mereka.  

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sekitar dua bulan, karena tradisi A’dinging-dinging 

ini dilakukan di waktu tertentu yakni di akhir bulan Muharram. Tradisi ini 

dilaksanakan yakni pada tanggal 11-14 Agustus 2023 M/ 24-27 Muharram 1445 

Hijriah.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun beberapa pendekatan peneliti dalam melakukan suatu penelitian yaitu:  

1. Pendekatan Sejarah  

                                                

94 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Makassar: Syakir Media 

Press, 2021), h. 59 

95Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet 1; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 

h. 15. 
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Pada dasarnya Sejarah sebagai peristiwa ini merupakan objektivitas sejarah 

yang pada fakta berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. 

Sejarah sebagai kisah bersifat subjektif yang subjektivitasnya terletak pada 

bagaimana sejarah tersebut diturunkan atau diceritakan oleh seseorang faktor 

kepentingan terlihat dari cara seseorang menuturkan kisah sejarahnya.96 

Menurut Yamin dalam buku Dedi Irwanto, menjelaskan bahwa dalam kata 

“sejarah” berasal dari bahasa arab “syahjaratun” (baca: syajarah), yang memiliki 

arti “pohon kayu”. Dalam hal ini, pohon dapat menggambarkan bahwa bumi ini 

akan terus mengalami perkembangan, dilihat pada pohon itu sendiri terdapat 

cabang, dahan, daun, kembang, atau bunga serta buah. Selaras dengan hal ini, kata 

sejarah tersebut tersimpan makna pertumbuhan atau silsilah. Oleh karena itu, 

sejarah yang berarti pohon tersebut, juga berarti keturunan, asal usul atau 

silsilah.97 

Norma-norma sosial yang lahir dari penjernihan nilai-nilai peradaban secara 

turun-temurun tersebut sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap persoalan 

kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal ini, sejarah telah membuktikan bahwa 

setiap komunitas masyarakat di berbagai belahan dunia ini mempunyai tatanan 

kehidupannya masing-masing yang diikat oleh norma-norma tersebut.98 Adapun 

dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan sejarah guna mengetahui asal 

usul dari keberadaan tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa 

Bontolempangan  Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Pendekatan Sosiologi  

                                                

96Heryati, Pengantar Ilmu Sejarah, FKIP UM Palelembang, 2017, h. 54.  

97 DediIrwanto, Alian Sair, Metodologi dan Historiografi Sejarah, (Yogyakarta: Eja 

Publishing, 2014), h. 4 

98 Rambalangi, Sarah Sambiran, VentjeKasenda, Eksistensi Lembaga Adat Dalam 

Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1 No. 

1, 2018, h. 1.  
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Pada penelitian ini menggunakan tahap pendekatan sosiologi yaitu 

pendekatan ini digunakan dalam penelitian karena sosiologi merupakan disiplin 

ilmu yang relatif baru di masa modern. Disiplin ilmu ini dijadikan sebagai 

pendekatan yang merupakan suatu cara pandang berdasarkan perspektif keilmuan 

yang didasarkan pada realitas sosial.99 

Pendekatan ini berupaya untuk memahami tradisi A’dinging-dinging dengan 

melihat interaksi masyarakat di dusun Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

3. Pendekatan Agama  

Penelitian juga menggunakan pendekatan agama yaitu pendekatan ini 

berupaya untuk menjelaskan mengenai keyakinan masyarakat dalam memahami 

tradisi A’dinging-dinging yang berhubungan dengan pelaksanaannya di Dusun 

Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar.  

4. Pendekatan Antropologi  

Pendekatan antropologi digunakan untuk memahami kebudayaan dengan 

cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat. Dalam hal ini, hubungan antara agama dengan pranata sosial menjadi 

upaya antropologi melihat hal itu terjadi ditengah masyarakat, maka dengan 

menggunakan pendekatan antropologi akan dapat diketahui bahwa fenomena-

fenomena keagamaan ternyata tidak sendiri, dan tidak lepas dari jaringan 

kelembagaan sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya.100  

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan antropologi guna 

mengetahui fenomena terkait kelembagaan sosial kemasyarakatan yang 

                                                

99Chuzaimah Batubara, Iwan, Hawari Batubara, Hanbook Metodologi Studi Islam (Cet. 1; 

Jakarta Timur: Prenadamedia, 2018), h. 168. 

100Chuzaimah Batubara, Iwan, Hawari Batubara, Hanbook Metodologi Studi Islam, h. 

166. 
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mendukung keberadaan tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa 

Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

C. Data dan Sumber Data 

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Data  

a. Data Premier  

Menurut Bungin, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di 

lokasi penelitian atau objek penelitian dari sumber data yang pertama. Adapun 

menurut Amirin, data primer yaitu sumber asli yang berisi informasi atau data 

penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber primer.101 Dalam hal ini peneliti 

akan memperoleh data secara langsung melalui narasumber utama dalam 

mengkaji tradisi tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa 

Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Data Sekunder  

Menurut Bungin, data sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber 

kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data 

sekunder merupakandata yang berisi informasi atau data penelitian yang sumber 

datanya diperoleh dari sumber yang bukan asli. Adapun sumber yang bukan asli 

yang dimaksud Amirin di sini sebenarnya ialah sumber kedua sebagaimana yang 

disebut oleh Bungin. 102  Dalam hal ini, maka akan diperoleh data melalui 

dokumen, jurnal, dan lainnya yang mengkaji tradisi tradisi A’dinging-dinging 

pada masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Sumber Data  

                                                

101Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Cet 1; Banjarmasin: Antasari Press, 

2011), h. 71  

102Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Cet 1; Banjarmasin: Antasari 

Press,2011), h. 71 
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Sumber data dalam penelitian yaitu subjek tempat data diperoleh atau 

diambil. Peneliti dapat lebih mudah dalam memahami sumber data dengan 

mengingat tiga huruf singkatan P3 yaitu: a). Person yaitu sumber data berupa 

orang sehingga sumber data dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara atau tertulis melalui angket, b).Place yaitu sumber data berupa tempat, 

yakni sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, 

c). Paper yaitu sumber data  dapat berupa symbol, hal ini merupakan sumber data 

yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lainnya. 

Paper bukan hanya berarti kertas akan tetapi juga berupa batu, kayu, tulang, dan 

lainnya. 103  Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dengan orang yang mengetahui dengan spesifik mengenai tradisi 

A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar.  

D. Metode Pengumpulan Data 

          Metode pengumpulan data merupakansuatu cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 104 

Adapun prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi dalam konteks penelitian yakni suatu cara untuk melakukan 

pencatatan dengan sistematis terkait perilaku dengan mengamati perilaku 

kelompok atau individu yang diteliti secara langsung. Dalam hal ini, terdapat 

observasi langsung yakni pengamatan dilakukan kepada objek penelitian di 

                                                

103Rifa’I Abu bakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet. 1; Yogyakarta: Suka Press, 

2021), h. 57-58. 

104Fred L Benu, Agus S. Benu, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Ekonomi, Sosiologi, 

Komunikasi, Administrasi, Pertanian, dan Lainnya (Cet: 2; Jakarta: Kencana, 2019), h. 147-148.  
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tempat dan ketika peristiwa sedang berlangsung. Serta terdapat observasi tidak 

langsung yakni observasi yang dilaksanakan melalui perantara alat tertentu, 

seperti video, film, rangkaian slide, serta foto, oleh karena itu, terdapat observasi 

secara langsung maupun tidak langsung. Inilah yang akan dilakukan oleh peneliti 

dalam mengkaji tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa 

Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar.105 

2. Wawancara  

Interaksi bahasa yang sedang berlangsung antara dua orang dalam situasi 

berhadap ini dapat diartikan sebagai wawancara.106Metode ini dilakukan untuk 

memperoleh sebuah keterangan dari narasumber dengan cara tanya jawab dengan 

informan sehingga informasi yang di dapat lebih akurat dan jelas.  

Adapun membuat responden tertarik serta aktif dalam memberikan 

informasi yang valid dan lebih akurat, maka peneliti dapat memodifikasi 

pertanyaan dalam wawancara.107 Pada metode wawancara ini peneliti melakukan 

suatu prosesi wawancara guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas 

mengenai tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro Desa 

Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan peneliti sebagai pengumpulan dengan menghimpun 

dan menganalisis kembali data yang didapatkan terkait tradisi A’dinging-dinging 

pada masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

                                                

105Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Cet 1; Banjarmasin: Antasari Press, 

2011), h. 80. 

106Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 50 

107Adhi Kusumastuti, Ahmad MustamilKhoiron, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: 

Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 125 



44 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Purwanto, pada dasarnya instrumen penelitian tersebut berupa alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian 

dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai 

dasarnya, sehingga peneliti harus merancang sendiri instrumen yang akan 

digunakan, tujuan dan mekanisme kerja dalam setiap penelitian berbeda-beda, 

oleh karena itu setiap penelitian memiliki susunan intrumen yang tidak selalu 

sama dengan penelitian lainnya.108 

Adapun beberapa bentuk instrument yang digunakan untuk membantu 

peneliti memperoleh data dilapangan, dianataranya:  

1. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara ini dapat menjadi petunjuk yang dapat mempermudah 

peneliti dalam suatu percakapan serta memperoleh data terkait tradisi A’dinging-

dinging yakni dengan cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan, arsip, 

dokumen yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.  

2. Kamera Handphone  

Peneliti akan memakai salah satu alat dalam melakukan dokumentasi yakni 

dengan menggunakan handphone, alat ini dapat membantu peneliti dalam mencari 

informasi yang berbentuk catatan atau prosesi ritual adat yang berkaitan dengan 

judul penelitian yang dapat diperoleh dalam bentuk foto atau video. 

3. Perekam Suara  

Yakni suatu alat untuk digunakan dalam mengumpulkan dan merampung 

semua informasi dari narasumber secara langsung.  

                                                

108Komang Sukendra, Kadek Surya Atmaja, Instrumen Penelitian, (Pontianak: Mahameru 

Press, 2020), h. 1-2. 
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F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

Menurut Hassan, pengolahan data merupakan suatu prosesi dengan 

menggunakan cara atau rumus tertentu dalam memperoleh suatu data ringkasan 

atau angka ringkasan. Noeng Muhadjir dalam jurnal karya Ahmad Rijali 

mengatakan bahwa definisi pada analisis data yakni suatu upaya dalam mencari 

serta menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya, 

sehingga peneliti dapat mengembangkan pemahamannya terkait keadaan yang 

diteliti serta mengemukakannya sebagai temuan bagi orang lain. Adapun dalam 

memahami analisis ini, maka perlu adanya upaya dalam pencarian makna.109  

     Dalam penelitian ini, peneliti dapat memahami tradisi A’dinging-dinging pada 

masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut 

dengan mengumpulkan data kemudian menyeleksi ketat data tersebut dan apabila 

kumpulan informasi telah disusun, maka peniliti akan menarik suatu kesimpulan 

secara berkesinambungan selama berada dilapangan, yakni melakukan penarikan 

kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik dari suatu pesan 

secara objektif, sistematis dan generalisasi.  

                                                

109 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah 17 no. 33, 2018, h.84. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Eksistensi Tradisi A’dinging-dinging Pada Masyarakat Tendro Desa 

Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

1. Awal Mula Munculnya Tradisi A’dinging-dinging 

  Mengenai peristiwa awal mula keberadaan tradisi A’dinging-dinging yang 

didasarkan pada pernyataan yang dilangsir oleh narasumber bahwa keberadaan 

tradisi A’dinging-dinging tidak terlepas dari datangnya salah satu bangsawan dari 

Gowa yakni Bakka Bo’di Butung atau sekarang dikenal sebagai Rihatta Bakka 

Tendro bersama ketiga bangsawan dari gowa yakni Bontobangun, Bakka Bo’di 

Butung, dan Barasanji Daeng Karaeng serta satu panglima yaitu Dallempangang 

dan beberapa pasukannya berlayar ke pulau Selayar dengan maksud untuk 

melakukan pemburuan di wilayah Kayuwadi, akan tetapi ketika mereka berlayar 

di lautan Selayar, mereka terbawa arus dan berlabuh di pelabuhan Bansiang.110 

Hal inilah yang membuat mereka melakukan pemburuan tersebut di 

wilayah dataran tinggi Bo’dia Butungia dan mereka berhasil menemukan dua ekor  

rusa. Setelah menemukan hewan buruan tersebut, mereka menyadari bahwa bekal 

persediaan air bersih mereka sudah habis.111 Kemudian, Rihatta Bakka Tendro 

memerintahkan para pasukannya untuk mencari wilayah yang memiliki sumber 

mata air yang saat itu mengalami kekurangan bekal air bersih, akan tetapi mereka 

tak kunjung menemukan sumber mata air sampai ketika Rihatta Bakka Tendro 

melihat sisa-sisa air yang melekat pada hidung hewan peliharaannya.  

                                                

110  Baso Daming, “Hasil Wawancara”, Tokoh Adat di Dusun Tendro, Desa 

Bontolempangan, Senin, 10 Juli 2023. 

111Abdul Hakim, 54 Tahun, “Hasil Wawancara”, Tokoh Agama di Dusun Tendro, Desa 

Bontolempangan, Senin, 19 Juni 2023. 
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Rihatta Bakka Tendro segera memerintahkan pasukannya untuk 

meledakkan bedir ke udara apabila telah menemukan sumber air, maka 

ditemukanlah sumber mata air di wilayah Bo’dia dan Tadang. Setelah ditemukan 

kedua mata air ini, Rihatta Bakka Tendro meninjau lokasi yang akan dijadikan 

sebagai tempat tingal mereka dan akhirnya Rihatta Bakka Tendro ini memilih 

wilayah Bo’diadan menamakan kampung ini Bo’dia Butungia sebagai wilayah 

mereka karena wilayah ini berada di dataran tinggi dan memiliki sumber mata 

air.112 

Rihatta Bakka Tendro kemudian mendirikan perkampungan di wilayah ini 

bersama para pasukannya dan melakukan berbagai aktivitas kesehariannya. Pada 

masa pemerintahan Rihata Bakka Tendro di wilayah Bo’di Butungia mengalami 

kemajuan sehingga  mendapatkan gelar Bakka dari kerajaan Gowa.113 

Adapun kedua bangsawan tersebut memilih wilayah kekuasaan tersendiri 

yakni Bontobangun memilih wilayah bagian atas pulau Selayar dan menamainya 

kerajaan Bontobangun, dan Rihatta Bakka Tendro memiliki wilayah kekuasaan di 

Bo’di Butungia yang didampingi panglima bernama Dallempangan sebagai ahli 

nujum yang juga mendampingi Rihatta Bakka Tendro pada masa 

pemerintahannya. Ketika para bangsawan dari Gowa tersebut memiliki daerah 

kekuaasaanya sendiri, tersisa Barasanji Daeng Karaeng yang tidak memiliki 

wilayah kekuasaan, maka dalam hal ini Barasanji Daeng Karaeng kembali ke 

kerajaan Gowa. Adapun yang menguasai wilayah bagian bawah pulau Selayar 

yakni Bulaenna Paragia.114 

Ketika Barasanji Daeng Karaeng kembali ke Gowa, disinilah diketahui 

bahwasanya Bassi’ La’ba berkeinginan untuk merebut wilayah kekuasaan Bakka 

                                                
112 Abdul Hakim, Hasil Wawancara, 19 Juni 2023. 

113 Abdul Hakim, Hasil Wawancara, 19 Juni 2023. 

114 Baso’ Daming, Hasil Wawancara, Senin, 10 Juli 2023. 
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Bo’dia Butungia yang juga diketahui lewat nyanyiannya. Setelah mendengar 

berita tersebut, maka Barasanji Daeng Karaeng memberitahukan Bontobangun 

perihal tersebut untuk disampaikan kepada Bakka Bo’di Butung yang dalam hal 

ini, Dallempangan menjadi utusan Bakka Bo’dia Butungia untuk berkunjung ke 

kerajaan Bontobangun, setelah mendengar berita dan pulang ke Bo’dia Butungia 

untuk menyampaikan berita itu kepada Bakka Bo’di Butung, perihal kabar 

bahwasanya akan ada seseorang atau rombongan yang nantinya 

melawan/menganggu kewibawaan Rihatta Bakka Tendro dan Dallempangan, 

maka pada saat itu dilaksanakanlah tolak bala secara besar-besaran pada tanggal 

10 Muharram.115 Hal ini diketahui lewat nyanyian khas masyarakat Tendro yang 

merupakan nyanyian Bassi’ La’ba yang berkeinginan untuk menguasai wilayah 

Bo’dia Butungia, sebagai berikut: 

  “Selatanna Bonto Lebang, angina Padang Malu’lu, keremumae  
pammantanganna nyahaba, kammaji Gowana Tallo Bulukumba na 
Bantaeng passitalli’na bukkuleng samaruayya, Bara’ mammentengi lau, 
ero’latumbang Bo’dia, erolabimbing kotayya lolling bonena”.116 

Artinya: 

“Selatan Bonto Lebang, angin Padang Malu’lu, dimanakah bersemayam 
jiwaku, layaknya Gowa dan Tallo, Bulukumba dan Bantaeng, ibaratnya, 
kulit yang dua sisi namun satu kesatuan, musim barat telah berhembus, 
ingin merobohkan pohon Bo’dia, ingin meluluhlantahkan seisi kampung”. 

Meskipun telah melaksanakan tolak bala, masyarakat Bo’dia Butungia 

pada saat itu tidak dapat menghindar dari peperangan yang akan terjadi, datanglah 

suatu kabar bahwasanya pasukan dari kerajaan Tallo yang merupakan sepupu dari 

Rihata Bakka Tendro Dellempangan yang bernama Bassi’ La’ba yang juga 

berkeinginan untuk menguasai wilayah Tendro. Keinginan Bassi’ La’ba tentunya 

tidak diindahkan oleh Rihatta Bakka Tendro Daeng Bontolempangan, maka 

terjadilah peperangan antara Rihatta Bakka Tendro dan Dallempangan dengan 

                                                
115 Abdul Hakim, Dg. Tallasa, Baso’ Daming, Hasil Wawancara, 19 Juni-10 Juli 2023. 

116Baso’ Daming, Hasil Wawancara, tanggal 10 Juli 2023.  
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Bassi’ La’ba. Pada pertarungan tersebut Basi’ La’ba mengalami kekalahan dan 

dikuburkan di wilayah Kohala. Mengenai peperangan ini juga didasarkan pada 

suatu nyanyian khas masyarakat Tendro, seperti yang dikemukakan oleh Dg. 

Tallasa, sebagai berikut:  

“Karaeng ri lelerammang, Datu ribajanna kila’, pinjeng jirentu 
nassisalamu lere’na, Balang Butung Buki’ tonji, Buki’ Balang Butung 
tonji, na Dellempangang Goa jinapassangali, inaimo mate ri Tendro 
rihunoi battu ri Daeng Lempangan, i Basi’La’ba riluangangi ri 
Kohala”117 

Artinya: 

“Raja di gelapnya mendung, Datu di bayangan kilat, hanya piring yang 
dapat dipisahkan dari bagiannya, Balang Butung merupakan Buki’, Buki’ 
juga adalah Balang Butung, dan Dellempangan hanya Goa yang disegani, 
siapakah yang meninggal di Tendro dan dibunuh oleh Daeng Lempangan, 
namanya adalah Basi’ La’ba’ dan di kuburkan di daerah Kohala”. 

Sesuai dengan informasi yang diberikan lewat nyanyian, maka dapat 

diketahui bahwa dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh Rihatta Bakka 

Tendro dan Dellempangan, maka masyarakat turut bergembira dengan 

kemenangan tersebut. Pada saat itu Rihatta Bakka Tendro membuat suatu 

rangkaian acara atau pesta sebagai bentuk ungkapan syukur atas kemenangannya 

dalam mempertahankan wilayahnya. Adapun rangkaian acara dalam ungkapan 

syukur inilah yang dinamakan A’dinging-dinging, adapun arti dari A’dinging-

dinging itu sendiri yakni “dingin” dalam bahasa Indonesia. Makna dari kata 

A’dinging-dinging yaitu mandi-mandi guna membersihkan diri dari segala 

marabahaya.118 

Tradisi A’dinging-dinging ini dilaksanakan setiap akhir bulan Muharram 

yakni pada hari jumat, sabtu, Ahad, Senin mengenai penentuan hari 

dilaksanakannya tradisi ini ketika terjadi peristiwa peperangan antara pasukan 

                                                

117 Dg. Tallasa, Hasil Wawancara, Tendro, 6 Juli 2023. 

118 Abdul Hakim, Hasil Wawancara, Tendro Selatan, 19 Juni 2023. 
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Rihatta Bakka Tendrodan Dallempangan yang berhasil mengalahkan pasukan 

Basi’ La’ba dalam perebutan wilayah kekuasaan, masyarakat mempercayai 

bahwapeperangan ini terjadi pada bulan Muharram dan setelah peperangan 

tersebut, maka dibuatlah satu acara yang menjadi bentuk syukur Rihatta Bakka 

Tendrodan Dallempangan kepada Tuhan, dan dilaksanakanlah tradisi A’dinging-

dinging ini empat hari diakhir bulan Muharram.119 

Kata A’dinging-dinging ini berasal dari bahasa lokal Selayar yang dalam 

bahasa Indonesia memiliki arti “proses didinginkan” yang dalam hal ini juga 

diartikan sebagai kegiatan saling siram menyiram menggunakan air sampai 

merasakan kedinginan akibat dari aktivitas saling menyiram tersebut.120   

 A’dinging-dinging merupakan suatu acara adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Tendro guna sebagai tolak bala sekaligus ungkapan syukur atas 

kemenangan para pendahulu Dusun Tendro. Prosesi A’dinging-dinging juga 

merupakan peringatan hari jadi kampung Tendro yang tentunya menjadi kegiatan 

rutin setiap tahun di Dusun Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar.121 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai awal mula munculnya 

tradisi A’dinging-dinging. Pendapat yang mengatakan bahwa tradisi ini telah ada 

sebelum Islam masuk ke wilayah ini yakni dikutip dari hasil penelitian 

Misbahuddin yang mengatakan bahwa keberadaan tradisi A’dinging-dinging tidak 

terlepas dari datangnya salah satu bangsawan dari Gowa yakni Rihatta Bakka 

Tendro dan Dallempangan sekitar abad ke XII dengan berlayar ke pulau Selayar 

                                                

119Abdul Hakim, Dg. Tallasa, Baso’ Daming, Hasil Wawancara, 19 Juni-10 Juli 2023.  

120 Abdul Hakim, Hasil Wawancara, 19 Juni 2023. 

121Jamaluddin T, 60 Tahun, Kepala Desa Bontolempangan, Desa Bontolempangan, Senin, 

14 Agustus 2023.  
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dengan maksud untuk melakukan pemburuan. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan oleh narasumber bapak Baso Daming, beliau mengatakan sebagai 

berikut: 

“Tidekpa tau ri Silajara rie’na pa Rihatta Bakka Tendro nai 
Dallempangan mange ri Silajara ampai a’bua kampong, manginjoa’bua 
kale-kalemu karajaang I Bontobangun ri bagiang rateangna Silajara, 
bagiang rahanganna Silajara naallei  Bulaenna Parangia, jari wattunjo 
tallujuapa karajaan rieri Silajara”122 

Artinya:  

“Belum ada orang di Selayar, baru ada setelah Rihatta Bakka Tendrodan 
Dallempanganmendatangi daratan Selayar dan mendirikan kampung, 
setelah itu Bontobangun juga membuat suatu kerajaan di bagian atas pulau 
Selayar, bagian bawah Selayar di kuasai oleh BulaennaParangia, jadi pada 
saat itu terdapat tiga kerajaan yang berkuasa di Selayar. ” 

 Kedatangan bangsawan Gowa tersebut tentu sebelum tuntasnya 

penaklukan Kerajaan Gowa terhadap Selayar dan seluruh kerajaan-kerajaan kecil 

di wilayah Selatan Sulawesi oleh I Manrigau Daeng Bonto KaraengLakiung 

(KaraengTunipallanggaUlaweng) dalam masa kekuasaannya 1546–1565. 

Kesimpulan ini muncul karena masih terjadinya berbagai perebutan kekuasaan di 

wilayah baik dari luar, maupun dari dalam wilayah Selayar sendiri, terkhusus 

pertikaian yang terjadi antara Bassi La’ba’ dengan Rihata Bakka Tenro Daeng 

Lempangang di Bo’di Butung (Tendro).123 

Jika merujuk pada awal kedatangan Rihatta Bakka Tendro Daeng 

Lempangan yakni sekitar abad ke XII, maka prosesi Islamisasi belum terjadi di 

daerah Selayar. Adapun mengenai Islamisasi terjadi di selayar yakni pada akhir 

abad ke XVI, yang dibawakan oleh Datuk Ri Bandang. 124Sebelum kedatangan 

Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat telah memiliki kepercayaan lama yang 

telah mengakar kuat meliputi pranata sosial mereka secara keseluruhan. 

                                                
122 Baso’ Daming, “Hasil Wawancara”,  10 Juli 2023. 

123Misbahuddin, A. N, Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa'dinging-dinging di Desa 

Adat TenroSelayar. Jurnal Rihlah Vol. 07 No. 01. 2019, h.57. 

124 Firman Syah, Selayar dan Pergerakan A.G.H. Hayyung (Pemberontakan Terhadap 

Kungkungan Budaya dan Penjajahan), (Cet. I: Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2010), h. 9. 
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Kepercayaan tersebut adalah pengakuan terhadap adanya Tuhan yang satu. 

Keadaan ini  memperlihatkan tentang pengakuan mereka terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dalam konteks monoteisme lokal sebelum Islam. Sebelum Islam 

berpengaruh dominan dalam kehidupan masyarakat, suku bangsa di daerah ini 

juga telah memiliki tata aturan hidup berkelompok, baik aturan dalam 

pemerintahan maupun adat aturan di dalam bermasyarakat.125 

Pendapat ini juga diperkuat dalam buku kisah-kisah dari Selayar yang 

menelusuri jejak-jejak cerita rakyat Selayar di masa lampau, disini diceritakan 

bahwasanya sebelum Bo’dia ini dipimpin oleh Rihatta Bakka Tendro, di wilayah 

ini terdapat orang-orang yang hidup secara terpencar didalam hutan-hutan dan 

orang-orang ini sangat membutuhkan sosok pemimpin, maka ketika mengetahui 

bahwa adanya salah satu bangsawan dari Gowa mereka meminta Rihatta Bakka 

Tendro menjadi sosok pemimpin mereka, hal ini terjadi karena syarat untuk 

menjadi seorang pemimpin pada saat itu yakni seorang penguasa di suatu kawasan 

harus mempunyai pertalian darah dengan dewata atau dikenal dengan sebutan 

Tomanurung (orang yang diturunkan dari langit) atau To tompo (Orang yang 

muncul dari bawah/air).126 

Kalau bukan, sang pemimpin mestilah seseorang yang diutus oleh kerajaan 

tertentu untuk memimpin sebuah wilayah sebagai daerah bawahan, putra Raja 

Gowa tersebut mengutus satu rombongan untuk kembali ke Gowa untuk 

membawa hasil buruan sekaligus menyampaikan keinginannya untuk menetap di 

Bo’dia, akhirnya setelah mengatakan maksudnya Raja Gowa mengizinkan 

putranya untuk menetap, memberikan kekuasaan serta memberikan gelar Bakka 

Bo’dia yang dalam hal ini, menetap bersama Dallempangan yang merupakan 

                                                
125Misbahuddin, A. N, Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa'dinging-dinging di Desa 

Adat TenroSelayar. Jurnal Rihlah Vol. 07 No. 01. 2019, h.55.  

126 Irfan Pallipui, Arham Rahman, LisistrataLusandiana, “Kisah-Kisah dari Selayar: 

Kumpulan Cerita Rakyat”, (Cet. I; Yogyakarta, Indonesia Visual Art Archive, 2023), h. 42.    



53 

 

 

 

seorang bangsawan dan dikenal sebagai Pallapi Barambang, to baraniya, 

sekaligus ahli nujum yang bertugas mendampingi Rihatta Bakka Tendro, maka 

dalam hal ini diketahui bahwasanya masyarakat Bo’dia pada saat itu belum 

menganut ajaran agama Islam.127 

Adapun yang berpendapat bahwa awal mula masuknya tradisi ini telah ada 

sejak Islam masuk ke wilayah tersebut yakni didasarkan pada pernyataan 

narasumber bapak Abdul Hakim, beliau mengatakan sebagai berikut: 

“ketika Rihatta Bakka Tendro melangsungkan pernikahannya di kampong 
ini. Ketika istri dari Rihatta Bakka Tendro tengah mengandung, terdapat 
kondisi yang mengharuskan Rihatta Bakka Tendro untuk kembali ke 
Gowa dan dia meninggalkan sebilah keris, satu cincin, serta satu cinde 
(sejadah) yang kemudian diberikan kepada istrinya. Jika merujuk pada 
peristiwa ini yakni ketika Rihatta Bakka Tendro memberikan satu buah 
cinde kepada istrinya yakni tempat sujud, maka tradisi A’dinging-dinging 
ini telah ada setelah Islam masuk ke wilayah ini.128 

Dalam hal ini narasumber berpendapat bahwasanya tradisi A’dinging-

dinging ini telah ada sejak Islam  masuk ke kampung Tendro dibuktikan dengan 

adanya peninggalan leluhur mereka berupa Cinde (sajadah), yang dimana sajadah 

ini digunakan oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah solat. 

Setelah peneliti mengkaji  lebih dalam terkait tradisi A’dinging-dinging ini, 

peneliti berpendapat bahwasanya jika dilihat secara menyeluruh prosesi tradisi ini 

masih terdapat ajaran-ajaran yang dianut sebelum Islam masuk, apabila Islam 

telah masuk terlebih dahulu sebelum tradisi ini dilakukan, maka hal-hal atau 

ajaran tersebut tentunya tidak dilakukan. 

, Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang masih mempercayai roh-roh 

arwah terdahulu mereka, serta terdapat beberapa makanan-makanan yang di 

disajikan, seperti ketika melakukan berziarah ke makam para terdahulu, dan juga 

beberapa buah-buahan serta makanan yang disimpan dibeberapa tempat khusus, 

                                                

127 Irfan Pallipui, Arham Rahman, LisistrataLusandiana, “Kisah-Kisah dari Selayar: 

Kumpulan Cerita Rakyat”, h. 42.   

128Abdul Hakim, Hasil Wawancara, Tendro Selatan, 19 Juni 2023.  
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yang hal tersebut dilakukan karena makanan tersebut merupakan kesukaan para 

pendahulu mereka yang tentunya hal-hal tersebut tidak dilakukan didalam ajaran 

Islam.  

Meskipun, terdapat perbedaan pendapat mengenai awal mula keberadaan 

tradisi A’dinging-dinging, yang dalam hal ini, perbedaan pendapat tersebut 

merupakan suatu dugaan yang didasarkan pada data sejarah yang sangat terbatas 

serta pendapat yang didasarkan dari cerita nenek moyang yang secara turun 

temurun diturunkan kepada anak-cucu mereka. Akan tetapi dari keseluruhan 

pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan tradisi 

A’dinging-dinging ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. 

2. Perubahan Budaya dalam Tradisi A’dinging-dinging 

Dinamika budaya masyarakat tentunya mengalami suatu perkembangan 

dari masa ke masa, perubahan kebudayaan dapat terjadi karena beberapa lembaga 

kebudayaannya mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan kondisi 

obyektif yang terjadi di dalam kehidupan sosialnya.129  

Adapun perubahan-perubahan yang terjadi pada tradisi A’dinging-dinging 

yakni pertama, pada prosesi a’bua je’ne tangkasa yang dilangsir dari narasumber 

mengatakan bahwa prosesi ini pada awalnya dilaksanakan di sapo bakka yang 

artinya rumah besar akan tetapi seiring berkembangnya zaman, maka prosesi 

a’bua je’ne tangkasa ini dilakukan di rumah tokoh masyarakat yang memiliki 

kedudukan tinggi dalam pemerintahan serta merupakan penduduk asli dari 

kampong Tendro tersebut.130 

Mengenai rumah tempat pelaksanaan prosesiangrajo-rajo dan juga a’bua je’ne 

tangkasa ini memiliki salah satu syarat yakni tokoh masyarakat yang memiliki 

                                                

129 M. Gazali Rahman, Tradisi Molonthalo di Gorontalo, Jurnal Al-Ulum, h. 440. 

130Abdul Hakim, Hasil Wawancara, Tendro Selatan, 19 Juni 2023. 
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kedudukan tinggi dipemerintahan dusun tendro merupakan penduduk asli dari 

dusun tendro, apabila tokoh masyarakat tersebut bukan penduduk asli Tendro, 

maka prosesi angrajo-rajo dan a’bua je’ne tangkasa tidak dapat dilakukan di 

rumah orang tersebut dan masyarakat akan mencari rumah tokoh masyarakat yang 

lain yang termasuk penduduk asli dari Dusun Tendro untuk melaksanakan prosesi 

tersebut.131 

Kedua, perubahan juga terjadi pada prosesi angrajo-rajo yang awalnya 

dilaksanakan hanya di lokasi tertentu yakni pusat Tendro, yang kemudian dalam 

perkembangannya prosesi angrajo-rajo tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah 

Tendro. Hal ini terjadi disebabkan karena pada masa lampau wilayah Tendro 

belum mengalami perluasan wilayah. 132  Perluasan wilayah ini terjadi ketika 

bangsa Indonesia telah merdeka dan memiliki sistem kepemerintahannya sendiri 

tepatnya ketika rakyat Selayar membentuk susunan kepemerintahan setelah 

mengalahkan para penajajah pada tanggal 29 November 1945 dan menetapkan 

tanggal tersebut menjadi hari jadi kabupaten kepulauan Selayar.133 

Meskipun Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, berita 

mengenai kemerdekaan baru disampaikan secara resmi oleh pemerintah Jepang 

pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 1945.134 Berita itu disampaikan kepada para 

pegawai pribumi di ibu kota Benteng. Setelah berita proklamasi kemerdekaan 

Indonesia menyebar-luas di Selayar, maka pemuda- pemudi Selayar berusaha 

                                                

131 Abdul Hakim, Hasil Wawancara, Tendro Selatan, 19 Juni 2023.   

132Abdul Hakim, Hasil Wawancara, Tendro Selatan, 19 Juni 2023.   

133 Firman Syah, Selayar dan Pergerakan A.G.H. Hayyung (Pemberontakan Terhadap 

Kungkungan Budaya dan Penjajahan), h. 144. 

134Firman Syah, Selayar dan Pergerakan A.G.H. Hayyung (Pemberontakan Terhadap 

Kungkungan Budaya dan Penjajahan), h. 144-146.  
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untuk memperjuangkan wilayah daerah ini dengan mengambil alih kekuasaan dari 

tangan penjajah dan membentuk sistem pemerintahan di daerah ini.135 

Ketiga, perkembangan zaman yang semakin modern juga menjadikan 

benda-benda yang digunakan dalam tradisi A’dinging-dinging mengalami 

perkembangan, meskipun tidak semua benda-benda yang digunakan dalam tradisi 

berubah, adapun benda yang mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman 

yakni penggunaan payung dalam tradisi A’dinging-dinging yang dimana payung 

yang digunakan dahulu merupakan payung yang terbuat dari bahan kayu dan 

kertas yang kemudian seiring berkembangnya zaman payung yang digunakan 

lebih modern. Adapun payung ini dimaknai sebagai penghargaan untuk pemimpin 

Tendro pada masa lampau. Payung ini ditaruh diatas meja yang dibawahnya berisi 

makanan-makanan kesukaan para pendahulu di Dusun Tendro seperti tebu, telur, 

pisang, dan lain sebagainya.136 

Keempat, dalam perkembangan tradisi A’dinging-dinging ini yang pada 

awalnya tradisi dilakukan hanya sebagai bentuk syukur Rihatta Bakka Tendro 

kepada Tuhan karena telah memenangkan perang melawan Basi’ La’ba, maka 

dalam perkembangannya tradisi ini dijadikan sebagai ritual tolak bala serta 

menjadi perayaan hari jadi kampung Tendro dan menjadi suatu acara adat yang 

wajib dilaksanakan oleh masyarakat di kampung Tendro tersebut.137 

Terkait perubahan nama perkampungan yang sebelumnya bernama 

kampung Bo’dia Butung menjadi Tendro tersebut memiliki cerita tersendiri yakni 

sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber, sebagai berikut: 

                                                

135Zaenal Abidin Hussein, Sejarah Pemberontakan Pemuda- Rakyat Selayar (Menentang 

Feodalisme-Kolonialisme Pahlawan Paus Rama Bosa), (Cet. I; Pemerintah Kabupaten Selayar, 

2004), h. 23. 

136 Dg. Sibali, “Hasil Wawancara”, Dusun Tendro, Ahad, 13 Agustus 2023. 

137Abdul Hakim, Hasil Wawancara, Tendro Selatan, 19 Juni 2023.    
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“rie tau tumuliang battu ripasara nangerangi juku’ arena Tendro nainni 
tau sengkai rolo ribuhung ka la nabissai I rolo limanna, nagele sallo 
a’da’pe’ injo juku’ mange ri buhung natallasa baji’i na battu rinjomo 
narisambei arenanna kampong inni jari Tendro.”138 

Artinya: 

“Ada seorang yang baru saja pulang dari pasar dan membeli ikan yang 
bernama ikan Tendro, akan tetapi sebelum dia sampai ke rumah, dia 
terlebih dahulu singgah di sumur untuk mencuci tangan, tidak lama 
kemudian ikan yang dibawa tersebut jatuh ke dalam sumur dan ikan yang 
dibeli dari pasar itu hidup kembali, oleh karena itu, dari kejadian ini 
digantilah nama kampung menjadi Tendro.” 

Mengenai hal ini juga dijelaskan oleh narasumber Baso’ Daming selaku 

tokoh adat di Dusun Tendro, sebagai berikut: 

“Battu ri Bontona Lempangang tumarinjo ri Tangkala Parang na Boto 
inni, Boto ri Balang butung naikonjo, lalakeoi naung mae la kua mangei 
ripauang I Dallempangang rikua la naung maei Bassi’ La’ba ka lalaallei 
tampa’na Bakka Bo’di Butung, wattunna la muliang Dallempangan risare 
mu juku Tendro battu riparangna boto, mingkaka battunna risapo Bakka 
Bo’di Butung napasangkei juku’ injo rateangna buhung ra’rakanna sapo 
Bakka, ampai lampana pauang Bakka Bo’di Butung ka larie’ I Bassi 
La’ba. Jari maingnapauang injo muliangmu Dallemangang mingkaka 
juku’na dappemu ribuhung natallasa baji I juku’ injona battu rinjo mu ri 
sambeiareng kampung inni battu ri Bakka Bo’di Butung jari Tendro.”139 

Artinya: 

“Dari bagian atas wilayah Dallempangan(Tendro) yang tinggal di 
Tangkala sebagai sesama perwakilan raja, perwakilan dari Balangbutung 
memanggil Dallempangan untuk memberitahukan kepadanya mengenai 
kedatangan Bassi’ La’ba yang memiliki tujuan untuk menguasai wilayah 
Bakka Bo’di Butung, akan tetapi, sesampainya di rumah Bakka Bo’di 
Butung, Dallempangan menaruh  ikan Tendro  di atas sumur yang berada 
di depan rumah Bakka, kemudian Dallempangan memberitahukan kepada 
Bo’di Butung terkait berita akan datangnya Bassi’la’ba. Ketika selesai 
menyampaikan berita Dallempangan keluar untuk mengambil ikan dan 
pada saat itu melihat ikan yang dibawanya sudah jatuh kedalam sumur dan 
ikan Tendro hidup kembali, maka dari peristiwa tersebut nama kampung 
yang sebelumnya Bo’di Butung menjadi Tendro.”   

 Dari peristiwa inilah nama kampung yang sebelumnya bernama Bo’dia 

Butung diganti masyarakat menjadi Tendro karena disebabkan oleh peristiwa 

                                                

138Abdul Hakim, Dg. Tallasa, Hasil Wawancara, Tendro Selatan, 19 Juni- 6 Juli 2023.    

139 Baso’ Daming, “Hasil Wawancara”, Tendro, 10 Juli 2023. 
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tersebut, 140  serta peristiwa ini pula nama pendiri kampung tersebut menjadi 

Rihatta Bakka Tendro. Meskipun peristiwa ini di luar nalar manusia masyarakat 

Tendro menganggap hal ini menjadi suatu peristiwa besar dan langka yang 

dialami  dalam perkembangan kampung Tendro.141 

Adapun pada awal pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging, air suci  yang 

digunakan berasal dari buhung (sumur) tersebut. Akan tetapi, dalam 

perkembangannya sumur itu ditutup oleh Rihatta Bakka Tendro selaku pemimpin 

kampung Tendro karena terjadi suatu kejadian yang melanggar norma adat 

kampung Tendro saat itu, yakni terdapat dua orang berbeda lawan jenis 

melakukan perbuatan tercela di sumur tersebut. Oleh karena itu, dalam 

pengambilan air suci dipindahkan ke buhung Lateya dan sampai sekarang prosesi 

panggalleang  je’ne  tangkasa dilakukan di buhung Lateya (sumur Lateya).142 

3. Pendukung Tradisi  A’dinging-dinging 

Manusia dengan akal dan budinya selalu mempunyai keinginan atau 

kebutuhan, maka dalam aktivitasnya sangat besar peranannya dalam mewujudkan 

dan sekaligus mengembangkan kebudayaannya.143 Maka, dalam hal ini Tradisi 

A’dinging-dinging yang merupakan suatu ritual adat yang setiap tahun 

dilaksanakan setiap akhir bulan Muharram di Dusun Tendro, Desa 

Bontolempangan. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten 

yang ada di Sulawesi Selatan yang juga  memiliki berbagai macam kebudayaan, 

salah satunya yakni tradisi A’dinging-dinging yang ada di Dusun Tendro, Desa 

Bontolempangan.  

                                                

140 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, Tendro, 6 Juli 2023. 

141 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara,” Tendro Selatan, 19 Juni 2023. 

142 Baso’ Daming, Hasil Wawancara, 10 Juli 2023. 

143 Djoko Widagdho, dkk, “Ilmu Budaya Dasar”, (Cet.  8; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

29. 



59 

 

 

 

Pada umumnya masyarakat Selayar termasuk suku Makassar seperti yang 

dijelaskan dalam penelitian Sitti Rahmi dijelaskan bahwasanya suku Makassar 

adalah nama Melayu untuk suatu etnis yang mendiami pesisir selatan pulau 

Sulawesi, yang meliputi wilayah kota Makassar, Maros, Gowa, Takalar, 

Jeneponto, dan Selayar.144 

Dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh narasumber bahwasanya 

masyarakat di Dusun Tendro juga termasuk suku Makassar. Setiap masyarakat 

memiliki nilai budaya luhur sebagai proses pembelajaran yang diwariskan turun 

temurun, serta mempengaruhi pikiran dan pola hidup masyarakat bersangkutan. 

Demikian halnya dengan suku Makassar yang memiliki falsafah siri’na pacce. 

Dengan kata lain dalam siri terkandung nilai pengenalan diri, intropeksi, mawas 

diri, sedangkan pacce adalah belas kasih peri kemanusiaan (humanisme 

universal), rasa turut prihatin terhadap penderitaan orang lain, dan hasrat 

membantu sebagai wujud solidaritas sosial145, yang dalam hal ini sesuai dengan 

masyarakat Tendro yang saling menyokong dalam penyelenggaraan tradisi 

A’dinging-dinging agar terlaksana denganbaik, seperti masyarakat Tendro yang 

secara bersama-sama menyiapkan keperluan-keperluan yang nantinya akan 

digunakan pada saat acara dilaksanakan. Tradisi yang sudah ada dan masih 

dilestarikan oleh masyarakat Tendro di era modern ini terjadi karena masyarakat 

Tendro sangat menghormati para leluhur mereka yang telah berjuang dalam 

mempertahankan kampung Tendro tersebut serta dalam tradisi A’dinging-dinging 

tidak hanya dirayakan oleh kalangan elit saja akan tetapi tradisi ini dilakukan oleh 

seluruh masyarakat Tendro, sehingga tidak terdapat perbedaan status sosial 

                                                

144  Sitti Rahmi, “Pola Interaksi Antara Suku Bugis dan Suku Makassar di Pulau 

KaranrangKAbupatenPangkep”, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2021, h. 20. 
145 Muhammad Zid, Sofjan Sjaf, Sejarah Perkembangan Desa Bugis-Makassar Sulawesi 

Selatan, Jurnal Sejarah Lontar Vo. 6. No. 2, 2009, h. 44. 
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dikalangan masyarakat hal ini juga dibuktikan ketika masyarakat maupun 

pemerintah bersama-sama menikmati hidangan makanan yang disajikan di depan 

sapobakka (rumah besar).146 

Tradisi A’dinging-dinging ini telah menjadi suatu kegiatan turun temurun 

yang berada dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang dianut oleh 

masyarakat Tendro yang menjadikan tradisi A’dinging-dinging ini sebagai hari 

jadi kampung Tendro.147 

Adapun faktor pendukung pada tradisi A’dinging-dinging ini yakni 

pertama, masyarakat Tendro itu sendiri yang telah menjaga, melestarikan, serta 

memelihara warisan nenek moyang supaya anak cucu mereka mengetahui 

perjuangan leluhur mereka dalam mendirikan kampung Tendro. Prosesi 

A’dinging-dinging ini tetap akan dilaksanakan oleh kampung Tendro sampai 

kapanpun, meskipun dihadapkan dengan situasi sulit masyarakat Tendro tetap 

mempertahankan eksistensi tradisi A’dinging-dinging ini. Kedua,adanya 

dukungan dari para tokoh masyarakat dan tokoh adat di Dusun Tendro, yang 

dalam hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber Dg. Tallasa dan 

Baso’ Daming, sebagai berikut: 

“Nampa gelei nagaukan, nakkepa kugaukang i risapongku todoma”148 

Artinya: 

“Apabila tidak dilaksanakan (tradisi a’dinging-dinging) saya saja yang 
melaksanakannya di rumahku sendiri.” 

Mengenai hal ini, narasumber Baso’ Damingselaku tokoh adat di Dusun 

Tendrojuga mengatakan, sebagai berikut: 

“Nampa lapaka tappelai inni A’dinging-dinging kulleji mingkaka 
matepa”149 

                                                
146 Abdul Hakim, Dg. Tallasa, Baso’ Daming, Hasil Wawancara, 19 Juni-10 Juli. 

147 Abdul Hakim, Hasil Wawancara, Tendro Selatan, 19 Juni 2023. 

148Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 6 Juli 2023. 

149Baso’ Hakim, “Hasil Wawancara”, 10 Juli 2023. 



61 

 

 

 

Artinya: 

“Apabila tradisi a’dinging-dinging ingin dihapuskan atau dihilangkan, bisa 
dilakukan tapi setelah kematian ku.” 

Ketiga,adanya dukungan dari pemerintahan di Dusun Tendro yakni tradisi 

A’dinging-dinging yang telah dimasukkan kedalam kelender budaya tahunan 

Selayar yang secara tidak langsung dalam pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging 

ini mendapat biaya anggaran pemerintah Selayar. Tradisi A’dinging-dinging ini 

juga telah mendapatkan sertifikat budaya dari pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar.150 Menurut narasumber Jamaluddin selaku kepala Desa Bontolempangan 

beliau berpendapat melihat tradisi ini dari segi kebudayaannya oleh karena itu 

tardisi ini tetap harus dipertahankan karena telah menjadi warisan para leluhur 

Dusun Tendro.151 

 Meskipun tak dapat dipungkiri adanya beberapa pihak yang menentang 

tradisi ini karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi, 

hal ini tidak menyurutkan semangat masyarakat Tendro untuk menjalankan tradisi 

ini.152 

Apabila merujuk pada kedua perkataan dari narasumber tersebut, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya posisi tradisi A’dinging-dinging dalam 

masyarakat Tendro merupakan suatu upacara yang bernilai tinggi dan menjadi 

suatu identitas bagi mereka. 

                                                

150Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juli 2023.  

151  Jamaluddin T, Jamaluddin T, 60 Tahun, Kepala Desa Bontolempangan, Desa 

Bontolempangan, Senin, 14 Agustus 2023.  

 

152 Abdul Hakim, Dg. Tallasa, Baso’ Daming, “Hasil Wawancara”, 19 Juli-6 Juni 2023. 
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4. Motif dan Tujuan Pelaksanaan Tradisi A’dinging-dinging 

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang memiliki kepercayaan 

terhadap suatu realitas yang lebih besar, yang melampaui taraf keberadaannya. 

Adapun dalam situasi keterbatasan menyadarkan bahwa akan adanya Yang Ilahi. 

Oleh karena itu, manusia menginginkan adanya relasi-relasi baru dengan segala 

sesuatu dalam lingkungannya. Adapun sikap dan alam pikiran tampak dalam 

kehidupan manusia kontemporer yang semakin menekankan perlunya hubungan 

komunikatif yang baik dengan sesama maupun dengan alam.153 

Ketika menghadapi kesukaran, rakyat mencari bantuan leluhur, lari dari 

kekhawatiran sehari-hari, menghibur diri dengan kecerahan masa lalu dan 

menemukannya kembali dalam tradisi. 154 Sama halnya dengan tujuan Rihatta 

Bakka Tendro ketika membuat upacara adat yaitu tradisi A’dinging-dinging 

sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kemenanangan 

yang telah didapatkannya ketika melawan Bassi’ La’ba.155Seiring berkembangnya 

zaman tujuan tradisi A’dinging-dinging juga menjadi hari jadi kampung Tendro 

yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Tendro. 

Dusun Tendro merupakan salah satu dusun di desa Bontolempangan yang 

memegang teguh adat dan istiadat leluhur mereka. Meskipun dalam 

perkembangan teknologi yang semakin maju ini tidak menutup kemungkinan 

manusia melupakan budayanya disebabkan oleh perkembangan zaman yang 

semakin modern. Masyarakat di dusun Tendro sangat menghormati para leluhur 

mereka dan konservatif terhadap ajaran leluhur, oleh karena itu, masyarakat di 

                                                

153 Rafael Raga Maran, “Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar”, 

(Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 54. 

154 Piotr Sztompka, “Sosiologi Perubahan Sosia”l, (Cet. VI; Jskarta: Prenada, 2011), h. 

79. 

155 Abdul Hakim, Baso Daming, Hasil Wawancara, 19 Juni-10 Juli 2023. 
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Dusun Tendro bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman bahkan 

di tengah perkembangan arus teknologi yang semakin maju, masyarakat Tendro  

mampu mempertahankan, menjalankan kearifan lokal yang dimilikinya yakni 

tradisi A’dinging-dinging, meskipun sempat mengalami suatu tantangan dari 

beberapa pihak, hal ini tidak membuat tekad masyarakat Tendro untuk tidak 

menjalankan tradisi yang telah ada sejak dahulu di kampung mereka.156 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

masyarakat Tendro berupaya melestarikan tradisi A’dinging-dinging ini supaya 

diketahui oleh para penerus agar tidak musnah yang secara tidak langsung 

mengajarkan kepada penerus mereka terkait awal mula dusun Tendro ini didirikan 

selain itu kegiatan ini menjadi pengikat memori atau kenangan masyarakat dalam 

satu tradisi yakni tradisi A’dinging-dinging. 

B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi A’dinging-dinging Pada Masyarakat Tendro 

Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

Sebelum prosesi pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging diselenggarakan, 

maka terlebih dahulu akan dilakukan songkabala sekaligus musyawarah antara 

para tokoh adat dan pemerintah terkait waktu pelaksanaan tradisi A’dinging-

dingingdi Dusun Tendro, Desa Bontolempangan. 157  Sesuai dengan penuturan 

salah satu tokoh masyarakat Dusun Tendro yakni Dg. Tallasa, sebagai berikut: 

“Maingpi lappasa hajji rie’pa bulang Muharram, pingsampulona bulang 
Muharram assongkabala jaka naung, jari rinjo paki angjanji hattu rikua 
sikonjona, pambattuaginna kambe bisaramba takua lauppaikapuppusang 
sanneng ri bulang Muharram”.158 

Artinya: 

“Sudah lebaran iduladha atau lebaran haji kemudian masuk bulan 
Muharram, maka di tanggal 10 Muharram akan dilakukan songkabala 
sekaligus penentuan waktu pelaksanaan tradisi, artinya dari hasil 

                                                

156 Dg. Tallasa, Hasil Wawancara, 6 Juli 2023. 

157 Abdul Hakim, Baso Daming, Lansa, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-12 Agustus 2023. 

158 Dg. Tallasa, Hasil Wawancara, Tendro, tanggal 25 April 2023. 
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musyawarah tersebut tradisi dilaksanakan pada senin akhir di bulan 
Muharram”. 

Adapun maksud pelaksanaan pada senin akhir di bulan Muharram merujuk 

pada pelaksanaan acara inti atau utama dalam tradisi A’dinging-dinging yakni 

prosesiandrio-rio. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan terkait penentuan 

pelaksanaan tradisi A’dinging-dingingmenjadi dua bagian, yakni: 

a. Sebelum diadakan prosesi A’dinging-dinging, maka terlebih dahulu 

dilaksanakan songkabala atau tolak bala yang dilakukan oleh para tokoh adat dan 

juga pemerintah di Dusun Tendro Desa Bontolempangan. Adapun aktivitas yang 

dilakukan pada saat songkabala tersebut yakni pertama, pembacaan doa, hal ini 

dilakukan guna meminta perlindungan  kepada Allah Swt., sehingga kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan baik, kedua, mereka bermusyawarah terkait waktu 

pelaksanaan prosesi A’dinging-dinging, ketiga, apabila telah disepakati waktu 

terkait pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging, maka mereka akan makan bersama 

sekaligus sebagai penutup dari aktivitas musyawarah terkait waktu pelaksanaan 

tradisi A’dinging-dinging. 

b. Adapun pada prosesi awal sebelum acara utama dilakukan dalam tradisi 

A’dinging-dinging yakni dalam hal ini, terdapat tiga prosesi yang akan dilakukan 

pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad sebelum acara inti atau utama dalam 

pelaksanaan A’dinging-dinging dilakukan. Adapun prosesi-prosesi pelaksanaan 

yang dimaksud, yakni angrajo-rajo, panggalleang je’ne ri buhung Latea, dan 

ambasa do’a. Setelah dilakukan ketiga prosesi tersebut, maka pada hari 

berikutnya yakni pada hari senin diakhir bulan Muharram akan dilaksanakan acara 

inti dari tradisi A’dinging-dinging yakni andrio-rio.  

Dalam tradisi A’dinging-dinging, air digunakan sebagai bahan utama dalam 

menjalankan tradisi ini. Air yang memiliki kedudukan sebagai sumber kehidupan 
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merupakan suatu fakta yang menunjukkan betapa pentingnya keberadaan air 

dialam ini, yang tanpa air makhluk hidup akan mati.159  

Air ialah suatu benda cair yang lunak dan transparan yang berwarna dengan 

warna tempatnya dan Allah menciptakannya untuk menghilangkan haus dahaga, 

serta air juga digunakan untuk bersuci. Allah swt., telah memuliakan air, ketika ia 

menjadikannya sebagai sesuatu yang suci, menghubungkannya dengan berbagai 

macam ibadah. 160  Dalam hal ini, maka masyarakat menggunakan air tersebut 

dengan keyakinan bahwasanya air tersebut dapat menyucikan diri dari dosa, 

sehingga air suci yang telah didoakan tersebut disiramkan kepada seluruh 

masyarakat agar dapat terhindar dari marabahaya.161    

Kepercayaan yang di anut oleh masyarakat di dusun Tendro yakni agama 

Islam. Pada pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging ini dijalankan menurut 

kepercayaan mereka yang artinya budaya lokal ini berakulturasi dengan ajaran 

Islam. 162 Adapun prosesi-prosesi pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging ini, 

sebagai berikut: 

1. Angrajo-rajo (Meratapi Para Leluhur/ Berziarah) 

  Angrajo–rajo berasal dari bahasa lokal selayar yakni mengingat perjuangan-

perjuangan para leluhur.163 Angrajo-rajo ini dilakukan dengan tujuan mengingat 

kembali perjuangan yang telah dilakukan para leluhur dalam mempertahankan 

kehormatan Rihatta Bakka Tendro dan wilayah tendro, meminta pengampunan 

kepada leluhur, serta berziarah ke makam leluhur Rihata Bakka Tendro dan 

Dallempangan. Prosesi angrajo-rajo dilaksanakan selama empat hari yakni pada 

                                                
159  Fahdah Afifah, “Air menurut Konsep Al-Quran dan Sains Medika”, Prosiding 

Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains Vol. 4, 2022, h. 163. 
160 Muhammad Taufan Djafri, “Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air”, 

Nukhbatul ‘ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 3 No. 1, 2017, h. 43. 
161 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023. 

162 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023. 

163 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023. 
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hari jumat, sabtu, ahad, dan seninatau sebelum hari H acara inti andrio-rio 

dilakukan. 164  Acara ini dilaksanakan di kampung Tendro dan makam Rihata 

Bakka Tendro dan Dallempangan. Adapun yang memimpin pelaksanaan tradisi 

ini yaitu seorang Sanro. Sanro ini merupakan orang tertua di Bontolempangan 

yang mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging. Masyarakat 

sangat antusias mengikuti prosesi ini, oleh karena itu baik dari kalangan anak-

anak sampai dewasa berpartisipasi dalam pelaksanaan prosesi ini.165 

     Pada rangkaian pelaksanaan angrajo-rajo tersebut dimulai pada sore hari 

yakni jumat, sabtu, ahad, sedangkan pada hari senin pada pagi hari tepatnya 

sebelum prosesi andrio-rio dimulai.Prosesi angrajo-rajo ini dipimpin oleh 

seorang Sandro yang kemudian diikuti oleh masyarakat. Awalnya mereka 

berkumpul didepan rumah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Tendro, 

kemudian mereka bersama-sama menuju ke pemakaman leluhur mereka dengan 

diiringi gendang.166  

Ketika sampai di pemakaman  leluhur mereka yakni Rihata Bakka 

Tendrodan Dallempangan, pemimpin prosesi angrajo-rajo ini atau dinamakan 

Sandro tersebut mengirimkan doa kepada leluhur dengan membawa bunga (tajuk 

karaeng) pisang, tebu, daun sirih, kelapa, serta dupa.Setelah melakukan ziarah ke 

makam para leluhur, masyarakat yang mengikuti prosesi ini berkeliling kampung 

yang dimana terdapat beberapa tempat yang disinggahi guna menaruh makanan 

pada tempat tersebut seperti di posi’natanayya (pusat kampung). Menurut 

penjelasan narasumber hal ini  dilakukan karena pada masa lampau apabila para 

pendatang melewati kampung Tendro, mereka dapat menikmati makanan tersebut. 

                                                

164 Abdul Hakim, Baso Daming, Lansa “Hasil Wawancara”, 19 Juni-12 Agustus 2023. 

165 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 6 Juli 2023. 

166Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023.  
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Hal ini juga merupakan suatu adat dalam masyarakat Tendro yang harus 

dilakukan ketika pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging. 167 Adapun pada hari 

keempat pada prosesiangrajo-rajo ini maka terdapat makanan tambahan berupa 

telur dan songkolo. Masyarakat membawa makanan tersebut karena hal ini 

merupakan kesukaan leluhur mereka di masa lampau.168 

Kelapa ini dimakna sebagai bentuk terima kasih masyarakat kepada 

leluhur karena telah membawa kebaikan kepada masyarakat Tendro. Dalam hal 

ini, para masyarakat baik dari kalangan tua sampai anak-anak melaksanakan 

prosesi pelaksanaan angrajo-rajo ini dengan gembira ria, mereka berkeliling 

kampung sebanyak satu kali dengan diiringi gendang sebagai bentuk 

penyambutan atau pembuka bahwa acara A’dinging-dinging tersebut mulai 

dilaksanakan. Prosesi angrajo-rajo dilaksanakan juga menjadi suatu bentuk 

penyambutan atau awal prosesi tradisi A’dinging-dinging ini telah dimulai.169 

2. Panggalleang Je’ne ri Buhung Latea (Pengambilan Air di Sumur 

Latea) 

  Panggalleang je’ne ri buhung Latea merupakan bahasa lokal Selayar yang 

memiliki arti yakni mengambil air di sumur Latea. Adapun tujuan dari 

pelaksanaan prosesi ini yaitu untuk mengambil air yang akandigunakan sebagai 

air suci. Air ini diambil di sumur Latea dan prosesi ini dilakukan pada Ahad sore. 

Pada prosesi ini tidak memiliki pemimpin akan tetapi terdapat tujuh orang 

perempuan yang akan mengambil air di sumur Latea. Dalam prosesi ini juga 

memiliki satu orang yang bertugas untuk mengambil air dan memberikan air 

                                                

167Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023. 

168 Dg. Sibali, “Hasil Wawancara”, 62 Tahun, Tokoh Masyarakat, Desa Bontolempangan, 

Ahad, 13 Agustus 2023. 

169 Abdul Hakim, Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023. 
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tersebut kepada ketujuh perempuan serta memiliki dua orang sebagai pengiring 

gendang.170 

Prosesi Panggalleang je’ne ri buhung Latea ini dilakukan oleh tujuh orang 

perempuan karena hal ini merujuk kepada apabila seorang wanita bekerja, maka 

hasil dari usahanya tersebut dibawa diatas kepalanya yakni dijunjung, yang dalam 

hal ini pada pelaksanaan prosesi ini kendi yang telah berisi air tersebut ditaruh 

diatas kepala para perempuan untuk dibawa ke rumah tempat pelaksanaan ambasa 

doa yang nantinya akan dilaksanakan pada malam hari.171 

 Sumur lateya ini merupakan sumur yang tidak pernah mengalami 

kekeringan sehingga apabila mengambil air dapat dilakukan secara langsung 

yakni mengambil air dengan cara mencelupkan kendi secara langsung kedalam 

sumur tanpa menggunakan perantara lain, seperti timba.172  

Adapun rangkaian acara yang kedua pada tradisi A’dinging-dinging yaitu 

panggalleang je’ne ri buhung Lateya. Prosesi ini dilakukan pada ahad sore, 

adapun tempat dilaksanakannya prosesi ini yakni di sumur lateya. Prosesi 

panggalleang je’ne ri buhunng Lateya membutuhkan 7 (tujuh) orang perempuan 

untuk mengambil air yang akan digunakan sebagai air suci dan masing-masing 

dari ketujuh perempuan tersebut membawa kendi untuk menampung air tersebut. 

Air ini juga dikatakan sebagai  je’ne poong (air utama).173 

Apabila ketujuh perempuan ini telah berkumpul, maka prosesi ini dapat 

dimulai dengan mengambil kendi di rumah yang dijadikan tempat ritual tradisi 

A’dinging-dinging. Ketujuh perempuan ini berjalan menuju sumur Lateya sambil 

                                                

170Dg. Tallasa, Hasil Wawancara, 6 Juli 2023.  

171Suralang, “Hasil Wawancara”, 62 tahun, Masyarakat Tendro, Desa Bontolempangan, 

Ahad, 13 Agustus 2023. 

172 Abdul Hakim, Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023. 

173 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023. 
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diiringi dengan gendang. Pada prosesi ini tidak diperbolehkan untuk berbicara dari 

awal prosesi sampai ketujuh perempuan ini sampe di rumah. Hal ini dilakukan  

agar mereka fokus para saat prosesi panggaleang je’ne ri buhung Lateya serta 

acara ini merupakan prosesi yang sakral bagi masyarakat tendro. Jarak antara 

buhung Lateya dengan pusat kampong tendro sekitar +- 2 kilo.174 

Ketika ketujuh perempuan ini telah sampai di sumur Lateya, maka 

sebelumnya mereka akan membakar dupa yang akan memberikan keharuman 

serta menambah kesakralan dari prosesi tersebut. Setelah itu, dimulailah 

pengambilan air tersebut dengan posisi khusus yakni dengan membagi posisi 

ketujuh perempuan tersebut secara berurutan menjadi satu baris. Pengambilan air 

dimulai dari perempuan yang memiliki posisi pertama memberikan kendi kepada 

seseorang yang telah diberi tugas khusus mengambil air, kemudian kendi berisi air 

tersebut dipindahkan ke perempuan yang memiliki posisi ketujuh, hal ini 

dilakukan sampai ketujuh kendi tersebut telah memenuhi masing-masing kendi 

dari ketujuh perempuan tersebut175. 

Ketika prosesi panggalleang je’ne ri buhung Lateya ini selesai dilakukan, 

maka ketujuh perempuan ini kembali ke rumah tokoh masyarakat untuk menaruh 

kendi tersebut sambil diiringi oleh gendang. Kemudian menaruh ketujuh kendi 

yang berisi air tersebut di rumah yang dijadikan tempat ritual tradisi A’dinging-

dinging dengan posisi yang telah diatur oleh masyarakat.  

Ketujuh perempuan ini beserta masyarakat yang berkumpul untuk melihat 

prosesi ini akan melakukan acara makan bersama. Setelah acara makan bersama, 

maka kegiatan pada hari kedua prosesi A’dinging-dinging ini ditutup dengan 

dilakukannya prosesi angrajo-rajo. Prosesi panggalleang je’ne ri buhung Lateya 

                                                

174Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023.  

175 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, Tendro, 6 Juli 2023. 
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ini sangat penting dilakukan karena air tersebut akan digunakan sebagai air suci 

dalam tradisi A’dinging-dinging.176 

3. A’bua Je’ne Tangkasa/ Ambasa Doa Mange Ri Je’ne Tangkasa 

(Membuat Air Suci)/ Membaca Doa untuk Air Suci). 

  Membuat air suci atau dalam bahasa lokal Selayar yakni a’bua Je’ne 

tangkasa yang memiliki makna membuat air  suci  dengan membaca doa-doa 

kepada air tersebut hal inilah yang menjadikan air ini menjadi air suci. A’bua 

je’ne tangkasa ini memiliki tujuan, yakni membuat air suci untuk digunakan pada 

saat acara inti dimulai yakni andrio-rio.177 

Prosesi ini dilaksanakan pada ahad malam sesudah melaksanakan solat 

isya. Prosesi a’bua Je’ne tangkasa ini dilakukan dirumah salah satu tokoh 

masyarakat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan di Tendro 

yang juga merupakan warga asli dari Dusun Tendroitu sendiri. Adapun yang 

menjadi pemimpin pada prosesi ini yakni tokoh agama dusun Tendro serta pada 

malam harinya berkumpulah para tokoh-tokoh masyarakat dan berdoa bersama. 

Prosesi a’bua Je’ne tangkasa dilaksanakan pada ahad malam tepatnya setelah 

menyelesaikan ibadah solat isya.178 

A’bua Je’ne tangkasa ini dilakukan ketika para tokoh masyarakat serta 

tokoh agama selaku pemimpin prosesi ini telah datang dilokasi tersebut. Ketujuh 

kendi tersebut dilkumpulkan untuk dilakukan pembacaan doa pada air. Pada 

pembacaan doa tersebut harus dilakukan oleh tokoh agama yang merupakan 

keturunan dari Rihatta Bakka Tendro.179 Adapun doa –doa yang digunakan pada 

prosesi ini yakni Audzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrahmanirahim, 

                                                

176Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023. 

177Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023.   

178 Dg. Tallasa, Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023. 

179 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023.   
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Sholawat kepada Nabi Muhammad saw, membacakan kalimat tauhid yakni 

ashaduallailahaillalallah waasyhaduanna Muhammadarrasulullah (dua kalimat 

syahadat), doa untuk ketentraman manusia ini merupakan doa inti dari prosesi 

a’bua je’ne tangkasa, doa untuk kedua orang tua ini dimaksudkan juga dengan 

mendoakan para leluhur mereka, doa keselamatan dunia dan akhirat, dan diakhiri 

dengan membaca surat al-fatihah. Setelah melakukan pembacaan doa kepada air 

maka kemudian akan dilakukan attaralu.180 

Attaralu artinya berputar atau berputar mengelilingi air suci hal ini seperti 

dengan sai yakni mengelilingi air tersebut sebanyak tujuh kali hal ini bermakna 

seperti umat muslim ketika melakukan sai di Makkah.181Attaralu ini hanya bisa 

dilakukan oleh orang-orang tua yang mengetahui nyanyian khas Tendro serta 

berkeliling ini dilakukan hanya pada sesuatu yang dianggap suci atau sakral 

seperti mengelilingi ketujuh kendi berisi air suci serta makam tempat mereka akan 

melakukan makan bersama atau a’limbo nganre.182 

Dalam kegiatan Attaralu ini, maka digunakan kain panjang (batik) sebagai 

pegangan ketujuh perempuan ini. Adapun ketujuh perempuan tersebut merupakan 

para tetua Dusun Tendro, dalam hal berkeliling tersebut terdapat suatu nyanyian 

khas yang akandinyanyikan setiap melakukan putaran, yang dalam hal ini  

memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Tendroyang pada seriap putaran masing-

masing memiliki nyanyian yang berbeda yang artinya setiap putaran memiliki 

nyanyian tersendiri. Akan tetapi pada saat mengelilingi makam, tidak lagi 

digunakan kain panjang (batik) dan juga orang-orang yang melakukannya pada 

saat ini bisa lebih dari tujuh orang perempuan pada saat mengelilingi makam. 

                                                

180Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, Tendro Selatan, 19 Juni 2023  

181 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, Tendro Selatan, 19 Juni 2023 

182 Dg. Tallasa, Dg. Sibali, “Hasil Wawancara”, 6 Juli-13 Agustus 2023. 



72 

 

 

 

Apabila attaralu ini telah selesai, maka para tokoh masyarakat ini makan bersama 

di  rumah tersebut. Dalam prosesi ini juga dimeriahkan dengan hiburan Manca’ 

Pa’dang yakni salah satu kesenian rakyat Selayar yang ditunjukkan kepada 

masyarakat sebagai hiburan malam hari itu.183 

4. Andrio-rio (Mandi-mandi/Siraman air) 

  Siraman air/ mandi-mandi dalam bahasa lokal Selayar yakni andrio-rio 

memiliki makna Adapun mandi-mandi atau percikan  air dan prosesiandrio-rio ini 

masuk kedalam inti acara yang dilaksanakan pada tradisi A’dinging-

dinging.184Andrio-rio ini bermakna membersihkan diri dari sesuatu yang buruk. 

Adapun tujuan dalam pelaksanaan prosesi ini yaitu membersihkan diri dan 

bergembira ria serta hubungan antara A’dinging-dinging dengan tolak balak yakni 

masyarakat mempercayai bahwa dengan dilaksanakannya tradisi ini dengan 

beberapa tahapan prosesi yang ada dalam rangkaian acaranya tersebut dipercayai 

dapat menyucikan diri dari dosa, seperti didalam salah satu prosesinya yaitu 

melalui air suci yang telah didoakan tersebut  yang kemudian disiramkan kepada 

seluruh masyarakat dapat terhindar dari marabahaya. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan oleh narasumber Abdul Hakim yakni andrio-rio ini dapat 

membersihkan diri dari sesuatu yang tidak baik.185 

Rangkaian prosesi andrio-rio yakni dimulai Pada hari ahad pagi dibawalah 

air suci (je’ne tangkasa) atau  poongna je’ne (air utama) ke possi’na tanayya, air 

inilah yang nantinya akan disiramkan kepada masyarakat. Selain air utama atau 

je’ne poong, masyarakat Tendro juga dapat membawa air dari rumah mereka 

masing-masing.186 

                                                

183Dg. Tallasa, Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023. 

184 Baso’ Daming, Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-10 Juli. 

185Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023.  

186 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023. 
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Adapun perlengkapan yang harus disiapkan pada prosesi andrio-rio ini 

yakni je’ne tangkasa (air suci), dan jugabeberapa daun yang diikat dengan daun 

kelapa sebagai alat yang dipakai ketika mencipratkan air pertanda prosesi andrio-

rio dimulai dan alat ini hanya digunakan oleh pemimpin prosesi andrio-rio 

tersebut. Pada pelaksanaan prosesi andrio-rio ini dipimpin oleh tokoh agama dan  

air suci (je’ne tangkasa) atau poongna je’ne (air utama) yang berjumlah tujuh 

tersebut dipegang atau diwakili oleh para tokoh masyarakat yang nantinya akan 

menyiramkan air yang berada dalam kendi tersebut kepada masyarakat.187 

Ketika para tokoh masyarakat serta masyarakat dusun tendro telah 

berkumpul maka prosesi ini akan dimulai dengan diawali tokoh agama yang akan 

mengatakan, sebagai berikut: 

“ rie ase moko sikang? iyerieasemakang, gassing ase moko sikang? Iye 
gassing ase makang, tallasa ase moko? Tallasa ase makang, 
sa’gennapingtallu”.188 

Artinya: 

“Apakah kalian semua sudah ada? Iya kami semua sudah ada, apakah 
kalian semua sehat? Iya kami semua sehat, apakah kalian semua hidup? 
Iya kami semua hidup. Sebanyak tiga kali”. 

Apabila kegiatan sahut menyahut tersebut telah selesai, maka pemimpin 

prosesi andrio-rio akan mencipratkan air tanda prosesi andrio-rio telah dimulai, 

maka ketujuh kendi tersebut disiramkan kepada masyarakat serta air yang dibawa 

masyarakat juga dapat digunakan untuk menyiramkan air kepada seluruh 

masyarakat tendro. Prosesi andrio-rio ini membuat  masyarakat sangat 

bergembira dengan prosesi ini, mereka saling menyiramkan air satu sama lain. 

Setelah prosesi andrio-rio ini selesai dan masih ditemukan sisa air dalam kendi, 

maka air tersebut nantinya akan disimpan di sapobakka (rumah besar).189 

                                                

187 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni 2023. 

188Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, Tendro Selatan, 19 Juni 2023.   

189 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 6 Juli 2023. 
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Konon je’ne tangkasa (air suci) ini dipercaya dapat menyembuhkan 

penyakit karena air ini telah dianggap suci oleh masyarakat. Oleh karena itu, 

apabila seseorang mengalami sakit seperti, penyakit kulit,dll, maka mereka dapat 

meminta je’ne tangkasa tersebut baik saat acara tengah dilaksanakan atau ke 

sapobakka untuk mengambil air tersebut. Apabila masyarakat tendro telah 

menyelesaikan prosesi andrio-rio ini, maka kegiatan masyarakat selanjutnya 

yakni a’limbo-limbo nganre (makan bersama) di depan sapobakka (rumah besar), 

bersama-sama melihat kembali peninggalan leluhur mereka di sapobakka.190 

C. Nilai-Nilai Budaya Islam dalam Tradisi A’dinging-dinging Pada 

Masyarakat Tendro Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

Sistem nilai yang berasal dari pemikiran mendalam orang-orang terdahulu 

mengenai tata cara untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini 

disebut dengan adat. Sistem nilai tersebut diciptakan guna menjaga keharmonisan 

serta keselarasan hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. 191  Menurut 

Endang Saifuddin Anshari dalam buku Susmihara berpendapat bahwasanya 

kebudayaan adalah ciptaan manusia dan di dunia ini tidak ada manusia yang 

sempurna (kecuali rasul), maka harus dikatakan bahwa di dunia ini tidak dapat 

tercipta kebudayaan yang sempurna (seratus persen islami). Tercapainya 

kesempurnaan adalah tujuan ideal manusia, namun bukan kewajiban manusia 

yang dimana tugas manusia bukan mencapai kesempurnaan melainkan berupaya 

sekuat tenaga untuk mencapainya.192 

                                                

190Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, Tendro Selatan, 19 Juni 2023.     

191Jurna Petri Roszi, Mutia, “Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan 

Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial”, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 

Vol.3, No. 02, Desember, 2018), h. 185. 

192Susmihara, “Sejarah Peradaban Islam”, (Cet. I: Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2013), 

h. 38. 
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Dalam pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging yang dilakukan oleh 

masyarakat Tendro tersebut menghasilkan nilai-nilai budaya. Keterkaitan 

masyarakat Tendro dengan tradisi A’dinging-dinging membuat masyarakat 

Tendro lebih memahami perjuangan para leluhur dalam mempertahankan wilayah 

Tendro.193Meskipun masyarakat Tendro saat ini masih dapat mempertahankan 

eksistensinya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat, maka dari itu nilai-

nilai budaya Islam yang terdapat pada tradisi A’dinging-dinging, sebagai berikut: 

1. Nilai Keyakinan 

Masyarakat Tendro percaya bahwa tradisi A’dinging-dinging merupakan 

hasil kearifan lokal yang diajarkan oleh para leluhur mereka mengenai budaya 

yang harus dijalankan secara berdampingan dengan segala kebaikan yang ada 

didalamnya. Motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas 

dipengaruhi oleh agama, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang 

keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan 

itulah yang akan memberi pengaruh seseorang untuk berbuat sesuatu.194 

Dalam hal ini, menimbulkan adanya suatu harapan terhadap 

pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu yang supernatural. Motivasi tersebut 

akan mendorong untuk berkreasi, berbuat kebajikan, dan berkorban. 195 Hal ini 

selaras dengan keyakinan masyarakat Bo’di Butung pada saat itu ketika 

mengetahui berita kedatangan Bassi’ La’ba yang ingin menguasai dan merebut 

wilayah Bo’di Butung, hal ini Dallempangan beserta Bakka Bo’di Butung 

melakukan Songkabala dengan tujuan agar tidak terjadi bencana di wilayah 

                                                

193 Baso’ Daming, Dg. Tallasa, Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-10 Juli 2023. 

194 Baso’ Daming, Abdul Hakim, Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-10 Juli 2023. 

195 Mulyadi, “Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan”, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, 

Vol. VI  No. 2, 2016, h. 558 
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kekuasaannya. 196  Dalam Agama Islam mendorong para pemeluknya untuk 

menciptakan kebudayaan dengan berbagai seginya yang dalam hal ini, Islam 

menghormati akal manusia, menyuruh manusia untuk mempergunakan akalnya 

dalam memeriksa dan memikirkan keadaan alam, disamping dzikir (mengingat) 

Allah penciptanya.197 

Kemudian, Bakka Bo’di Butung melakukan upacara tradisi A’dinging-

dinging sebagai bentuk ungkapan syukur mereka kepada Tuhan yang telah 

memenangkan pertarungan melawan Bassi’ La’ba. Dalam berkembangnya zaman, 

maka keyakinan masyarakat Tendro terkait tradisi A’dinging-dinging yakni 

sebagai bentuk syukur sekaligus sebagai tolak balak agar terhindar dari 

marabahaya serta menjadikan tradisi A’dinging-dinging ini sebagai hari jadi 

kampung Tendro tersebut.198 

Masyarakat Tendro mayoritas memeluk kepercayaan agama Islam, yang 

dalam hal ini tradisi A’dinging-dinging dilaksanakan dengan menggunakan 

bacaan doa-doa Islam, seperti halnya ketika melaksanakan prosesi ambasa doa 

mange rije’netangkasa. Adapun doa-doa yang dipanjatkan tersebut merupakan 

bacaan dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw., yakni mengucapkan dua 

kalimat syahadat, serta doa keselamatan dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. 

Islam sebagai sebuah sistem keyakinan menjadi bagian dan inti dari sistem nilai 

yang ada dalam suatu kebudayaan dan menjadi penggerak dan pengontrol  bagi 

tindakan untuk sesuai dengan nilai kebudayaan dan ajaran Islam. 199 Mengenai 

marabahaya dijelaskan dalam QS. Hud/11:117, sebagai berikut: 

                                                

196 Abdul Hakim, Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023. 

197Susmihara, “Sejarah Peradaban Islam”, (Cet. I: Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2013), 

h. 32. 

198Abdul Hakim, Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023.  

199 Mutia, Jurna Petri Roszi, Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan 

Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial, h.184. 
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اهَْلهَُا مُصْلِ حُوْنَ   وَمَا كَانَ رَبُّكَ  لِيهُْلِكَ الْقرُٰى بظُِلْمٍ وَّ

Terjemahnya: 

“Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim 
sedangkan penduduknya berbuat kebaikan”. 

 Pada pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging ini dengan tujuan untuk 

menolak balak dan bentuk syukur kepada Allah Swt., sesungguhnya dalam 

alquran ingin menegaskan bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu 

masyarakat secara semena-mena selama masyarakat itu tidak menyadari hukuman 

Allah (maksudnya tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu pada mereka), 

dan Allah tidak akan menghancurkan suatu masyarakat selama tingkah laku moral 

para anggota masih berada pada tingkat yang cukup memuaskan.200 

2. Nilai Ekonomi 

Al-Ghazali dalam jurnal karya Isra Misra mendefinisikan aspek ekonomi 

dari guna kesejahteraan sosialnya dalam kerangka kebutuhan, kesenangan ataupun 

kenyamanan. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam merupakan kesejahteraan 

secara merata, ialah kesejahteraan secara material ataupun secara 

spiritual. 201 Tradisi A’dinging-dinging sebagai kearifan lokal yang pada ranah 

inilah manusia mampu menciptakan budaya dengan kreativitasnya, yang 

kemudian nilai ekonomi dikembangkan melalui idustri kreatif. Maka, 

pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang mampu memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan manusia.202 

Dalam hal ini, tradisi A’dinging-dingingmampu menarik perhatian 

masyarakat di luar dusun Tendro untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tradisi 

                                                

200 M. Dalhari, “Nilai Sejarah Dalam Al-Quran”, Jurnal Al-A’raf XI No. 2, Juli-Desember 

2014, h. 49-50. 
201Isra Misra, Ali Sadikin, “Nilai-nilai Ekonomi Islam Dalam Tradisi Malan Masyarakat  

DayakBakumpai”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 17 No. 01, 2021, h. 75. 

202 Rizal Muttaqin, Perubahan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth in 

Islamic Perspective,Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, h. 119. 
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A’dinging-dinging sehingga tradisi ini dimasukkan dalam kelenderbudaya 

tahunanSelayar yang secara tidak langsung dalam pelaksanaan tradisi A’dinging-

dinging ini mendapat biaya anggaran dari daerah Selayarserta masyarakat luar 

berdatangan untuk melihat tradisi ini sehingga mengalamipeningkatan dalam 

sektor kepariwisataan di Selayar serta dengan digelarnya tradisi A’dinging-

dinging ini, maka masyarakat diluar akan berdatangan ke kampung Tendro dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjual berbagai minuman dan 

makanan di Dusun Tendro, dalam hal ini membuka kesempatan masyarakat  

dalam mendapatkan rezeki.203 

3. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

   Tradisi A’dinging-dinging yang juga bertujuan sebagai hari raya kampung 

Tendro, secara tidak langsung membuat hubungan masyarakat Tendro menjadi 

lebih erat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh tokoh masyarakat 

bahwasanya penduduk asli Tendro yang tidak lagi menetap atau bermukim di 

kampung Tendro, dan apabila upacara tradisi A’dinging-dinging ini dimulai, maka 

yang berstatus penduduk asli dusun Tendro tersebut akan kembali ke kampungnya 

dan mengikuti tradisi A’dinging-dinging ini. 204 Dalam Alquran dijelaskan 

mengenai hal ini, yakni pada QS. al-Hujurat/49:13, sebagai berikut: 

انُْ  نْ ذكََرٍ وَّ قبَاَۤىِٕ  جَعَلْنٰكُمْ ثٰى وَ ايَُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلَقْنٰكُمْ م ِ لَ شُعوُْباً وَّ
ِ اتَقْٰىكُمْ  َ عَ  انَِّ  ْۗلِتعَاَرَفوُْا ۚ انَِّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه  لِيْمٌ خَبيِْرٌ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 
yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Teliti”. 

                                                

203 Jamaluddin T, “Hasil Wawancara”, 60 Tahun, Kepala Desa Bontolempangan, Desa 

Bontolempangan, Senin, 14 Agustus 2023.  

204 Abdul Hakim, “Hasil Wawancara”, tanggal 19 Juni 2023. 
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Tradisi A’dinging-dinging secara tidak langsung mengajarkan kepada 

generasi muda baik yang berada di Dusun Tendro maupun masyarakat luar 

mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu yang dilalui terkhusus pada pemerintahan 

Rihatta Bakka Tendro dan Dallempangan dalam mempertahankan kekuasaanya di 

wilayah Bo’di Butung atau sekarang di kenal dengan Dusun Tendro.205 

Tradisi A’dinging-dinging yang berorientasi pada masa lampau tersebut 

memberikan suatu identitas bagi masyarakat Tendro, yang dalam pelaksanaannya 

mengingatkan kembali kondisi akan terjadinya suatu peristiwa besar yang terjadi 

di Dusun Tendro yakni ketika Bassi’ La’ba berkeinginan untuk merebut kampung 

Bo’di Butung serta ketika Rihatta Bakka Tendro dan Dallempangan mengalahkan 

pasukan Bassi’ La’ba, yang dalam hal ini menjadi awal mula dilaksanakannya 

tradisi A’dinging-dingimg sebagai ungkapan syukur Bakka Tendro kepada 

Tuhan.206 

Adapun dalam Alquran dijelaskan terkait hal ini, yakni peperangan telah 

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:30, sebagai berikut: 

ا اتَجَْعَلُ فيِْهَا وَاِذْ قاَلَ رَبُّكَ  ىِٕكَةِ ِان يِْ جَاعِلٌ فىِ الْْرَْضِ خَلِيْفةًَ ْۗ قاَلوُْٰٓ
ۤ
لِلْمَلٰ

سُ لكََ ْۗ قاَلَ انِ يِْٰٓ اعَْلمَُ مَا  مَاۤءَۚ وَنَحْنُ نسَُب حُِ بحَِمْدِكَ وَنقَُد ِ مَنْ يُّفْسِدُ فيِْهَا وَيَسْفِكُ الد ِ
 لَْ تعَْلمَُوْنَ 

Terjemahnya: 

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 
menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, 
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 
berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”  

Dengan melaksanakan tradisi A’dinging-dinging, masyarakat Tendro 

secara khusus dan masyarakat Selayar secara umum akan senantiasa mengetahui 

dan merasakan perjuangan para leluhur megenai peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di masa lampau serta apabila tradisi A’dinging-dinging dilaksanakan, maka 

                                                

205 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 6 Juli 2023. 

206 Abdul Hakim, Dg. Tallasa,” Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023. 
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masyarakat yang ada dikampung lainnya pun ikut serta dalam pelaksanaan 

tradisi A’dinging-dinging ini, yang secara tidak langsung tradisi ini merupakan 

wadah pemersatu anatara masyarakat Tendro dengan masyarakat lainnya.207 

4. Nilai Seni 

Seni sebagai salah satu unsur kebudayaan merupakan fitra manusia yang 

dianugerahkan Allah SWT sebagai aktivitas yang melibatkan kemampuan kreatif 

dalam mengungkapkan keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Seni menjadi suatu 

ungkapan artistik yang berasal dari kualitas “citra jiwa atau intisari” terdalam dari 

perasaan.208Dalam hal ini, tradisi A’dinging-dinging yang dalam pelaksanaannya 

banyak mengandung nilai seni didalamnya, bahkan perihal kedatangan musuh 

yakni bernama Bassi’ La’ba diketahui lewat nyanyian yang dilatunkan ketika 

ingin menguasai atau menjadikan Dusun Tendro sebagai wilayah 

kekuasaannya.209 

Dalam pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging selalu menggunakan 

nyanyian dan juga alat musik gendang didalamprosesinya seperti, dalam prosesi 

angrajo-rajo dan panggalleang je’ne ri buhung Latea yang dalam pelaksanaan 

menggunakan alat musik gendang dalam mengiringi perjalanan guna menambah 

kesakralan dari prosesi tersebut. Kemudian, ketika selesai melaksanakan prosesi 

ambasa doa/a’bua je’ne tangkasa dan prosesi andrio-rio, yang dalam hal ini 

masyarakat akan menyanyikan lagu khas masyarakat Tendro yang dalam isian 

nyanyian tersebut menceritakan sejarah perjuangan para leluhur mereka dalam 

mempertahankan wilayah kekuasaannya yakni kampung Tendro.210 

                                                
207 Dg. Tallasa, Hasil Wawancara, 6 Juli 2023. 

208 Nanang Rizali, Kedudukan Seni dalam Islam, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam,  h. 2. 

209 Abdul Hakim, Baso’ Daming, Dg. Tallasa, Hasil Wawancara, 19 Juni-10 Juli. 

210 Dg. Tallasa, Abdul Hakim, Hasil Wawancara, 19 Juni-6 Juli 2023. 
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Adapun dalam Alquran dijelaskan mengenai perbuatan sekecil apapun 

bernilai mulia, yakni dalam Q.S. Al-Zalzalah/7-8. 

ةٍ خَيْرًا يَّ ࣖ      رهفمََنْ يَّعْمَلْ مِثْقاَلَ ذرََّ  

Terjemahnya:  

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat 
(balasan)-nya. 

Aspek seni lainnya seperti, seni bela diri manca’pa’dang yang merupakan 

seni bela diri khas selayar ini dilakukan setelah prosesi ambasa doa mange rije’ne 

tangkasa selesai dilaksanakan. Seni manca’pa’dang ini dilakukan sebagai hiburan 

untuk mengumpulkan masyarakat guna memberikan kegembiraan bagi 

masyarakat serta terdapat pula hiburan lainnya yang tak kalah meriahkan yakni 

kesenian khas daerah Selayar ditampilkan sebagai hiburan masyarakat, yakni 

dideq, batti-batti, dan tojeng-tojeng, yang dalam hal ini ketiga kesenian tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada di Dusun Tendro.211 

5. Nilai Gotong Royong 

Gotong royong merupakan suatu pemahaman dinamis yang mewujudkan 

kegiatan bersama, suatu pekerjaan, karya bersama, serta berusaha dalam bantu-

membantu. Dalam gotong royong sudah tercantum kesadaran dalam rohaniah 

maupun jasmani yang didalamnya terdapat kesadaran, keinsyafan, serta sikap jiwa 

dalam menempatkan dan menghormati kerja sebagai kelengkapan 

kehidupan.212Hal ini selaras dengan agama Islam mendorong para pemeluknya 

untuk menciptakan kebudayaan tersebut, Islam yang menyuruh pemeluknya untuk 

mencari keridaan Allah dalam semua nikmat yang telah diterimanya dan 

mempergunakan hak-haknya atas keduniaan, dalam pimpinan dan aturan agama.  

                                                

211 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, tanggal 25 April 2023. 

212Tadjuddin Noer Effendi, Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial 

Saat Ini, Jurnal Pemikiran Sosiologi  2 No. 1, 2013, h. 5. 
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Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Qashash/28:77. Sebagai berikut: 

خِرَةَ وَلَْ وَابْتَ  ُ الدَّارَ الْْٰ ٰٓ  غِ فيِْمَآٰ اٰتٰىكَ اللّٰه تنَْسَ نَصِيْبكََ مِنَ الدُّنْياَ وَاحَْسِنْ كَمَا  
ُ اِليَْكَ وَلَْ تبَْغِ الْفسََادَ فىِ الَْْ   َ لَْ يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْناحَْسَنَ اللّٰه رْضِ ْۗانَِّ اللّٰه  

Terjemahnya: 

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) 
negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. 
Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

Masyarakat Tendro yang dalam kesehariannya memiliki kesibukan 

tersendiri mereka tetap melaksanakan tradisi A’dinging-dingingapabila telah 

memasuki bulan Muharram, para tokoh masyarakat serta pemerintahan di Dusun 

Tendro akan memberitahukan masyarakat Tendro terkait waktu pelaksanaan 

A’dinging-dinging guna kedepannya tradisi ini berjalan dengan lancar. Dalam hal 

ini, masyarakat Tendro akan menyumbangkan tenaga serta perihal kebutuhan-

kebutuhan lainnya yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan tradisi 

A’dinging-dinging.213 

Bahkan perihal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:2 memerintahkan 

untuk saling tolong-menolong atau bergotong royong, sebagai berikut: 

ثْمِ وَالْعدُْوَانِ ۖ تعَاَوَنوُْا عَلَ وَتعَاَوَنوُْا عَلىَ الْبِر ِ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَْ  ى الِْْ   

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.  

Hal ini juga terlihat  dari antusiasme masyarakat Tendro yang membawa 

air dari rumah mereka menuju titik kumpul dalam pelaksanaan prosesiandrio-rio, 

dalam prosesiandrio-rio, masyarakat Tendro bergotong royong yang dalam hal ini 

dilandasi dengan semangat, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan sehingga 

tradisi ini dapat terlaksana dengan baik.214 

                                                

213 Abdul Hakim, Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-6 Juli 2023. 

214 Baso’ Daming, Abdul Hakim, Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara” 19 Juni-10 Juli 2023. 
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6. Nilai Kerja 

Nilai kerja merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan kondisi 

material dari tiap individu yang berusaha untuk mencapai sebuah tujuan, yang 

biasanya nilai kerja tersebut ditandai sebagai motif penguat positif dari kepuasan 

kerja.215 

Dalam pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging  masyarakatTendro sangat 

antusias dalam menjalankan aktivitas tradisi ini, ditandai dengan solidaritas 

masyarakat Tendro yakni ketika berkumpulnya masyarakat ketika tradisi 

A’dinging-dinging ini dilakukan. Masyarakat Tendro saling bekerja sama dalam 

mengsukseskan penyelenggaraan tradisi ini agar berjalan dengan lancar.216 

Adapun mengenai bekerja ini dijelaskan dalam QS. at-Taubah/9:105, 

sebagai berikut: 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُۥ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُدُّونَ  لِمِ قلُِ ٱعْمَلوُا۟ فَسَيرََى ٱللََّّ    إِلىَٰ عَٰ
دةَِ فيَنُبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُن هَٰ   ٱلْغيَْبِ وَٱلشَّ

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, 
dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan 
dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 
Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu 
kerjakan.” 

Beberapa sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk 

interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya sosiolog yang lain, menganggap bahwa 

kerja samalah yang merupakan proses utama.  Golongan yang terakhir tersebut 

memahamkan kerja sama untuk menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk 

interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat 

dikembalikan pada kerja sama. Dalam hubungannya dengan kebudayaan suatu 

masyarakat, kebudayaan itulah yang mengarahkan dan mendorong terjadinya 

                                                

215 Nugroho Hadi Nur Hendri Putranto, dkk, “Nilai Kerja Pada Wanita yang Bekerja” 

Jurnal Psikologi Teori & Terapan Vol. 4 No. 2, 2014, 116. 

216 Dg. Tallasa, Hasil Wawancara, 6 Juli 2023. 
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kerja sama.217 Misalnya dalam tradisi A’dinging-dinging yang dimana masyarakat 

Tendro bersama-sama untuk menyiapkan alat dan bahan serta keperluan lainnya 

yang nantinya akan digunakan pada saat terlaksananya tradisi A’dinging-dinging., 

hal inilah yang memperkuat hubungan antar masyarakat Tendro.218 

Bahkan sebelum pelaksanaan inti acara A’dinging-dinging dilakukan, 

masyarakat Tendro akan melakukan musyawarah terkait waktu pelaksanaan 

tradisi A’dinging-dinging diselenggarakan, yang dalam hal ini pemerintah beserta 

tokoh masyarakat serta masyarakat Tendro turut hadir dalam hal tersebut, ketika 

mereka selesai menentukan waktu pelaksanaan serta membaca doa, maka mereka 

akan makan bersama-sama sebagai penutup dari hasil musyawarah mereka. 

Dalam hal ini, masyarakatnya telah memiliki pekerjaannya masing-masing 

seperti, ketika para perempuan Tendro melakukan kegiatan masak secara 

bersama-sama serta masyarakat juga akan menyumbangkan tenaga dan pikiran 

mereka untuk terlaksananya tradisi A’dinging-dinging, baik dari kalangan muda 

maupun tua memiliki pekerjaan mereka dalam menyiapkan alat dan bahan yang 

nantinya akan digunakan ketika tradsi A’dinging-dinging ini dilaksanakan.219 

 Apabila masyarakat tidak mendapatkan pemasukan atau anggaran dari 

pemerintahan, maka masyarakat Tendro sendiri yang akan berkontribusi dalam 

pembiayaan tradisi A’dinging-dinging.220 

 

                                                
217SoerjonoSoekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006,  65-67. 
218 Abdul Hakim, Dg. Tallasa, Baso’ Daming, “Hasil Wawancara”, 19 Juni-10 Juli 2023. 

219 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, tanggal 25 April 2023. 
220 Dg. Tallasa, “Hasil Wawancara”, tanggal 25 April 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan latar belakang sampai pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: Tradisi A’dinging-dinging Pada Masyarakat Tendro 

Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Unsur-Unsur 

Budaya Islam). 

1. Eksistensi Tradisi A’dinging-dinging pada masyarakat Tendro  ini 

memiliki banyak dukungan dari masyarakat Tendro, tradisi ini telah menjadi 

identitas dari kampung Tendro sehingga tradisi A’dinging-dinging ini menjadi 

suatu    rangkaian upacara adat yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. 

Tradisi A’dinging-dinging menjadi salah satu bentuk ungkapan syukur atas 

kemenangan Bakka Bo’di Butung yang dalam perkembangannya motif dan 

tujuan pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging yang sebelumnya sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada YME., kemudian menjadi ritual tolak balak dan 

juga sebagai hari jadi kampung Tendro. 

2. Dalam tradisi A’dinging-dinging terdapat beberapa prosesi yang 

dilakukan yakni, angrajo-rajo(Meratapi para leluhur/Berziarah) ,Panggalleang 

Je’ne ri buhung Lateya (Pengambilan air di sumur Lateya), A’bua Je’ne 

Tangkasa/ Ambasa Doa Mange Ri Je’ne Tangkasa(Membuat air suci)/ membaca 

doa untuk air suci), Andrio-rio(Mandi-mandi/siraman air). Sebelum pelaksanaan 

prosesi tardisi a’dinging-dinging, maka terlebih dahulu akan dilaksanakan 

songkabala yang memiliki tujuan sebagai penentuan tanggal pelaksanaan tradisi 

A’dinging-dinging. Setelah itu, prosesi tradisi A’dinging-dinging akan 

dilaksanakan selama empat hari. 
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3. Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi A’dinging-dinging pada 

masyarakat Tendro, Desa Bontolempangan, Kabupaten Kepulauan Selayarini  

memberikan nilai ekonomi, yang dalam hal ini tradisi A’dinging-dinging membuat 

masyarakat di luar Dusun Tendro tertarik untuk berkontribusi dalam pelaksanaan 

tradisi A’dinging-dinging sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah 

Selayar. Selanjutnya nilai keyakinan yang terdapat pada kearifan lokal tersebut 

diajarkan oleh para leluhur mereka mengenai budaya yang harus dijalankan secara 

berdampingan dengan segala kebaikan yang ada didalamnya serta memiliki nilai 

sosial kemasyarakatan, hal ini pelaksanaan tradisi A’dinging-dinging, yang secara 

tidak langsung merupakan wadah pemersatu anatara masyarakat Tendro dengan 

masyarakat lainnya, dan tradisi A’dinging-dinging juga memiliki seni yang tinggi, 

karena didalamnya terdapat makna-makna yang disampaikan oleh para pendahulu 

kampung Tendro melalui suatu nyanyian khas mereka. Masyarakat Tendro 

bergotong royong yang dalam hal ini dilandasi dengan semangat, kebersamaan, 

toleransi, dan kepercayaan sehingga tradisi A’dinging-dinging ini dapat terlaksana 

dengan baik. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memberikan saran dan harapan, 

yaitu: 

1. Peneliti berharap supaya masyarakat serta generasi muda di Dusun 

Tendro pada khususnya dan masyarakat Selayar pada umumnya untuk dapat 

mempertahankan eksistensi tradisi A’dinging-dinging yang sarat akan nilai-nilai 

budaya yang terkandung dalam tradisi A’dinging-dinging ini.  

2. Peneliti memberikan saran terkait perawatan Sapo Bakka (rumah besar), 

agar sekiranya masyarakat Tendro dan pemerintah setempat memberikan 

perhatian rumah peninggalan Rihatta Bakka Tendro tersebut untuk senantiasa 
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dijaga dan memperbaiki rumah tersebut apabila terdapat kerusakan sehingga Sapo 

Bakka nantinya dapat diketahui keberadaannya oleh generasi selanjutnya. 

3. Peneliti memberikan saran yakni hendaknya para ulama yang berkiprah 

dalam keagamaan memberikan perhatiannya terkait tradisi A’dinging-dinging dan 

berkumpul bersama pemuka adat Dusun Tendro untuk membicarakan hal-hal 

yang terkait tradisi ini dengan syariat-syariat Islam agar kedepannya tidak 

menimbulkan perpecahan dan ketersinggungan. Sehingga masyarakat Tendro 

pada khususnya dapat melaksanakan tradisi A’dinging-dinging dengan rasa aman 

dan mempererat hubungan sesama manusia. 
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Data Informan 

 

Daftar Narasumber 

No Nama Umur keterangan 

1. Abdul Hakim 56 Tahun Tokoh Agama di Dusun Tendro 

2. Dg. Tallasa 59 Tahun Tokoh Masyarakat di Dusun 
Tendro 

3. Baso’ Daming 100 Tahun Tokoh  Adat di Dusun Tendro 

4. Dg. Sibali 62 Tahun Tokoh Masyarakat di Dusun 
Tendro 

5. Lansa’ 77 Tahun Tokoh Masyarakat di Dusun 
Tendro 

6. Jamaluddin T 60 Tahun Kepala Desa Bontolempangan 

7. Suralang 61 Tahun Masyarakat Tendro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber I: Abdul Hakim, 54 Tahun, Tokoh Agama di Dusun Tendro, Desa 

Bontolempangan, Senin, 19 Juni 2023. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber II: Baso Daming, Tokoh Adat di Dusun Tendro, Desa 

Bontolempangan, Senin, 10 Juli 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber III: Dg. Sibali, 62 Tahun, Tokoh Masyarakat di Dusun Tendro, Desa 

Bontolempangan, Ahad, 13 Agustus 2023. 



 

 

 

 

Narasumber IV: Dg Tallasa, 59 Tahun, Tokoh Masyarakat di Dusun Tendro, Desa 

Bontolempangan, Kamis, 6 Juli 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar I)      (Gambar II) 

Gambar I: Pintu Masuk Makam Dallempangan, Gambar II: Pintu masuk Makam 

Rihatta Bakka Tendro. 



 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 (Gambar III)    (Gambar IV) 

Gambar III: Makam Dallempangan, Gambar IV: Makam Rihatta Bakka Tendro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V : Sapo Bakka(Rumah Besar)  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Gambar VI)        (Gambar VII) 

Gambar VI: Kendi Sisa Air Suci (Sisa Je’neTangkasa), Gambar VII: Kendi yang 

digunakan pada tradisi A’dinging-dinging.    

 

Gambar VIII: Masyarakat Tendro melaksanakan prosesiAngrajo-rajo. 
Sumber: Kantor Desa Bontolempangan 
 



 

 

 

 

Gambar IX: Tujuh orang perempuan berjalan ke lokasi BuhungLateya untuk 
melaksanakan prosesipanggalleangje’neribuhungLayea. 
Sumber: Kantor Desa Bontolempangan. 
 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

Gambar X: prosesipanggalleangje’neribuhung Latea 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar XI: ProsesiAmbasa doa/ A’buaje’netangkasa. 

Sumber: Kantor Desa Bontolempangan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar XII: ProsesiAmbasa Doa/A’buaje’netangkasa yang dilanjut dengan 
Attaralu. 

Sumber: Kantor Desa Bontolempangan. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar XIII: Prosesi Pelaksanaan Andrio-rio 

Sumber: Kantor Desa Bontolempangan. 

Gambar XIV: A’limbo-limbo nganre (Makan Bersama)
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