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ABSTRAK 

Nama   : Adam 

NIM  : 30200116021 

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam 

Judul : Persepsi  Masyarakat tentang Tradisi Walasuji dalam Acara 

Pernikahan Bugis di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, 

Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofis). 

Skripsi ini berjudul “Persepsi Msyarakat tentang Walasuji dalam Acara 

Pernikahan Bugis di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai 

(Tinjauan Filosofis)” dengan 3 rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana latar 

belakang lahirnya walasuji, 2). Bagaimana makna walasuji dalam acara 

pernikahan Bugis, 3). Bagaimana persepsi masyarakat mengenai walasuji di Desa 

Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. 

Jenis penelitian ini penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu: pendekatan filosofis, dan  sosiologis. 

Sumber data penelitian ini adalah tokoh adat, staf kelurahan, dan tokoh 

masyarakat. Berikutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan  metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang berupa potret-potret pembuatan 

walasuji. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan 3 

tahap ialah: reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Walasuji ini berasal dari 

kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang dilestarikan hingga kini, dan 

walasuji merupakan asimilasi kebudayaan agama Hindu. 2). Prosesi dan makna 

walasuji dalam acara pernikahan  bugis menjadi simbol doa pengharapan yang 

dilayangkan kepada kedua mempelai laki-laki dan perempuan. 3). Terdapat dua 

subtansi yang penting yakni dua ragam walasuji menurut masyarkat. Pertama, 

yakni walasuji Arung yang digunakan oleh kaum bangsawan, kemudian yang 

kedua, yaitu walasuji sama yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya atau 

non bangswan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan acara pernikahan 

adat Bugis walasuji memiliki simbol yang mengikat jalannya prosesi, masing-

masng memiliki makna yang tertanam dari simbol tersebut. Penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi langkah antisipasi terhadap pergeseran nilai-nilai 

tradisi yang terkikis oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman 

masyarakat serta penerapan nilai tradisi masih perlu untuk dirawat dan 

dipertahankan sampai kapanpun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan  masyarakat pedesaan masih sangat kental dengan adat istiadat 

yang diwariskan oleh leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat 

istiadat dan kebiasaan. Tradisi yang mengarah pada kepercayaan atau ritual-ritual 

yang mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan dan berkembang menjadi 

sebuah kebudayaan.  Kebudayaan terbentuk dari keanekaragaman suku di 

Indonesia yang merupakan hal terpenting dari keseluruhan kebudayaan di 

Indonesia. Kebudayaan ini banyak dipengaruhi oleh sejarah dan kebiasaan-

kebiasaan atau adat masa lalu, dari proses belajarnya manusia. Manusia dan 

kebudayaan tidak dapat dipisahkan, sedangkan hal yang mendukung kebudayaan 

adalah manusia itu sendiri.
1
  

Salah satu budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat yaitu adat 

pernikahan.  Pernikahan merupakan kehidupan bersama antara seorang laki-laki 

dan perempuan yang memenuhi kaidah-kaidah peraturan untuk hidup bersama, 

pengertian pernikahan juga merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 1 1974 

tentang perkawinan, yakni ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam 

pandangan Islam pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan yang 

                                                             
1
Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi, (Cet  I; 

Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 50. 
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berlainan jenis dengan direstui adat, agama dan masyarakat.
2
 Pernikahan dalam  

suku Bugis yang sebagian besar penganut agama Islam diatur sesuai dengan 

syariat agama, hingga merupakan suatu rangkaian upacara yang menarik, penuh 

tata krama, sopan santun dan saling menghargai. Tata cara pernikahan dalam suku 

Bugis diatur mulai dari pakaian atau busana hingga ke tahap-tahap pemberlakuan 

adat pernikahan, dari semua itu mengandung arti dan makna.  

Upacara pernikahan merupakan momen paling penting dalam kehidupan 

manusia. Proses pernikahan tidak hanya melibatkan pemuda dan pemudi, 

melainkan dua keluarga besar, mulai dari perkenalan secara mendalam, pasangan 

yang ingin melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan harus melalui 

berbagai tahapan dan ritual, baik secara agama maupun budaya.
3
 Oleh karena itu, 

pernikahan dalam berbagai perspektifnya tidak akan pernah terlepas dengan 

konteks kebudayaan yang bersifat fungsional, apalagi dipahami bahwa tradisi, 

norma, kebiasaan dan adat istiadat dalam prosesi pernikahan merupakan bagian 

dari kebudayaan yang berdimensi fungsional.
4
 Pernikahan bertujuan untuk 

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam 

menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya 

ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga 

                                                             
2
Abdul Qodir, Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum 

Islam, (Depok: Azza Media, 2014), h. 11.  
3
Dr. Esti Ismawati, M.Pd, Ilmu Sosial Budaya Dasar. (Yogjakarta: Ombak,2012),h.133. 

4
A. Rahman  Rahim, Nilai Kebudayaan Bugis dan Asal-Usulnya, (Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press), h. 65. 
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timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.
5
 Hal ini 

sejalan dengan firman Allah swt Q.S : Ar-Rum/30:21 

ۡ ٍ تهِِۡۡوَيِ ۡۡ ۦۡءَايََٰ ت ًۚ ًَ ةٗۡوَرَح  ىَدَّ ُكَُىۡيَّ هاَۡوَجَعَمَۡبيَ  اْۡإنِيَ  كُُىُ  جٗاۡنِّتسَ  وََٰ ۡأزَ  ۡأََفسُِكُى   ٍ ۡخَهقََۡنكَُىۡيِّ  ٌ أَ

ۡۡ ٌَ وٖۡيتَفَكََّرُو تٖۡنِّقىَ  نكَِۡلََ يََٰ ۡفيِۡذََٰ ٌَّ ١٢ۡإِ

Terjemahnya: 

 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.”
6
 

Setiap manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat 

pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain ialah kebutuhan 

biologis termasuk aktifitas hidup dan penyaluran hawa nafsu melalui lembaga 

pernikahan. Tanpa melalui lembaga yang sah, tidak akan tercipta himbauan ayat 

al-Qur‟an di atas. Pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang 

perlu mendapat perhatian sehingga tujuan dilangsungkannya pernikahan 

hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. 

Masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat Bugis Sinjai memiliki 

budaya lokal adat istiadat yang terus berkembang dengan budaya lain, dan ajaran 

Islam dalam bentuk asimilasi dan hal ini terwariskan sejak masa lampau sampai 

sekarang secara turun temurun. Bagi masyarakat Sinjai, perkawinan merupakan 

salah satu upacara yang sakral dalam kehidupannya. Karena bagi mereka 

perkawinan yang diinginkan hanya terjadi sekali seumur hidup, maka dari itu 

                                                             
5
Hardianti, “Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam”. Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,(2015), H. 5.  
6
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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pelaksanaannya pun tidaklah mudah. Wujud dari suatu perkawinan pada 

masyarakat Sinjai, adalah suatu penyatuan dua buah keluarga secara utuh. 

Perkawinan dilakukan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan merekatkan 

keluarga yang renggang. Keluarga yang jaraknya sudah mulai menjauh 

didekatkan kembali dalam perkawinan. 

Ketika Islam datang, maka terjadi asimilasi doktrin ajaran keislamaan yang  

terintegrasi ke dalam unsur budaya dalam perkawinan, yang walaupun dalam 

perkembangannya, seiring dengan kemajuan pola pikir masyarakat terhadap 

paham keislaman yang orisinal, maka dalam hal-hal tertentu sebagian masyarakat 

Bugis mengamalkan ajaran Islam secara murni tanpa memasukkan unsur budaya, 

sebagiannya lagi tetap berpegang pada budaya seperti adat perkawinan dan ajaran 

Islam sekaligus.
7
 Demikian ini, terjadi pula di kalangan masyarakat Bugis Sinjai.                                   

Adat perkawinan di kalangan masyarakat Bugis Sinjai disebut "Botting 

Ade". Proses perkawinan melalui beberapa fase sampai dilangsungkan dalam 

suatu upacara mulai dari mammanu'manu, madduta, mappetuada, mappacing, 

tudangbotting, dan ajaran Islam yang kemudian berasimilasi ke dalam beberapa 

prosesi tersebut antara lain doa keselamatan, khatam al-Qur'an (mappanretemme) 

pada malam mappacing, membayar mahar saat akad nikah, dan pada acara pesta 

perkawinan (tudang botting) ada khutbah walimatul ursy.  

Prosesi sebuah perkawinan di masyarakat bugis Sinjai, yang bermula dari 

mammanu'-manu, dilaksanakan apabila seorang pria menaruh hati kepada seorang 

wanita, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga, lalu 

                                                             
7
A. Rahman Rahim, Nilai Kebudayaan Bugis dan Asal-Usulnya, h. 65 
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keluarga dari pria tersebut mengirim seorang utusan yang merupakan wakil dari 

orang tuanya untuk melakukan suatu pendekatan terhadap keluarga wanita. 

Apabila tahapan ini dianggap memenuhi persyaratan yang akan diajukan 

kemudian keluarga pria mengirim utusan untuk melamar secara resmi dikenal 

dengan madduta yang artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari 

seorang pria untuk seorang wanita. Pada tahapan ini dibicarakan masalah yang 

menyangkut sunreng atau mas kawin dan uang belanja, yaitu berapa besar jumlah 

mas kawin dan uang belanja yang akan diberikan oleh pihak pria, namun besar 

kecilnya mas kawin itu tergantung sepenuhnya tingkat status sosial kedua belah 

pihak, jadi tidak berlaku umum. Kalau semua persyaratan telah disepakati, 

kemudian ditentukan lagi hari pertemuan guna mengukuhkan pada acara 

mappetuada sekaligus dilaksanakan acara mappasirekeng.  

Di antara prosesi itu, ada yang disebut mappaenre doi, membayar 

mahar/sompa, bagi keluarga bangsawan harus menyiapkan kerbau atau sapi satu 

ekor sampai dua ekor. Khusus mappaenre doi, identik dengan uang belanja (dui 

menre) yang dapat di artikan sebagai uang antaran, yakni sejumlah uang yang 

diberikan oleh pihak mempelai pria ke pihak mempelai wanita. Uang naik ini 

ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Selain itu, status sosial juga 

seringkali menjadi penentu besar kecilnya uang naik ini. Status sosial yang 

dipertaruhkan ini berdampak terhadap status sosial masyarakat Bugis Sinjai. 

Masyarakat bugis pada masa sekarang sudah mulai objektif dalam 

persoalan pejodohan dan perkawinan, mereka kadang tidak melihat lagi melihat 

tingkat status sosial seseorang, akan tetapi didasarkan oleh rasa saling mencintai 
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dan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Kondisi sosial 

yang berubah ini membuat aturan perkawinan dalam masyarakat berubah pula. 

Uang yang tinggi kadang-kadang dipandang bernilai bisnis atau dengan jual beli. 

Kondisi tersebut terbentuk akibat seringnya suatu perkawinan menjadi batal 

disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut 

pihak calon pengantin wanita.  

Masyarakat dewasa ini terutama mereka yang sudah berpikiran maju dan 

berlatar pendidikan tinggi dan berfikir rasional sudah tidak menganggap terlalu 

penting masalah uang belanja. Biasanya pula terdapat keluarga yang masih 

menggunakan uang belanja sebagai salah satu persyaratan dalam perkawinan 

keluarganya akan tetapi tidak dibicarakan secara meluas dalam keluarga, itupun 

dilakukan secara musyawarah-mufakat dengan penuh rasa pengertian dan 

kekeluargaan.  

Apabila pembicaraan-pembicaraan yang telah diucapkan itu telah 

mendapat kesepakatan kedua belah pihak, maka masing-masing bersiap-siap akan 

menghadapi upacara perkawinan, selanjutnya untuk pelaksanaan upacara 

perkawinan dilakukan dengan cara menyampaikan disebut dengan mappaisseng, 

biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat 

yang dituakan, serta tetangga-tetangga dekat. Setelah ini ada tahapan yang 

dinamakan mappalettu selleng atau membagi undangan kegiatan ini dari proses 

mappaisseng undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira sepuluh atau satu 

minggu sebelum acara resepsi perkawinan. Kemudian setelah itu dibuatkanlah 

baruga atau yang disebut dengan mappatettong sarapo atau mapparohung adalah 
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bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri-kanan rumah yang akan 

ditempati melaksanakan akad nikah.  

Pada malam sebelum upacara perkawinan, diadakanlah upacara pacar atau 

disebut dengan mappaccing atau tudang penni dilakukan di rumah kedua 

mempelai, yang dihadiri oleh keluarga, kerabat dan handai tolan. Mappacci berarti 

membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun pacar 

maksudnya membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghambat acara 

perkawinan.  

Keesokan harinya diadakanlah upacara akad nikah, yaitu pengucapan ijab 

kabul tentang penyerahan tanggung jawab dari wali wanita kepada pihak pria 

yang disaksikan oleh kedua saksi Setelah acara akad nikah maka resmilah 

keduanya sebagai suami-istri dan disandingkan sebagai pemberitahuan khalayak 

bahwa mereka telah disahkan sebagai suami istri.  

Kemudian acara selanjutnya marola yaitu membawa pengantin wanita ke 

rumah mertuanya sebagai pengakuan atau penerimaan secara resmi mertua kepada 

menantunya. Biasanya dalam perkawinan bugis diadakan pula resepsi sebagai 

acara terakhir dari rangkaian tahapan perkawinan masyarakat Bugis.
8
Dalam 

pernikahan adat bugis ada hal yang tidak boleh dilupakan dan harus ada dalam 

acara pernikahan adat bugis yaitu walasuji. Walasuji terdiri dua kata yaitu wala, 

yang memiliki makna pemisah, pagar atau penjaga. Sedangkan suji yang 

berharfiah putri. 

                                                             
8
 M. Dahlan, “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, Jurnal Diskursus 

Islam 1, no,1 (2013): h. 23-25. 
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Walasuji merupakan sejenis pagar bambu dalam acara pernikahan yang 

berbentuk belah ketupat atau sulapa eppa. Sulapa eppa adalah bentuk mistis 

kepercayaan Bugis-Makassar klasik yang menyimbolkan susunan semesta seperti, 

api, air, angin, tanah. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, walasuji dipakai sebagai 

titik acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan yang dimiliki seseorang. 

Kesempurnaan yang dimaksud adalah keberanian, kebangsawanan, kekayaan, dan 

ketampanan atau kecantikan. Menurut persepsi masyarakat walasuji merupakan 

tradisi yang tidak semua orang dapat melaksanakannya, semua itu dikembalikan 

lagi dari tingkat strata atau kasta seseorang tersebut, seperti yang diketahui bahwa 

didalam suku bugis terdapat 3 strata sosial atau kasta, yaitu Ana’ Arung 

(bangsawan), To Maradeka (orang kebanyakan), Ata (budak). Hanya dua kasta 

yang dapat melaksanakan tradisi walasuji ini, yaitu Ana’ Arung dan To Maradeka.  

Dewasa ini walasuji sudah tidak dianggap penting oleh kebanyakan 

masyarakat bugis, hal seperti ini muncul karena masyarakat tidak mengetahui 

makna yang sebenarnya yang terdapat dalam walasuji tersebut. Bagi masyarakat 

awam, memahami walasuji dalam upacara pernikahan menganggap hanyalah 

pelengkap serta tidak terlalu penting. Di samping tidak memahami makna 

walasuji,masyarakat bugis juga menunjukkan kurang peduliannya terhadap 

eksistensi walasuji dalam acara pernikahan.  

Walasuji selain digunakan sebagai pagar atau baruga yang biasanya dilihat 

depan rumah mempelai. Walasuiji juga dapat digunakan sebagai wadah buah 

dalam hajatan pernikahan. Dapat juga digunakan sebagai wadah sesajen yang 
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beriisikan makanan yang telah diolah lalu diberikan kepada dewata.
9
 Maka dari 

itu peneliti mengangkat judul “Persepsi  Masyarakat tentang Tradisi Walasuji 

dalam Acara Pernikahan Bugis di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, 

Kabupaten Sinjai (Tinjauan Aqidah Islam)” mengungkap berbagai pandangan 

masyarakat tentag walasuji dalam tinjuan Aqidah Islam. 

B.   Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pembahasan tentang latar belakang lahirnya 

tradisi walasuji, prosesi dan makna yang terkandung dalam tradisi walasuji, serta 

persepsi masyarakat ditinjau secara filosofis. 

2. Deskripsi Fokus  

Pada fokus penelitian dari judul diatas, maka dapat di deskripsikan 

berdasarkan substansi permasalan dan pendekatan, dari segi Persepsi Masyarakat 

tentang walasuji dalam Acara Pernikahan Bugis di Desa Aska, Kecamatan Sinjai 

Selatan, Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofis), maka peneliti memberikan 

deskripsi fokus sebagai berikut: 

a.    Walasuji berasal dari kata wala yang berarti pemisah/pagar/penjaga dan suji 

yang berarti putri. Walasuji adalah sejenis pagar bambu dalam acara ritual yang 

berbentuk belah ketupat atau sulapa eppa. Sulapa eppa adalah bentuk mistis 

kepercayaan Bugis-Makassar klasik yang menyimbolkan susunan semesta, 

api,air,angin,tanah. Walasuji digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat 

                                                             
9
Andi Rifaa‟atusy Syarifahh, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara 

(Dui’ Menre) Dalam Adat Pernikahan Makassar Bugis di Desa Watutoa Kec. Marioriwawo Kab. 

Soppeng”, Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

(2010), h. 69.  
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kesempurnaan seseorang. Kesempurnaan yang di maksud itu adalah 

keberanian, kebangsawanan, kekayaan, dan ketampanan atau kecantikan.  

b.   Makna tradisi walasuji dalam pernikahan masyarakat Bugis adalah sebagai 

suatu ciri atau identitas yang menandakan dalam sebuah acara pernikahan, 

khususnya suku bugis. 

c.    Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan dari individu-

individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan yang 

mempunyai nilai-nilai, norma-norma dan prosedur,yang merupakan kebutuhan 

bersama berupa suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinue dan mengikat. 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dapat dideksripsikan secara rinci 

dalam table berikut: 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Latar Belakang lahirnya walasuji 1. Pengertian 

2. Sejarah walasuji 

 

2. Prosesi dan Makna Tradisi 

walasuji dalam acara pernikahan 

Bugis di desa Aska, Kecamatan 

Sinjai Selatan 

1. Prosesi 

2. Makna simbolik 

 

3. Persepsi masyarakat ditinjau 

secara Filosofis 

1. Tokoh Adat 

2. Tokoh Agama 

3. Tokoh Masyarakat 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka peneliti dapat 

merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Walasuji? 

2. Bagaimana Prosesi dan makna Tradisi Walasuji dalam acara pernikahan 

Bugis di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, 

Kabupaten Sinjai mengenai Walasuji di Tinjau secara Filosofis? 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini, dan juga merupakan tahap pengumpulan data yang tidak 

lain tujuannya adalah untuk memeriksa apakah sudah ada penelitian tentang 

masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data 

sebagai bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas. 

 Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul ini, yaitu: 

Pertama, Pangeran Paita Yunus dalam jurnal “Makna Simbol Bentuk dan 

Seni Hias Pada Rumah Bugis Sulawesi Selatan” memaparkan bahwa dalam 

melihat alam sekitar telah menyediakan begitu banyak sumber inspirasi untuk 

mewujudkan gagasan dan ketersediaan bahan yang dapat digunakan oleh 

masyarakat. Manusia pada umumnya memilki kecenderungan berekspresi dan 

berkarya seni dengan beriontasi pada lingkungan alam sekitar yang memiliki 

filosofi tersendiri. Misalnya melihat karya seni yang terbuat dari bambu berbentuk 
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segi empat yang dinamakan dalam suku Bugis sulapa eppa, atau karya seni 

lainnya.
10

 

Kedua, Rika Elvira dalam skripsi “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang 

Belanja (Uang Panai) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar” memaparkan 

bahwa Walasuji merupakan sebuah kotak yang terbuat dari bambu yang 

digunakan pada hajatan pengantin yang dibawa pengantin laki-laki kepada 

pengantin perempuan.
11

 

Ketiga, Andi Rifaa‟atusy Syarifahh dalam skripsi “Persepsi Masyarakat 

Terhadap Mahar dan Uang Acara (Dui’ Menre) Dalam Adat Pernikahan 

Makassar Bugis di Desa Watutoa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng”. Yang 

mengemukakan bahwa Walasuji itu dapat digunakan sebagai dinding dari hasil 

bilah bambu yang dianyam sesuai garis keturunan yang melakukan hajatan 

pernikahan.
12

 

Terakahir, jurnal yang ditulis oleh Firman Saleh dengan judul “Simbol 

Walasuji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan: 

Kajian Semiotika” penelitian ini berfokus membahas sebuah makna simbolik 

walasuji yang sering digunakan masyarakat adat Bugis dalam setiap pelaksanaan 

perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat dua substansi yang 

                                                             

10
Pangeran Paita Yunus, “Makna Simbol Bentuk dan Seni Hias pada Rumah Bugis 

Sulawesi Selatan” jurnal: Universitas Negeri Makassar, 22. No. 3, (2012), h. 279. 

11
Rika Elvira, “Ingkar Janji Atas Kesepaakatan Uang Belanja (Uang Panai) Dalam 

Perkawinan Suku Bugis Makassar”, Sripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 

(2014), h. 19-20. 

12
Andi Rifaa‟atusy Syarifahh, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara 

(Dui‟ Menre) Dalam Adat Pernikahan Makassar Bugis di Desa Watutoa Kec. Marioriwawo Kab. 

Soppeng”, Skripsi; Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

(2010), h. 69. 
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penting yakni dua ragam walasuji menurut sistem budaya perkawinan dalam 

masyarakat Bugis. Pertama, walasuji Arung yang digunkana oleh kaum 

bangsawan, kemudian yang kedua yaitu walasuji sama yang digunakan oleh 

masyarakat pada umumnya atau non bangsawan. Walasuji beserta semua isinya 

secara semiotis memberikan makna perkawinan dalam masyarakat Bugis sebagai 

sebuah hubungan berupa ikatan perkawinan yang menyatukan dua keluarga. 

Secara semiotik pula Walasuji mengndung nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup 

yang perlu ditanamkan dalam diri masyarakat, termasuk bagi yang 

melangsuungkan acara perkawinan. 

Kajian pustaka di atas merupakan kajian yang membahas mengenai Sulapa 

Eppa Walasuji, dari simpulan isi dari kajian pustaka hanya membahas masalah 

yang digunakan dalam upacara pengantin baik itu yang berisikan buah-buahan 

maupun digunakan sebagai dinding,  serta filosofi dari Sulapa Eppa secara umum. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya walasuji 

b. Untuk mengetahui prosesi dan makna walasuji dalam acara pernikahan Bugis 

di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai 

c. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, 

Kabupaten Sinjai mengenai Walasuji di Tinjau secara Filosofis. 
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2. Kegunaan.  

a. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya teori-teori 

sosial dalam pengembangan masyarakat Islam dan penelitian ini dapat menambah 

khasanah keilmuan, pengalaman serta meningkatkan kemampuan dalam 

menganalisa berbagai kegiatan pemberdayaan yang ada dilingkungan masyarakat. 

Selain itu juga, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan bacaan 

dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang tradisi yang secara khusu 

membahas tentang persepsi masyarakat terhadap walasuji. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini maka di harapkan permasalahan- 

permasalahan yang menyangkut tentang Presepsi Masyarakat tentang Walasuji 

dalam Acara Pernikahan Bugis di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, 

Kabupaten Sinjai dapat teratasi dan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

wacana baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun pembelajaran yang 

akan datang di kalangan mahasiswa. 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan atau sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya. Tentu kegunaan secara praktis yang dimaksud dalam 

penelitian ini juga akan merujuk pada penerapan nilai-nilai atau makna yang 

terkandung dalam tradisai walasuji di masyarakat.                                      . 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Filsafat 

1. Pengertian Filsafat 

Kajian tentang filsafat seringkali dianggap sebagai percakapan yang penuh 

dengan makna dari hakikat segala seusatu. Perdebatan-perdebatan dalam ruang 

ruang ontologis, epistemologis serta aksiologis masih menjadi rujukan utama 

dalam memandang sebuah objek yang dikaji. Oleh karena itu filsafat juga 

dianggap sebagai kajian yang sangat kompleks dan mengakar karena melibatkan 

berbagai unsur yang terkandung dalam setiap objek. 

Secara etimologi, filsafat yang berasal dari bahasa yunani yaitu, 

Philosophia yang terbagi atas dua kata Philos yang artinya cinta dan Sophia 

artinya pengetahuan. Jadi filsafat adalah cinta akan ilmu pengetahuan. Secara 

terminologi filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kejelasan dan 

kecermatan yang dilakukan secara terusmenerus sampai kepada akar-akarnya 

(Radiks).
13

 Kemudian dari kata Philosophia, dalam bahasa Arab dikenal istilah 

falsafah.
14

 Terjadi perdebatan kemunculan filsafat pertama kalinya, ada yang 

menyatakan Islam sudah menerapkan filsafat sebelum Yunani mencetuskannya. 

Namun, sejarah sudah mencatat bahwa Yunani merupakan pencetus pertama 

filsafat dan membumikannya. 

                                                             
13

Ali Maksum, Pengantar Filsafat dari Klasik Hingga Posmodernisme, (Yogyakarta: 

Arrus Media, 2016), h. 11. 
14

Mustari Mustafa, Filsafat Introduksi Kritis, (makassar : Alauddin University Press, 

2014), h. 220. 
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Awalnya filsafat merupakan induk dari segala ilmu, tetapi karena 

kurangnya kajian dan perkmbangan ilmu filsafat akhirnya mengalami 

kemunduran dan disaingi oleh ilmu lain. Kesalahan terbesar dalam filsafat pada 

abad ke-19 psikologi berhasil memisahkan diri dan tidak lagi bergabung pada 

filsafat. Meskipun demikian, ilmu filsafat masih sering digunakan.  

Ilmu filsafat merupakan ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada 

dimuka bumi, oleh karena itu tidak heran jika para filsuf memberikan definisi 

yang berbeda-beda dalam mendefimisikan filsafat. Berikut definisi filsafat 

menurut filsuf Barat dan Timur : 

a. Aristoteles, mendefinisikan filsafat adalah sumber pengetahuan yang hakiki 

yang mengandung ilmu logika, metafisika, etia, retorika, politik, estetika, dan 

ekonomi.  

b. Plato, seorang filsuf yang terkenal dan murid dari Socrates dan guru dari 

Aristoteles, mendefinisikan ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan segala yang 

ada. 

c. Immanuel kant, mendefinisikan filsafat bahwa ilmu dasar dan puncak dari 

segala ilmu pengetahuan, karena didalamnya terdapat pengetahuan metafisika, 

etika, dan antropologi. Metafisika mampu menjawab apa yang dapat kita 

ketahui, etika mampu menjawab apa yang dapat kita kerjakan, dan antropologi 

mampu menjawab sampai manakah sebuah  pengharapan.
15

 

 

 

                                                             
15

Indo Santalia, Pengantar Filsafat, (Makassar : Syahadah, 2017), h. 37-38. 
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2. Ciri Khas Filsafat 

Berfikir merupakan cara memikirkan sesuatu melalui rasio. Semua orang 

didunia ini adalah berfikir. Namun filsafat berfikir sampai pada akar-akarnya. 

Nah, untuk lebih jelasnya berikut ciri-ciri berfikir filsafat secara umum : 

a. Universal 

Berfikir secara universal merupakan cara filsafat dalam memandang 

objeknya. Filsafat berbeda dari ilmu lain, filsafat mekikirkan sesuatu dan apa yang 

ada dibalik sesuatu tersebut, bukan hanya yang nampak saja melainkan 

keseluruhannya yang nampak maupun yang tidak nampak pada objeknya.  

b. Radikal 

Radikal beasal dari kata radix yang artinya akar. Jadi dapat dikatakan 

bahwa dalam berfikir secara radikal merupakan cara berfikir sampai pada akar-

akarnya atau sampai pada sebab akibat dari suatu permasalahan. 

c. Rasional  

Cara berfikir rasional dibagi atas tiga bagian yaitu, berfikir logis, 

sistematis dan kritis. Berfikir logis merupakan berfikir yang tidak hanya dicapai 

pada penarikan kesimpulan yang hanya diterima oleh akal sehat saja, melainkan 

dapat memberikan kesimpulan yang benar dan tepat pula. Berfikir sistematis, 

berfikir secara sitematis merupakan befikir secara tersusun yang saling 

menghubungkan antara tahap pertama ketahap selanjutnya, dan berakhir pada 

kesimpulan yang dapat pertanggungjawabkan kebenarannya. Dan berfikir kritis, 

berfikir kritis merupakan berfikir yang mampu memikirkan suatu pokok 
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permasalahan sampai pada kesimpulan yang sebanarnya. Melakukan kecurigaan  

terhadap suatu permasalahan yang mampu diterima oleh akal sehat.
16

 

Pengertian dan ciri khas filsafat yang penulis telah uraikan di atas menjadi 

sebuah landasan untuk menopang penelitian ini kedepannya. Filsafat sebagai 

corak berfikir rasional yang membuka ruang pada sisi tertentu pada kehidupan 

serta relevan dengan eksistensi tradsi yang berkaitan dengan beberapa variabel 

termasuk dalam tinjauan filosofinya.  

B. Tradisi 

1. Pengertian Tradisi 

Pengertian tradisi serta apa yang dimaksud sebagai tradisi tentu sudah 

sangat sering dijumpai di tengah masyarakat. Tradisi sering disebut juga budaya 

yang lahir dari akal manusia  serta terdiri dari cipta, karsa dan rasa. Pengertian 

seperti ini masih menjadi rujukan dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan 

tradisi atau konsep tradisi. 

Tradisi dalam kamus Antropologi juga sama dengan adat istiadat, yakni 

kebiasaan masyarakat tertentu dengan magis-religius serta meliputi nilai-nilai 

budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan kemudian menjadi 

sistem atau aturan yang sudah mantap serta mencakup konsepsi nilai budaya  dari 

satu kebudayaan dalam rangka mengatur tindakan sosial.
17

  Sedangkan dalam 

kamus sosiologi dijelaskan bahwa tradisi sebagai adat istiadat dan kepercayaan 

yang berlaku secara turun temurun serta dapat dipelihara.
18

 Kedua istilah tradisi 

                                                             
16

Indo Santalia, Pengantar Filsafat, h. 42-43. 
17

Arriyono dan Siregar Aminuddi, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademik Pressindo, 

1985), h.4. 
18

Seokanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 459. 
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yang terkandung dalam kamus tersebut  masing-masing merujuk pada sistem 

sosial yang berlaku sejak turun temurun di tengah masyarakat. 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun masih ada ada sampai sekarang dan belum dihancurkan atau 

dirusak . Tradisi dapan diartikan sebagai warisan masa lalu. Namun demikian 

tradisi yang teradi berulang ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau 

disengaja.
19

 Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam 

masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan  hasil dari tradisi memiliki 

paling sedikit tiga wujud, yaitu:
20

  

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

norma-norma, peraturan (ideas) 

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat (activities) 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact) 

2. Macam-Macam Tradisi 

Berikut ini adalah macam-macam tradisi yang masih berkembang 

ditengah-tengah masyarakat Indonesia dan masih dijaga keberadaannya: 

a. Tradisi Ritual Agama 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat 

dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beranekaragam ritual keagamaan yang 

dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual 

keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan 

                                                             
19

Piotr sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( akarta: Prenada edia Grup, 2007), Hal 69 
20

Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University 

Press, 1997), /hal. 1 
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tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan 

tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.  

Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaranajaran yang 

berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi 

dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-

upacara.
21

 Sistem  ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang 

ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. 

b. Tradisi Ritual Budaya 

Orang Bugis di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara 

yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam 

perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiaanya, atau juga upacara-

upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari 

nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang 

berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai 

keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan 

sebagainya.  

Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal 

pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan 

membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara ritual tersebut 
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dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan 

selamat.
22

 

3. Fungsi Tradisi
23

 

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain : 

a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, 

keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta didalam benda yang 

diciptakan di masa lalu. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang 

dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan 

berdasarkan pengalaman masa lalu. 

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

aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan : “selalu seperti itu” atau orang mempunyai keyakinan 

demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan 

tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa 

lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah 

menerimanya sebelumnya. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

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

contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan 

masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa. 
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d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan 

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis 

Fungsi tradisi yang dipaparkan di atas tentu menjadi relalitas yang bukan 

lagi sebagai sesuatu yang  baru, melainkan berlangsung sejak awal ditemukannya. 

Kegunaan tradisi di masyrakat jika dilihat dari aspek historis nya memberikan 

sebuah gambaran bahwa lahirnya tradisi tentu mempunyai tujuan dalam rangka 

mengatur tatanan saosial serta melekaktkan nilai-nilai moral agar 

terimplementasikan di tengah masyarakat. 

4. Pandangan Islam terhadap Tradisi 

Islam sebagai sebuah agama yang universal dan kosmopolit, apabila 

dilihat dari rentang perjalanan historisitasnya, - khususnya pada masa-masa 

kejayaanya (the golden age of Islam) dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 

Masehi – senantiasa bersikap terbuka terhadap pemikiran dan tradisi yang berbeda 

di luarnya, bahkan tak jarang memberikan apresiasi yang sangat bagus, dengan 

mengadopsi dan menjadikannya sebagai bagian yang integral dari Islam itu 

sendiri.
24

 

Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam ini bahkan bisa dilacak 

dari sejarah paling awal kebudayaan Islam pada masa kehidupan Rasulullah 

hingga generasi-generasi sesudahnya, baik dalam format non material seperti 

konsep-konsep pemikiran, maupun yang material seperti seni arsitektur bangunan 
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dan sebagainya. Dalam sirah nabi misalnya, Rasulullah saw. pernah diceritakan 

berkhotbah hanya dinaungi sebuah pelepah kurma. Kemudian tatkala komunitas 

kaum muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah seorang tukang kayu 

Romawi. Ia membuatkan untuk Nabi sebuah mimbar dengan tiga tingkatan yang 

dipergunakan untuk khotbah Jum‟at dan munasabah-munasabah lainnya.
25

 

Selain itu, cerita yang juga tak kalah popular, yakni dalam Perang Ahzab, 

Rasul dengan lapang dada menerima saran Salman al-Farisy untuk membuat parit 

(khandaq) di sekitar Madinah. Metode ini adalah salah satu metode pertahanan ala 

Persi. Para sahabat juga meniru adminsitrasi dan keuangan dari Persi, Romawi 

dan lainnya. Mereka tidak berkeberatan dengan hal itu selama menciptakan 

kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash. 

Peradaban Yunani dengan filsafatnya yang kental juga sudah dikenal luas 

memiliki pengaruh kuat dalam pembangunan tradisi berfilsafat dalam Islam. 

Bahkan ada upaya besar dari para filosof muslim untuk memadukan antara agama 

(Islam) dengan filsafat sebagai dua hal yang berasal dari sumber yang sama, yakni 

Tuhan. Kejayaan peradaban yang pernah diraih Islam, akhirnya dipandang sebagai 

hasil dari kecerdikan para cendekiawan muslim dalam mengadopsi dan 

„menjinakkan‟ pemikiran Yunani, yang kemudian secara jenius menerapkannya 

dalam bentuknya yang khas di dunia Islam. 

Selain itu, yang lebih mencengangkan lagi, meski harus diakui bahwa 

unsur Arab memiliki keistimewaan di dalam Islam, akan tetapi sebagaimana 

dinyatakan Ibnu Khaldun, bahwa mayoritas ulama dan cendekiawan dalam agama 
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Islam adalam „ajam (non-Arab), baik dalam ilmu-ilmu syariat maupun ilmu-ilmu 

akal. Kalaupun di antara mereka orang Arab secara nasab, tetapi mereka „ajam 

dalam bahasa, lingkungan pendidikan dan gurunya.
26

 

Islam sebagai agama yang universal yang melintasi ruang dan zaman, 

kadangkala bertemu dengan tradisi lokal yang berbeda-beda. Ketika Islam 

bertemu dengan tradisi lokal, wajah Islam berbeda dari tempat satu dengan 

lainnya. Ajaran tentang tauhid (pengesaan Tuhan) adalah universal yang harus 

menembus batas batas geografis dan kultural yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. 

Sementara itu ekspresi kebudayaan dalam bentuk tradisi, cara berpakaian, 

arsitektur, sastra dan lain-lain memiliki muatan lokal yang tidak selalu sama. 

 Pandangan Islam terhadap tradisi yang berlangsung sudah sejak lama, 

yakni dari nenek moyang sebagai gambaran perilaku atau sikap dipertegas dalam 

rujukan nash. Sebagaimana yang disampaikan oleh firman Allah dalam QS. Al-

Ma‟idah ayat: 104, sebagai berikut: 

ۡۡوَإِذَا ۡأََسَلَ ۡيَا  ۡإنِىََٰ اْ ۡتعََانىَ  ۡنهَىُ  ُۡقِيمَ ۡۡٱللَّّ سُىلِۡوَإنِىَ هِۡۡٱنرَّ ۡعَهيَ  َاَ ۡوَجَد  ۡيَا بُُاَ ۡحَس  قاَنىُاْ

ٌَۡ ى ًُ هَ ۡلََۡيعَ  ۡءَاباَ ؤُهىُ  ٌَ ۡكَا ۡأوََنىَ 
ۡۡۡ ٗۡشَيۡ ۡءَاباَ ءََاَ ًۚ ٌَ تدَُو ٢٠١ۡاۡوَلََۡيهَ 

Terjemahnya: 

“Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah 

untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". 

dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apaapa dan tidak (pula) 

mendapat petunjuk?.”
27
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Menurut Jalaluddin Al-mahali dann Jalaluddin As-suyuti mengungkpakan 

dalam tafsir Jalalain, bahwa (Apabila dikatakan kepada mereka, “marilah 

mengikuti apa yang telahh diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”), artinya 

kepada Hikmah yang menjelaskan tentang penghalang aa yang kamu haramkan 

(mereka menjawab, “ Cukuplah untuk kami) kami cukup puas dengan (apa yang 

kami dapati baak kami yang mengajarkannya.”) yaitu berupa agama dan 

syari‟at.
28

 

Menurut Quraish Syihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengunggkapkan 

bahwa Adat kebiasaan yang mereka yakini sebagai ajaran agama itu membudaya 

dan mendarah daging dalam diri dan benak mereka. Sehingga, dan apabila 

dikatakan kepada mereka oleh siapapun walaupun oleh Tuhan melalui wahyu-

wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nya. Beliau mengajak kita dengan berkata 

“Marilah meningkatkan tingkat yang lebih tinggi terhadap Allah dan Rasul-Nya, 

yakni dengan mengikuti beliau dalam segala apapun yang beliau sampaikan 

kepada kita semua.” 

Karena mereka sadar bahwa tidak ada diantara orang tua mereka yang 

memiliki pegetahuan, disisi lai yang merenung sesaat akan mengetahui bahwa 

siapa yang tidak berpengetahuan dia tidak akan mendapat petunjuk. Maka ini 

ancaman bagi mereka dengan mengatakan “dan apakah mereka merasa cukup 

dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang saja, walaupun nenek 

moyang mereka tidak mengetahui apa-apa karena kebodohan mereka yang tidak 
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mau berusaha dan tidak pula mendapat petunjuk karena keengganan mereka. 

Begitulah beliau bertutur kata.”
29

 

Dari pengertian diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa Tradisi merupakan 

segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan yang melibatkan 

agama. Kemudian hal tersebut menjadi ajaran-ajaran yang turun-temurun dari 

para nenek moyang hingga generasi ke generasi mereka berdasarkan dari mitos-

mitos dari kebiasaan yang menjadi rutinitas dan selalu dilakukan oleh masyarakat. 

C. Walasuji dalam Acara Pernikahan Adat Bugis 

Kebudayaan lokal cenderung mengalami pergeseran, disamping itu karena 

faktor budaya luar atau kurangnya kepedulian dan lemahnya pemertahanan 

kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat pewarisnya. Pengaruh dari luar dapat 

menyingkirkan warisan budaya yang telah terbina secara turun menurun dalam 

masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat sebagai pelaku kebudayaan kurang 

menumbuhkan rasa tanggung jawab diri sebagai pewari tradisi.
30

  

Walasuji merupakan beda dari pihak laki-laki yang dibawa kerumah 

mempelai wanita sebelum acara akad nikah dilaksanakan atau dalam bahasa 

bugisnya mappaenre‟ botting. Walasuji memiliki kedudukan penting dalam 

upacara pernikahan masyarakat Bugis. Jika mengunjungi acara pernikahan 

masyarakat Bugis akan terlihat suatu baruga didepan pintu rumah mempelai itulah 

yang disebut walasuji, atapnya yang berbentuk segitiga dan disangga oleh 

rangkaian anyaman bambu. Selain itu, walasuji juga sebagai penghias diberi janur 
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kuning agar terlihat kekhasan masyarakat Bugis dalam melaksanakan pernikahan 

serta dijadikan pallawa atau pagar dalam acara perkawinan. 

Menurut Prof. Dr. Mattulada konsep walasuji ditempatkan secara 

horizontal dengan dunia tengah. Masyarakat Bugis memandang dunia sebagai 

sebuah kesempurnaan yang meliputi empat persegi penjuru mata angin, yaitu 

timur, barat, utara, selatan. Secara makro, alam semesta adalah satu kesatuan yang 

tertuang dalam sebuah simol aksara Bugis-Makassar, yaitu, „sa‟ yang berarti seua, 

artinya tunggal atau Esa. Begitu pula secara mikro, manusia adalah sebuah 

kesatuan yang diwujudkan dalam sulapa‟ eppa. Berawal dari mulut manusia 

segala sesuatu dinyatakan, diaplikasikan, dalam perbuatan, dan mewujudkan 

gambaran jati diri manusia.
31

 

Eksistensi walasuji dalam acara pernikahan adat bugis makassar sangat 

mencolok di tengah realitas masyarakat yang terikat dengan budaya lokal. 

Keberadaan tradisi menjadi sebuah simbol yang memberikan gambaran mengenai 

situasi sosial politik yang berada dalam suatu citra kultur tertentu. Oleh karena itu 

walasuji dalam acara pernikahan mendeskripsikan ciri khas tertentu yang dimiliki 

oleh masyarakat bugis makassar terkhusus di desa Aska kabupaten Sinjai. 

Dewasa ini sudah banyak masyarakat yang menganggap walasuji tidak 

penting lagi. Sikap ini muncul disebakan karena masyarakat tidak mengetahui 

makna dibalik walasuji tersebut. Sebenarnya walasui memiliki simbol yang 

mengikat jalannya prosesi, masing-masing mempunyai makna yang tertanam dari 

simbol tersebut. Tetapi seringkali sebagian masyarakat menganggap hal tersebut 
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tidak begitu penting, sehingga tidak melakukan prosesi tersebut. Bagi masyarakat 

awam, memahami walasui dalam acara pernikahan menganggap hanyalah sebagai 

pelengkap serta tidak penting lagi. 

Apabila kita memahami realita yang terjadi seperti sekarang ini pada 

masyarakat bugis, pergeseran pemahaman makna walasuji telah menyebar luas. 

Tentu saja geala tersebut patut disayangkan terjadi. Hal inilah yang menjadi 

alasan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengungkap makna simbolis yang 

terdapat dalam walasuji tersebut. Hal ini dianggap penting agar masyarakat tidak 

keliru menjalankan adat perkawinan dengan menghadirkan pernak-pernik acara 

tanpa mengetahui maknanya. 

Masyarakat bugis hingga saat ini menjalakan tradisi yang dilaksanakan 

dalam prosesi perkawinan, namun tidak memahami makna dari semua yang 

dilakukan. Sesuai falsafah masyarakat yang dipegang teguh, meyakini bahwa 

segala bentuk tingkah laku yang dilakukan di setiap prosesi memiliki makna yang 

sangat berati bagi masyarakat bugis itu sendiri. Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pembelajaran dan pengalaman penting dalam pemertahanan budaya 

yang senantiasa harus dilestarikan agar tidak mengalami kepunahan yang 

gejalanya telah jelas terlihat dalam masyarakat bugis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yakni 

mendapatkan informasi dan data dengan melakukan penelitian secara langsung ke 

lokasi penelitian dan terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Creswell 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks.
32

 

Dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggali 

dan menganalisis informasi yang didapatkan melalui proses pengamatan atau 

wawancara yang dilakukan peneliti dari beberapa orang yang dianggap lebih 

mengetahui.
33

 

2. Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini berada  di Desa Aska, Kecamatan Sinjai 

Selatan, Kabupaten Sinjai. Alasan penempatan lokasi penelitian ini karena tradisi 

walasuji masih sering dilangsungkan oleh masyarakat dalam setiap acara 

pernikahan. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  beberapa pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan Filosofis 

Filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang berusaha untuk menyelidiki, 

menganalisa, memvefifikasi dan mencari fakta-fakta dari suatu realitas. kehidupan 

dan juga tingkah laku manusia sedalam mungkin hingga sampai kepada akar-

akarnya (radiks).
34

 Hingga mampu mengungkap makna dibalik bentuk secara 

simbolik. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kebersamaan 

dalam masyarakat, menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya, mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup dalam kebersamaan, 

cara terbentuk dan tumbuh serta menganalisa penyebab berubahnya perserikatan-

perserikatan hidup dengan interaksi sosial masyarakat di Desa Aska, Kecamatan 

Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
35

 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari 

data-data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data yang empirik, data dan informasi yang didapatkan langsung dari hasil 

pengamatan di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara oleh beberapa 

narasumber seperti tokoh adat, tokoh agama dan beberapa masyarakat setempat. 
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2. Data Sekunder 

Sumber yang diambil dari hasil bacaaan penulis yang dirasa memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam literatur-literatur seperti 

buku, skripsi terdahulu, jurnal online. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu menggunakan pancaindra mata dan dibantu 

dengan pancaindra lainnya untuk mengamati secara langsung dan mencatat gejala-

gejala atau informasi yang tampak pada objek penelitian. Peneliti melakukan 

kunjungan langsung ke lokasi penelitian dimana peneliti berbaur terhadap 

masyarakat dan mengamati jalannya pelaksanaan tradisi yang akan diteliti.
36

 

2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara dan informan.
37

 Wawancara dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun atau disiapkan kepada 

narasumber yang terkait dengan judul penelitian. Sebelum melakukan wawancara 

terlebih dahulu peneliti membuat randown atau daftar pertanyaan yang disebut 

interview schedule dan garis-garis besar tentang hal-hal penting atau hal-hal 
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pokok yang akan ditanyakan yang disebut pedoman wawancara (interview 

guide).
38

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengumpulkan, menyimpan, mengalisis dan mengolah dokumen-dokumen yang 

berisi informasi yang terkait dengan penelitian seperti gambar, laporan, catatan, 

surat dan informasi lain.
39

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang mendukung untuk 

membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan. Selain peneliti itu 

sendiri yang menjadi instrument penting ada beberapa alat-alat lain yang 

digunakan dalam pengumpulan data, antara lain: 

1. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada 

informan atau narasumber untuk menggali dan mendapatkan informasi. 

2. Buku dan alat tulis, yaitu untuk mencatat semua informasi dari informan. 

3. Perekam suara, alat yang digunakan untuk merekam percakapan dengan 

informan dalam proses waancara. 

4. Kamera, digunakan untuk mengambil gambar ketika melangsungkan 

wawancara atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan tema 

penelitian. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan data yang didapatkan dari hasil observasi atau 

survei penelitian untuk mengecek apakah data yang didapatkan sudah lengkap 

atau belum, agar data menjadi lengkap dan dapat meningkatkan kualitas hasil 

penelitian. 

b. Coding, yaitu pemberian kode-kode terhadap data yang dikumpulkan agar 

memudahkan untuk mengolah dan menganalisis data. 

c. Identifikasi, yaitu memilah-milah data yang dianggap penting. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan serangkaian cara untuk mengolah data yang telah 

dikumpulkan sehingga data tersebut lebih mudah dipahami dalam rangka 

menjawab rumusan masalah penelitian.
40

 Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Reduksi Data, yakni teknik analisis data dengan mengadakan proses 

menyeleksi, memfokuskan, memperhatikan, menyederhanakan data-data yang 

dibutuhkan terkait penelitiannya.
41

 Hal ini diharapkan agar arah penelitian lebih 

terfokus sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang dicatat oleh peneliti 

selama melakukan observasi dikumpukan dan direduksi. 

                                                             
40

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upacaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Di siplin Ilmu, h. 19. 
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Jejen Musfah, Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 63. 
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b. Penyajian Data, yakni data yang telah direduksi dkumpulkan sehingga mampu 

memberikan sekumpulan informasi yang memudahkan peneliti dalam menarik 

kesimpulan. Penyajian data biasanya dilakukan dengan teks naratif, gambar, 

dan membuat bagan, kolom-kolom atau tabel. Tujuannya agar peneliti dapat 

menguasa dan memahami data dan data-data tidak terbenam dengan setumpuk 

data.
42

 

c. Verifikasi Data, yakni tahap akhir dalam menganalisa data dilakukan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. Dalam penarikan kesimpulan maka hasil 

penelitian akan menjawab hal-hal yang terdapat dalam fokus penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil  Desa  Aska  

a. Letak Geografis 

Desa Aska  merupakan salah satu dari 11 Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dengan jumlah penduduk 4.090 jiwa yang terdiri 

dari  1.069 Kepala Keluarga dengan luas keseluruhan wilayah 8,03 km²,serta 

ketinggian sekitar 133 meter diatas permukaan laut dengan jarak 15 km dari 

ibukota kecamatan dan sekitar 16 kilometer dari ibukota kabupaten. Secara 

administrasi Desa Aska memiliki 6 (enanm) Dusun yaitu Dusun Hempengnge, 

Dusun Ballakkale, Dusun Kalamisu, Dusun Bulusibalie, Dusun Jenna, Dusun 

Batusongo dengan sebaran 11 RW/RK dan  28 RT,dengan batas wilayah : 

-Sebelah Utara  : Desa Salohe   Kecamatan Sinjai Timur 

-Sebelah Timur : Desa Biroro   Kecamatan Sinjai Timur 

-Sebelah Selatan : Desa Massaile Kecamatan Tellullimpoe 

-Sebelah Barat : Desa Palae   Kecamatan Sinjai Selatan 

Desa  Aska merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris,dengan 

matan pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam 

terutama sektor pertanian dan perkebunan.Sedangkan pencaharian lainnya adalah 

sektor industri kecil yang bergerak di bidang perdagangan dan pemanfaatan hasil 

olahan pertanian dan perkebunan. 
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b. Kondisi Demografis 

Kondisi demografis ialah perkembangan atau kondisi penduduk dengan 

macam aspek didalamnya, ialah sebagai berikut : 

1. Keadaan Penduduk Berdasrkan Jenis Kelamin 

Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan unruk 

mengetahui jumlah penduduk secara terpisah antar laki-laki dan perempuan yang 

ada di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.Adapun keadaan 

penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :  

Tabel 1.2 Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Aska Kecamatan Sinjai 

Selatan Kabupaten Sinjai Tahun 2019: 

 

Sumber: Kantor Desa Aska 2019 

Berdasarkan Tabel 1.2 Diatas Jumlah penduduk di Desa Aska yaitu 

berjumlah 4.090 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2016 jiwa dengan 

presentase 44,29 % dan Perempuan Sebanyak 2073 jiwa dengan  presentase 55,71 

% . Sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Aska Kecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yaitu 4.090 jiwa. 

2. Keadan Penduduk berdasarkan Umur 

Penggamabaran penduduk menurut usia bertujuan untuk mengetahui 

jumlah penduduk produktif dan jumlah penduduk non produktif, hal ini akan 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

2016 

2073 

44,29 

55,71 

 Jumlah 4.090 100,00 
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berpengaruh pada angkatan kerja disuatu wilayah serta tingkat ketergantungan 

penduduk produktif dan non produktif.selain itu,penggambaran penduduk 

menurut usia juga diperlukan untuk penghitungan penyediaan fasilitas sosial dan 

ekonomi. 

Adapun keadaan penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 1.3 

sebagai berikut : 

 Tabel 1.3 Keadaan penduduk berdasarkan usia di Desa Aska Kecamatan Sinjai 

Selatan Kabupaten Sinjai: 

 

Kelmpok Umur 

(Tahun) 

Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

0-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

320 

400 

135 

550 

620 

800 

950 

315 

7,82 

9,80 

3,20 

13,45 

15,30 

19,55 

23,22 

7,70 

Jumlah 4090 100,00 

Sumber : Profil Kantor Desa Aska,2020 

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa keadaan penduduk berdasarkan 

umur di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan,Kabupaten Sinjai yaitu Kelompok 

umur paling Tinggi 0-10 sebanyak 320 jiwa dengan jumlah 7,82 %, kelompok 

umur 11-20 sebanyak 400 jiwa dengan jumlah 9,80 %, kelompok umur 21-30 
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sebanyak 135 jiwa dengan jumlah 3,20 %, kelompok umur 31-40 sebanyak 550 

jiwa dengan jumlah 13,45 %, kelompok umur 41-50 sebanyak 620 jiwa dengan 

jumlah 15,30 %, kelompok umur 51-60 sebanyak 800 jiwa dengan jumlah 19,55 

%, kelompok umur 61-70 sebanyak 950 jiwa dengan jumlah 23,22 %, kelompok 

umur 71-80 sebanyak 315 jiwa dengan jumlah 7,70 %. 

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan mata pencaharian 

Mata pencaharian  penduduk merupakan sumber pendapatan utama bagi  

masyarakat di mana sangat erat kaitanya dengan pemenuhan kebutuhan hidup 

keluarga sehari-hari.dalam suatu desa tentunya penduduk memiliki kesibukan dan 

pekerjaan masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari Desa Aska keadaan 

penduduknya selain bekerja sebagai petani juga ada pegawai negeri sipil, 

pedagang, karyawan swasta, tni/polri, tukang, guru, sopir, dan pensiunan 

PNS.Adapun keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada 

tabel 1.4. 

       Tabel 1.4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Aska Kecamatan 

Sinjai SelatanKabupaten Sinjai: 

 

Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 

Petani 

PNS 

Karyawan Swasta 

ABRI 

Guru 

Tukang 

828 

86 

50 

18 

90 

30 

69,75 

7,24 

4,21 

1,51 

7,58 

2,52 
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Pedagang 

Pensiunan PNS 

45 

40 

3,79 

3,36 

Jumlah 1.187 100.00 

Sumber : Kantor Desa Aska 2020 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian petani 

merupakan mata pencaharian yang paling tinggi di Desa Aska yaitu Sebanyak 828 

jiwa dengan jumlah 67,75 %, sedangkan mata pencaharian sebagai ABRI yang 

paling rendah dengan persentase 1,51%. 

4. Keadan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tingkat  pendidikan merupakan faktor penentu kualitas sumber daya 

manusia (SDM) serta kualitas intelektual masyarakat yang mendiami lingkungan 

tersebut. Salah satu usaha untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan cara 

meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Adapun keadaan penduduk 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut : 

 Tabel 1.5. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Aska 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai: 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

TK 

Sekolah Dasar 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Perguruan Tinggi 

100 

900 

500 

870 

250 

3,82 

34,35 

19,08 

33,21 

10 

 Jumlah 2.620 100,00 

Sumber : Kantor Desa Aska 2020. 
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Berdasarkan Tabel 1.5 diatas menunjukkan bahwa keadaan penduduk 

berdasarkan pendidikan di Desa Aska dapat dilihat yang paling tertinggi yaitu 

keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tamat sekolah dasar (SD) 

sebanyak 900 jiwa dengan jumlah 34,35%, sedangkat jumlah penduduk TK 

sebanyak 100 jiwa dengan jumlah 3,82%, sekolah menengah pertama (SMP) 

sebanyak 500 jiwa dengan jumlah 19,08%, sekolah menengah atas (SMA) 

sebanyak 870 jiwa dengan jumlah 33,21%, dan penduduk di tingkat pendidikan 

perguruan tinggi sebanyak 250 jiwa dengan jumlah 10%. Sehingga jumlah dari 

keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yaitu berjumlah 2.620 jiwa. 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana adalahsegala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembagunan 

proyek).oleh karena itu,sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor 

keberhasilan dalam bidang pembangunan. 

 Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya 

kemampuan pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian Infrastuktur 

pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang 

terakomodir di masing-masing rukun tetangga(RT) dan rukun warga (RW).di 

Desa Aska  Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai sudah memiliki sarana 

dan prasarana yang cukup baik karena sudah terdapat sarana dan prasarana seperti 

jalan, sarana transportasi, sarana sosial, dan sarana ekonomi. 
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Jenis sarana dan prasarana di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana tempat 

ibadah, dan sarana transportasi. Keadaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada 

tabel 1.6. 

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai Tahun 2020. 

 

 Sumber : Kantor Desa Aska 2020. 

Berdasarkan tabel 1.6 menunjukkan bahwa keadaan sarana dan prasarana 

di Desa Aska cukup baik dan memadai bagi Masyarakat dalam Melaksanakan 

kegiatannya. Hal ini terlihat pada sarana dan prasarana yang ada. 

NO Sarana dan Prasarana Jumlah (Unit) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

TK/PAUD 

Sekolah Dasar (SD) 

Madrasah Tsanawiyah 

Madrasah Aliyah 

Sekolah Menengah Atas 

Puskesmas 

Posyandu 

Masjid 

Lapangan Sepak Bola 

Kantor Bpp 

Pasar 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

13 

2 

1 

1 

 Jumlah 31 
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c. Kondisi Pertanian 

Kondisi pertanian di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 

Sinjai sangat baik dari segi lahan karena merupakan lahan subur, namun masih 

ada ditemukan beberapa masalah dalam pertanian seperti: sarana pendukung 

pertanian masih kurang, bibit tanaman bagi para petani masih kurang, masyarakat 

tidak serntak pada waktu musimtanam dan musim panen,petani tidak tahu 

perkembangan harga hasil pertanian yang mengakibatkan menjual sesuai harga 

yang di berikan pengepul. 

B. Latar Belakang lahirnya walasuji 

1. Pengertian Walasuji 

Walasuji berasal dari bahasa bugis yang terdiri dari 2 kata yakni wala yang 

berarti pemisah/pagar/penjaga dan suji yang berarti putri. Walasuji adalah sejenis 

pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat atau sulapa eppa. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa : 

“Walasuji iyanaritu tanra mafaccingenna gau maelo ke rifugau rilalenna 

bolae ia engkae di fasani ,di fuminasai,sarekkoammengngi tau ia 

difabbottingnge ri laleng bolae ro engkai mafaccing fole ri gau-gau iya 

nappisangkangnge agamae, nappisangkangnge ade‟ e,sibawa 

nappisangkangnge pammarentae”
43

 

Terjemahan: 

Walasuji adalah tanda kesucian acara yang adakan diadakan di dalam 

rumah tersebut,diharapkan agar orang yang akan menikah di dalam rumah 

tersebut bersih dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama, yang 

dilarang oleh adat, dan yang dilarang oleh pemerintah. 
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Pengertian walasuji yang disampaikan oleh informan di atas merupakan 

sebuah istilah yang sarat dengan makna serta dekat dengan wilayah agama, adat 

dan pemerintah. Dalam artian walasuji menjadi sebuah simbol pengharapan yang 

dilayangkan kepada kedua mempelai pengantin pria dan wanita agar menjalin 

rumah tangga yang penuh dengan kesucian. 

Menurut hemat penulis walasuji sebagai simbol perwujudan doa juga 

sebagai tatanan nilai sosial yang melekat di masyarakat. Ditinjau dari aspek 

historisnya bahwa walasuji merupakan warisan nenek moyang yang sampai 

sekarang maih bertahan dalam tiap-tiap acara pernikahan. Kedekatan walasuji 

dengan masyarakat tentu sudah sangat lumrah. Namun sayangnya, kedekatan ini 

justru membuat banyaknya juga sebagian masyarakat tidak mengerti makna yang 

terkandung dalam walasuji tersebut. 

Pandangan penulis ini memberikan sebuah deskripsi dari hasil observasi 

bahwa kebanyakan generasi muda tidak mengetahui apa yang dimaksud walasuji. 

Terkecuali hanya memberikan pengertian yang hanya dilihat dari simbol atau 

bentuknya. Namun secara mendalam pemahaman itu luput dari makan filososfis 

yang tertuang di dalamnya.  

2. Asal Usul Walasuji 

Kebudayaan sebagaimana pada umumnya tentu harus bermula pada suatu 

titik beranjak yang penulis sebut sebagai asal muasal atau asal-usul. Demikian 

pula halnya dengan tradisi walasuji yang tidak lahir begitu saja tanpa adanya 

sebab musabab atau faktor masa lalu. Dimana peran ini tentu diambil alih oleh 

nenek moyang mereka sebagai pelaku sejarah. 
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Berbicara tentang asal usul walasuji, sebuah pernyataan yang dilontarkan 

oleh Mustafa, bahwa asal mula adanya walasuji berasal dari kebiasan-kebiasan 

dari nenek moyang terdahulu  yang kebanyakan masih menganut agama  Hindu.  

Dahulu nenek moyang  kebanyakan menganut agama  Hindu kemudian 

melaksanakan rangkaian-rangkaian acara seperti dalam pernikahan memamakai 

walasuji dan memiliki kebiasaan-kebiasaan  yang telah dilestarikan oleh cucu-

cucunya hingga kini, dan dikaitkan pada masa kerajaan bahwasanya pada masa  

kerajaan dahulu yang  masih berlaku ketahtaan. Sebelum negara Indonesia 

merdeka orang-orang mengenal sesuai dengan tingkat-tingkat kebangsawanannya 

seperti, bangsawan, tau maradeka (orang merdeka), dan hamba sahaya (budak). 

Tetapi setelah Indonesia merdeka perbedaan-perbedaan itu telah di hapus, namun 

tak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang menganut perbedaan-

perbedaan tersebut sesuai adat dan kebiasaan setempatnya, seperti masih ada 

batasan-batasan bahwa yang boleh menggunakan walasuji hanyalah kalangan 

bangsawan atau tau maradeka (orang merdeka), tidak boleh hamba sahaya 

(budak) memakai walasuji dalam acara pernikahannya.
44

 

Dapat di simpulkan bahwa  walasuji ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan 

nenek moyang terdahulu yang dilestarikan hingga kini, dan walasuji merupakan 

asimilasi kebudayaan agama Hindu. Walasuji tidak dipakai oleh sembarang orang 

artinya hanya kalangan-kalangan tertentu yang dapat memakai walasuji dalam 

acara pernikahannya. Sebagaian masyarakat masih menganut paham tersebut,  
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Mustafa (52 Tahun), Masyarakat Dusun Kalamisu, Desa Aska, Wawancara, di Desa 

Aska, 15 Agustus 2020. 
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yang berpendapat bahwa walasuji hanya boleh dipakai oleh kalangan-kalangan 

tertentu. 

Walasuji memiliki kedudukan dan peranan penting dalam upacara 

pernikahan masyarakat bugis. Hal ini terjadi karena walasuji memiliki sejarah 

panjang yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang orang bugis 

dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Terdapat berbagai ragam dan jenis 

walasuji yang berada dalam pesta pernikahan adat bugis. Bagi masyarakat bugis 

pada umumnya, walasuji merupakan wadah yang berbentuk segi empat atau biasa 

disebut dengan sualapa eppa‟, dindingnya yang berupa anyaman yang terbuat dari 

bilah bambu yang disusun menyerupai belah ketupat. kegunaannya untuk 

menyimpan buah-buahan yang akan dibawa mempelai pria ke rumah mempelai 

wanita. Namun fokus dari penelitian ini adalah walasuji yang dipakai sebagai 

pagar atau baruga yang terdapat di depan rumah orang yang melaksanakan acara 

pernikahan. Walasuji secara harfiahnya bagi masyarakat bugis, wala diartikan 

mempersatukan. Wala dimaknai dengan mencegah bercerai berainya jalinan 

rumah tangga yang akan dibangun. Suji diartikan sebagai pappoji atau perasaan 

suka, maka orang bugis memaknai suji dengan menyukai pasangan dengan 

sepenuh hati. Jadi, walasuji dimaknai sebagai sikap menyukai pasangan dengan 

sepenuh hati agar terhindar dari bercerai berainya jalinan rumah tangga yang akan 

dibangun. 

C. Prosesi dan Makna Walasuji dalam Acara Pernikahan Bugis. 

Setiap budaya atau tradisi tentu mengandung muatan makna-makna 

tertentu yang juga tidak terlepas dari sejauh mana prosesi pelaksanaan 
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kebudayaan tersebut berlangsung di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti 

dalam pembahasan ini mengeksplorasi lebih jauh tentang walasuji yang dilihat 

dari segi prosesi dan makna walasuji dalam acara pernikahan.  

1. Prosesi Walasuji  

Walasuji dibuat secara gotong royong jauh hari sebelum acara pernikahan 

berlangsung. Hal ini disebabkan, karena walasuji dijadikan sebuah benda penting 

oleh masyarakat Bugis akan diadakannya pesta pernikahan. Walasuji dijadikan 

penanda tempat bahwa akan berlangsungnya prosesi  pernikahan masyarakat 

Bugis. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan walasuji 

yakni: 

a. Instrumen Pembuatan Walasuji 

1. Bahan Utama:  

- Bambu tua, lurus dan masih hijau 

Bambu tua dipakai karena lebih kuat dan bisa tahan lebih lama dibanding 

dengan bambu yang masih muda,bambu tua yang dipilih harus lurus karena 

mempermudah dalam proses pembuatan,serta dipilih yang warnanya masih hijau 

karena memberi kesan estetik. 

- rotan, untuk mengikat tiap rangkaian 

Rotan dipilih sebagai bahan untuk mengikat rangkaian walasuji karena 

rotan dikenal kuat dan bisa tahan lebih lama. 

- pasak bambu, (bisa berupa kayu atau kawat) 

Pasak bambu digunakan untuk memperkuat rangkaian dari walasuji 
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2. Bahan Tambahan (jika diperlukan) 

- vernis, agar lebih awet/tahan lama 

- balok kayu untuk tiang dan penyangga 

- papan  

- bakkaweng atau atap yang terbuat dari daun nipa 

3. Alat  

-parang untuk membelah dan meraut 

-gergaji untuk memotong bambu 

-tobo‟ (pisau kecil) yang tajam untuk meraut bagian tertentu 

-pahat untuk membuat lubang bambu 

b. Prosedur Pembuatan 

Dalam prosesi membuat walasuji biasanya dibuat satu sampai dua minggu 

sebelum acara pesta pernikahan dilaksanakan, tergantung seberapa besar strata 

sosial yang ada pada keluarga yang akan membuat pesta. Orang yang 

membuatnya pun tidak terbatas, mulai dari satu orang sampai puluhan orang. 

Awalnya walasuji dibuat dari batang pohon dan sebaiknya walasuji dibuat dari 

bambu yang berkualitas baik dan masih hijau.  

Adapun tugas membuat anyaman walasuji yakni :  

1. Orang yang bertugas memotong-motong bambu 

2. Orang yang membelah bambu menjadi beberapa bilah  

3. Orang yang bertugas meraut bambu sampai halus 

4. Orang yang membentuk atau merangkai walasuji 
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 Tugas-tugas diatas tidak selamanya berjalan seperti itu tergantung 

seberapa besar pengalaman orang yang membuat walasuji, serta motif walasuji 

pun sangat bervariasi seperti walasuji yang berbentuk segiempat besar dan 

segiempat kecil, dan segiempat kecil biasanya dibuat oleh kalangan profesioal dan 

dikhususkan kepada strata yang lebih diatas sementara yang besar diperuntukkan 

bagi kalangan menengah dan pembuatannya tidak terlalu suli dan lama.
45

 

Konsep nilai sosial yang terkandung dalam pembuatan walasuji sangat 

terlihat jelas dan dapat pula dipandang mata secara kongkrit, nilai  gotong royong 

dan peratuan dapat tercipta saat pembuatan walasuji dilakukan. Mulai dari 

penebangan bambu, memikul dari kebun sampai kerumah tempat prosesi  

pernikahan. Kemudian dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan, hingga 

pada proses pembentukan dan pengenyaman sehingga membentuk sebuah 

walasuji yang akan digunakan pada prosesi pernikahan.  Pembuatan walasuji 

umumnya tidak dilakukan dengan gotong royong karena faktor ekonomi yang 

menganggap bahwa dengan cara gotong royong akan menggunakan dana yang 

cukup besar. Lebih banyak yang ditemui sekarang yakni banyak yang menyewa 

pengrajin yang bisa membuat walasuji atau membeli alat yang dibutuhkan dari 

walasuji. Cara seperti ini dianggap lebih praktis, namun secara tidak sadar nilai-

nilai yang terkandung dalam pembuatan walasuji itu hilang. Nilai gotong royong, 

persatuan dalam masyarakat serta keakraban yang terjalin antara keluarga dan 

anggota masyarakat  sudah tidak tampak lagi, hal terkecil yang dianggap remeh 

oleh pelaku kebudayaan itu sendiri. Tanpa menyadari bahwa ada nilai sosial yang 
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hilang yang seharusnya tetap terjaga dalam masyarakat Bugis melalui pembuatan 

walasuji.
46

 

2. Makna Simbolik Walasuji  

a. Bentuk Walasuji 

Pandangan masyarakat bugis pada umumnya, walasuji merupakan wadah 

yang berupa benda yang berbentuk empat persegi panjang, dindingnya berupa 

anyaman yang terbuat dari bilah bambu yang disusun menyerupai belah 

ketupat(sulapa eppa). walasuji sangat lumrah dijumpai dalam tiap-tiap acara 

pernikahan yang terdapat di desa Aska yang merupakan lokasi dari penelitian ini. 

b. Makna Simbolik 

Sulapa eppa yang merupakan gambaran atau bentuk walasuji, diartikan 

sebagai satu kesatuan yang dinyatakan dalam simbol (sa) yang berati seua atau 

tunggal dan esa. Simbol tersebut disimbolkan sebagai mikrokosmos/sulapa 

eppa’na taue(segi empat tubuh manusia), dimana puncak terletak kepalanya, disisi 

kiri dan kanannya terletak kepalanya dan uung bawah adalah kakinya. Simbol ini 

menyatakan diri sebagai kongkrit pada bagian kepala manusia yang disebut 

sauang/mulut atau tempat keluar yang dimana dari mulutlah segala sesuatu 

dinyatakan dalam bentuk sadda/bunyi, lalu kemudian tersusun sehingga memiliki 

makna sebagai ada/kata, dari kata ada  inilah yang mewujudkan perbuatan dan 

perbuatan mewujudkan jati diri manusia.
47
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Walasuji terbuat dari bahan dasar bambu, tidak ada bahan lain yang 

digunakan selain bambu, bambu bagi masyarakat Bugis  mempunyai makna 

tersendiri. Bambu bisa dijadikan pagar, tiang, rangka atap rumah, jemuran, alat 

musik suling yang biasa disebut suling bambu. Tunasnya yang masih muda biasa 

disebut rebung bisa dijadikan sayur. Potongan bambu yang disebut timpo  yang 

digunakan sebagai wadah  menyimpan minuman khas bugis seperti  tua’.   Bambu 

juga digunakan untuk cetakan gula merah. Dapat pula dijadikan permainan 

tradisional yang sebut longga, bagi masyarakat  Bugis, bambu yang diraut tipis 

yang disebut Billa Awo'  dapat diguakan untuk mengkhitan anak laki-laki. Bambu 

juga dapat dijadikan bahan untuk penerang yang biasa disebut  obor atau sulo 

yang biasa disebut masyarakat Bugis.  

Kegunaan dan makna bambu diperkuat dengan hasil wawancara  salah 

satu narasumber, Mustafa yang mengatakan bahwa bambu pada zaman dahulu 

mudah didapatkan, selain itu juga bambu memiliki banyak kegunaan dengan 

bambu kita dapat membuat apa saja, walasuji juga dapat dimaknai sebagai 

benteng pertahanan atau benteng keamanan, jika dalam sebuah acara pernikahan 

siapapun yang melihat walasuji itu artinya mereka tidak boleh membuat keributan 

dalam acara pernikahan tersebut. Jika mereka membuat keributan itu artinya 

mereka melanggar aturan adat. Salah satu yang menjadi alasan mengapa walasuji 

terbuat dari bambu karena bambu mudah mengiris.
48

 

Banyaknya kegunaan bambu bagi masyarakat Bugis menjadi simbol doa 

dan harapan bagi yang menikah maupun keluarga agar menjadi orang yang 
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memiliki kegunaan dalam hidup. Baik untuk dirinya sendiri, maupun berguna 

untuk orang lain. Untuk membuat walasuji masyarakat Bugis memilih bambu 

yang tebal  biasanya disebut yang mallise’ atau yang berisi. Dalam kehidupan 

sehari-hari dianjurkan melakukan sesuatu dalam keadaan dan waktu yang 

disebutnya mallise’ (berisi). Sebab masyarakat Bugis memiliki harapan yang 

besar segala sesuatu yang dilakukan memiliki isi atau mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Artinya apabila melakukan sesuatu tidaklah sia-sia, tapi sedikit 

banyaknya mendapatkan sesuatu yang diinginkan , hingga masyarakat Bugis 

memegang teguh falsafah tersebut yang merupakan harapan dalam kehidupan 

sehari-hari, agar menjadi pegangan hidup yang tertanam dalam dirinya serta anak 

cucunya kelak.  

Salah satu narasumber melontarkan pernyataan mengenai konsep 

mallise’, Muh Ali P, bahwa sebagai masyarakat Bugis memiliki tujuan positif  

menyangkut dengan konsep mallise’, salah satunya merupakan harapan keluarga 

agar pelaksanaan pernikahan pesta adat pernikahan yang diselenggarakan dapat 

berhasil. Semua yang diharapkan agar terwujud dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut sesuai yang diinginkan. Begitu juga dengan keturunan, konsep mallise’ 

bagi masyarakat Bugis itu merupakaan sebuah harapan yang menyangkut hasil 

dari usaha dan upaya dalam memperoleh keturunan. Bila dihubungkan dalam 

konsep keturunan, maka mallise’ identik dengan perempuan, kehamilan untuk 

memperoleh buah hati dari hasil pernikahan merupakan sebuah cita-cita yang 

diharapkan oleh pasangan suami-istri. Mallise’ merupakan hasrat yang begitu 

besar bagi pasangan maupun keluarga, dalam upaya pencapaian keinginan dari 
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proses impian itu direncanakan hingga cita-cita itu terpenuhi yakni dalam upaya 

memperoleh keturunan.
49

 

Bagi masyarakat bugis-makassar, walasuji dipakai sebagai titik acuan 

untuk mengukur tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah 

kabara-niang (keberanian), akkarungeng (kebangsawanan), asugireng 

(kekayaan), dan akkessi-ngeng (ketampanan/kecantikan).
50

 

Walasuji juga memiliki ragam atau jenis yang dibuat dalam pesta 

pernikahan masyarakat bugis, maka akan terlihat perbedaan strata sosial atau 

status golongan masyarakat bugis. Bentuk walasuji dapat dibedakan antara 

walasuji yang digunakan oleh kaum bangsawan dan masyarakat pada umumnya. 

Walasuji yang dipakai oleh golongan bangsawan sendiri menggunakan tiga bilah 

bambu yang dianyam menyerupai belah ketupat sedangkan walasuji yang dipakai 

oleh masyarakat pada umumnya hanya mengunakan dua bilah sebagai 

anyamannya. Ada alasan tersendiri mengapa walasuji ada yang menggunakan 3 

bilah bambu dan ada yang menggunakan hanya dua bilah bambu sebagai 

anyaman, . hal ini diperkuat oleh Pandangan dari mayarakat yang mengemukakan 

bahwa walasasuji mengandung makna yang sangat mendalam. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh informan: 

“itu sulebbi‟na walasujie parellu di perhatikan posisi bambu,dena hedding 

di tungo, bettuanna ko mattanengngi taue tanenneng na cappa‟na ditaneng 

dena itu natua,tapi ko hatanna mutaneng pasti tuo i. Magai na tellu 

sulebbina ,bettuana hargaiki tau polemu bikka dua,na hargaio bikka 
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syisyeng.magai na dua sulebbi‟na bettuanna fadiasekki penghormatannu 

lao ditau polemu nappa iko.”
51

 

Terjemahan: 

“Posisi anyaman dari walasuji perlu diperhatikan, seperti posisi bambu 

tidak boleh terbalik, artinya ketika kita menanam bagian ujung dari 

tanaman maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh. Tapi ketika kita 

menanam batang dari tanaman tersebut maka tanaman tersebut akan 

tumbuh. Kenapa anyaman walasuji menggunakan tiga bilah bambu, 

maknanya adalah perhormatan dan penghargaan tuan rumah dua  kali lipat 

dibanding dengan penghargaan tamu terhadap tuan rumah . Kenapa 

anyaman walasuji menggunakan dua bilah bambu, maknanya penghargaan 

dan penghormatan kepada tamu di dahulukan dari pada penghormatan 

tamu terhadap tuan rumah.” 

Jadi menurut Puang Tamrin, anyaman yang terbuat dari wala suji harus 

diperhatikan.tidak boleh terbalik, artinya ketika kita menanam tanaman dengan 

ujungnya maka tanaman itu tidak akan tumbuh, tapi ketika kita menanam tanaman 

dengan batangnya maka tanaman tersebut akan tumbuh. Anyaman walasuji ada 2 

jenis, yang pertama terdiri dari tiga bilah bambu yang mengartikan bahwa 

penghormatan terhadap tamu 2 kali lipat dibanding perhormatan tamu ke tuan 

rumah 1 kali. Jenis anyaman walsuji yang kedua terdiri dari 2 bilah bambu yang 

mengartikan penghargaan terhadap tamu harus di dahulukan dari pada 

penghargaan tamu ke tuan rumah. 

Pandangan dari informan tersebut di atas sangan menekankan pada proses 

pembuatan walasuji yang harus penuh dengan kehati-hatian. Menurut hemat 

penulis, walasuji yang digunakan sebagai simbol kesucian seta doa pengharapan 

dalam acara pernikahan harus disempurnakan sedemikian rupa agar mencapai 

pada tujuan yang sebenarnya.   
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Sejauh ini penulis melihat bahwa makna simbolik walasuji yang 

diterangkan di atas merupakan sebuah pembahasan yang kompleks. Pernyataan ini 

akan diperkuat melalui sebuah nilai sejarah, nilai sosial, nilai kegamaan serta pada 

makna-makna lain yang telah diperoleh untuk memenuhi pembahasan makna 

simbolik walasuji dalam acara pernikahan. 

D. Persepsi Masyarakat Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten 

Sinjai Mengenai Walasuji ditinjau secara filosofis. 

Pembahasan ini merupakan inti dari penelitian yang diangkat berdasarkan 

pada judul dari penelitian ini. Yakni pembahsan terkait persepsi masyarakat 

terhadap walasuji dalam acara pernikahan. Adapun data informan yang akan 

dimasukkan peneliti terbagi atas beberapa tokoh di desa Aska yang selanjutnya 

akan diberikan poin-poin berdasarkan pada status dari informan. 

1. Tokoh Adat 

Menurut  Puang Judde, 80 tahun 

“ia itu walasujie dena na sembarang tau pugauki,engka to tau dena naulle 

pugai bangsana itunria atae ( budak ),jadi ko engka ata de‟ naillau permisi 

di puang na nappa mappatettong walasuji di bongkarasang afa dena na 

sesuai panggaderengnge, “
52

 

Terjemahan: 

“Walasuji tidak boleh dipakai sembarang orang, ada beberapa golongan 

yang tidak bisa menggunakannya seperti golongan hamba sahaya (budak), 

jadi ketika hamba sahaya (budak) ini mendirikan walasuji tanpa se izin 

dari tuannya maka akan di bongkar,kaerena tidak sesuai dengan aturan 

adat.” 

 

Jadi menurut Puang Judde, tradisi walasuji tidak boleh didirikan oleh 

sembarangan orang, hanya golongan-golongan tertentu yang bisa mendirikan 
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walasuji seperti golongan bangsawan dan orang merdeka ,adapun golongan yang 

tidak bisa mendirikan walasuji yaitu golongan ata (budak). Jadi ketika golongan 

ata (budak) mendirikan walasuji tanpa se izin Tuannya maka akan di bongkar 

karena tidak sesuai dengan aturan adat. 

Pandangan dari puang judde menurut hemat penulis memberikan sebuah 

gambaran masa lalu bahwa pada masa kerajaan-kerajaan dulu masih menganut 

sebuah sistem sosial yang membedaka antara status jabatan masyarakat 

bangsawan dengan masyarakat biasa yang oleh informan sebutkan sebagai 

golongan bangsawan dan tau maradeka yang boleh menggunakan walasuji 

sementara budak atau ata  tidak diperkenankan untuk mendirikan walasuji tanpa 

seizin tuannya. Secara tidak langsung penulis menyimpulkan pula bahwa walasuji 

sangat erat kaitannya dengan strata sosial yang melekat pada sistem sosial di 

masyarakat. 

Perbedaan status sosial di masyarakat hari ini menurut penulis tidak lagi 

relevan dengan konteks walasuji yang membedakan antara masyarakat yang satu 

dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya sebuah pandangan 

baru di tengah masyarakat di dunia modern yang mengharuskan pula pada 

pergeseran nilai-nilai yang dulunya  dianggap penting menjadi tidak terlalu 

penting lagi. Dalam artian pergesaran ini ditunjang dengan maraknya hegemoni 

ekonomi politik yang memandang status sosial masyarakat dari segi keberadaan 

kekuatan politik dan sejauh mana seseorang mampu memberikan kontribusi atau 

bantuan berupa uang di tengah masyarakat.  
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2. Tokoh Agama 

Menurut Puang Muh. Ali. P (68 Tahun) 

“Walasuji itu tidak sebenarnya tidak wajib ,tergantung dari kesanggupan 

orang yang ingin melaksanakannya,seandainya wajib maka orang akan 

mati-matian untuk membuatnya.Cuma maknanya ketika kita mau 

mendalami secara filosofis banyak hubungannya dengan nilai nilai 

keagamaan,tapi kalau mau dinilai secara sepintas orang tidak akan 

mengetahui maknanya.ko iya kumaknaiki ro magai na ditaroi pa‟batang 

diaha diase,makkada iafa ro namadeceng ato- atoro‟na rufa taue ko 

makessingngi hubunganna lao ri ia pancajiangngi, coba coba ni ko de‟ 

naelo siare aro pa‟batangnge diaha diase aga ancajingenna ro elo muiga ro 

si doe‟ ” 
53

 

Terjemahan: 

“Walasuji sebenarnya tidak wajib, apabila hal itu di wajibkan maka orang 

akan berusaha mati-matian untuk melaksanakannya. Cuma maknanya 

ketika ingin mendalami dari segi filosofis, banyak hubungannya dengan 

nilai nilai keagamaan. Tapi ketika dilihat secara sepintas orang-orang tidak 

akan mengetahui makna yang terkandung didalamnya. Bagi saya kenapa 

walasuji menggunakan batang bambu di bagian bawah dan atas yang 

berfungsi sebagai penyanggah agar anyaman walasuji tetap kokoh dan 

tidak terhambur, hal ini dimaknai kehidupan manusia akan teratur apabila 

hubungannya dengan tuhannya baik. Bayangkan ketika penyanggah 

batang bambu  dibagian atas dan bawah tidak kokoh, maka akan mudah 

roboh.” 

Menurut Puang Muh.Ali P, walasuji sebenarnya tidak wajibkan, apabila 

hal itu di wajibkan maka orang akan berusaha keras untuk membuatnya. ketika 

kita mau mendalami secara filosfis, dalam struktur walasuji banyak sekali 

hubungannya dengan nilai nilai keagamaan. Namun ketika dilihat secara sepintas, 

orang tidak akan memahami makna apa yang terkandung didalamnya. Dalam 

proses pembuatannya walasuji sarat akan makna diberi batang bambu di bagian 

bawah dan bagian atas yang berfungsi sebagai penyanggah agar anyaman walasuji 
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tetap kokoh ,hal ini dapat dimaknai kehidupan akan teratur apabila hamba 

memperbaiki hubungan dengan penciptanya agar kehidupan dapat diberkahi. 

Pandangan informan di atas memberikan dua poin utama dalam melihat 

makna yang terkandung dalam walasuji. Pertama dari segi agama, meski tidak 

dijelaskan secra rinci bagaimana kaitan walasuji dengan agama namun dalam 

pembahasan sebelumnya juga peneliti telah menyinggung keterlibatan agama 

dalam memainkan peran historis sebagai cikal bakal munculnya walasuji dalam 

tradisi pernikahan mayarakat bugis. Kedua, secara filosofis dijelaskan bagaimana 

batang bambu sebagai bahan dasar dalam pembuatan walasuji mampu 

memberikan gambaran nilai-nilai yang notabenenya sangat akrab dengan 

kehidupan manusia. Kedekatan yang dimaksud adalah upaya memperbaiki dan 

memperkokoh hubungan manusia dengan Tuhannya seperti bambu dalam 

walasuji yang menopang bagian atas dan bawahnya. 

Merujuk pada tinjauan Islam, salah seorang narasumber mengemukakan 

ketidak sepakatan terhadap walasuji sebagai ukuran perbedaan manusia yang satu 

dengan yang lainnya. Hal ini diperkuat melalui ungkapannya bahwa: 

“jadi kalau walasuji dilihat dari segi agama Islam. Sebenarnya tidak boleh 

itu dibeda-bedakan orang. Karena sama semua jaki ciptaan Allah swt. 

Dulu nenek moyangta masih adai dalam masa kerajaan makanya kentalki 

itu perbedaan kasta. Tapi kalau dilihat dari pandangan Islam ada banyak 

ayat yang melarang untuk membeda beda kan manusia.”
54

 

 Walasuji yang dilihat dari segi pandangan Islam yang berbicara pada 

tataran level perbedaan manusia tentu tidak relevan dengan konteks kehidupan 
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masa kini. Menurut hemat penulis, kehidupan di masa lalu yang ramai dengan 

kasta dan perbedaan antara kalangan budak dan bangsawan akan tidak asing lagi 

bagi kita. Istilah bangsawan dan budak hanya menjadi sebuah ingatan dalam 

percikan sejarah yang panjang. Namun, tidak sesuai lagi dengan konteks 

kehidupan hari ini. 

Perbedaan manusia, baik dari segi ras, suku agama maupun dalam konteks 

bangsawan dan budak disinggung dalam Alquran. Sebagaimana firman Allah 

dalam Al-quran Surah Al-Hujurat/ 49:13 ; 

ۡۡٱنَُّاشُۡۡيََٰ أيَُّهاَ ۡعُِدَ رَيَكُى  ۡأكَ  ٌَّ ۡإِ
ًۚ
اْ ۡنتِعََارَفىُ  ۡوَقبَاَ ئمَِ ۡشُعُىبٗا كُى  ََُٰ ۡوَجَعَه  ۡوَأَُثىََٰ ۡذَكَرٖ ٍ ۡيِّ كُى ََُٰ ۡخَهقَ  ِۡإََِّا ۡٱللَّّ

ۡ ٌَّ ۡإِ كُى ًۚ قىََٰ َۡأتَ  ٢١ۡيىٌۡخَبيِرٞۡۡعَهِۡۡٱللَّّ

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa”
55

 

 

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu 

Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada 

Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind, 

tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka 

dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini 

dikecam oleh Al-Qur‟an dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah 

bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan.
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Ayat tersebut yang disampaikan di atas merupakan sebuah singgungan 

bagi umat Islam agar tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan 

manusia yang lain. Hal itulah pula yang dimaksud oleh narasumber sebelumnya 

bahwa walasuji ketika dilihat dari segi Islam yang menyinggung posisi 

kebangsawanan dan budak tentu hal itu tidak akan relevan lagi dengan konteks 

hari ini. 

Pembahasan manusia dengan segala perbedaannya tentu menarik untuk 

didiskusikan karena menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia. 

Namun dalam hal ini peneliti hanya memberikan sebuah deskripsi pandangan 

Islam yang berkaitan dengan makna simbolik walasuji. 

3. Tokoh Masyarakat 

a. Menurut Puang Tamrin 

Kedudukan walasuji di tengah masyarakat dari segi adat tentu menjadi 

sebuah kebiasaan dalam menggelar acara pernikahan. Bahwa walasuji menjadi 

penanda atau simbol adanya acara pernikahan yang akan digelar dalam waktu 

dekat bagi pihak yang mendirikan walasuji tersebut. Sebagaimana yang Puang 

Tamrin sampaikan; 

“Ko mabbicarai taue persoalan wajib atau tidak ko di itai pole di ade‟e 

tentuni makkeda wajib,nasaba ia walasujie diolofa itu na difugau, 

walasujie itu pattanda makkeda engka tau elo mappabotting “  

Terjemahnya: 

“ketika kita bahas wajibnya atau tidak dari segi adat. Sudah tentu saya 

bilang wajib karena walasuji itu sudah dilaksankan sejak dari dulu. 

Walasuji itu pendanda ketika akan dilaksanakan acara pernikahan.” 

 

Sampai saat ini berdasarkan pada aturan adat dan pandangan masyarakat 

telah diatur bahwa walasuji merupakan sebuah simbol dalam rangka pelaksanaan 
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acara pernikahan masyarakat Bugis. Menurut hemat penulis sendiri, pandangan ini 

bisa juga dikatakan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tanpa harus 

mendatangi rumah mereka masing-masing untuk menyampaikan bahwa akan 

dilaksanakan acara pernikahan. Hanya dengan melihat walasuji yang terpasang di 

depan rumah seseorang, maka hal itu akan memberikan pandangan bahwa orang 

atau keluarga dalam rumah tersebut akan menikah.  

b. Menurut Puang Mustafa, 52 tahun.  

“tradisi walasuji berasal dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu 

yang kebanyakan masih menganut agama Hindu dalam acara prosesi 

pernkahan wajib menggunakan walasuji dan masih kental dengan sistem 

kasta  dimana yang memakai walasuji dalam acara pernikahan hanya 

golongan bangsawan dan tau maradeka” 
57

 

 

Jadi menurut Puang Mustafa, tradisi walasuji berasal dari kebiasaan-

kebiasaan nenek moyang terdahulu yang telah diwariskan hingga kini, dulu nenek 

moyang mayoritas agama Hindu dalam acara pernikahan wajib menggunakan 

walasuji dan pada masa itu masih kental dengan kasta yang beranggapan bahwa 

yang dapat memakai walasuji hanya kaum bangswan dan tau maradeka dalam 

artian hamba sayahaya (budak) tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan 

memakai walasuji dalam pernikahannya. 

c. Menurut Puang Usman, 58 tahun. 

“Walasuji dahulunya itu adalah pallawa atau pagar atau baruga yang 

bersifat tidak permanen, tapi dizaman sekarang walasuji yang kita kenal 

selama ini sudah mengalami perubahan fungsi, bisa kita lihat sekarang, 

dahulu walasuji dipakai pada saat acara pernikahan dan walasuji juga bisa 

dipajangkan  sampai 40 hari saja. Bedanya dengan yang sekarang walasuji 

bisa kita lihat sebagai gerbang pernanen di depan rumah dan juga walasuji 

bisa digunakan untuk duduk-duduk. Mungkin bukan hanya didesa kita bisa 
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 Mustafa (52 Tahun), Masyarakat Dusun Kalamisu, Desa Aska, Wawancara, di Desa 

Aska, 15 Agustus 2020 
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lihat walasuji, dikota di depan hotel mungkin kita bisa melihat walasuji 

tanpa ada acara pernikahan yang dilaksanakan.”
58

 

Jadi menurut Puang Usman, walasuji merupakan baruga atau pallawa yang 

bersifat tidak permanen dan dapat dijumpai jika ada acara pernikahan 

terlaksanakan. Namum di zaman moderinisasi ini telah mengalami perubahan 

fungsi. Dahulu waasuji dikenal oleh masyarakat Bugis adalah suatu adat 

pernikahan yang wajib ada dalam acara pernikahan dan masyarakat Bugis dahulu 

memegang teguh warisan nenek moyang bahwasanya walasuji dapat didirikan 40 

hari pasca acara pernikahan. Tapi di zaman sekarang dapat dilihat walasuji 

sebagai baruga atau pagar permanen di depan rumah yang fungsinya tempat 

bersantai. Tak hanya itu walasuji juga dapat dilihat di depan sebuah hotel yang 

menjadikannya sebagai baruga dan menambah kesan yang indah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Pertama, Walasuji lahir dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu 

yang kebanyakan masih menganut agama hindu. Dimana nenek moyang dahulu  

dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian acara seperti dalam pernikahan  

menggunakan walasuji sebagai penanda akan diadakannya acara pernikahan di 

rumah tersebut. Kemudian dikaitkan pada masa kerajaan dimana pada saat itu 

masih menganut sistem kasta. Dalam masyarakat bugis sendiri ada tiga tingkatan 

kasta , kasta tertinggi adalah ana’ arung (bangsawan), kemudian tau maradeka 

atau orang merdeka (orang kebanyakan), dan ata (budak). 

Kedua, Walasuji merupakan sejenis pagar bambu dalam acara penikahan 

yang berbentuk belah ketupat atau sulapa eppa.. Sulapa eppa adalah bentuk mistis 

kepercayaan bugis-makassar klasik yang menyimbolkan susunan semesta 

seperti,api,air,angin dan tanah. Bagi masyarakat bugis walasuji dipakai sebagai 

titik acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud 

meliputi empat persegi penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. 

Secara makro, alam semesta adalah satu kesatuan yang tertuang dalam sebuah 

simbol aksara Bugis-Makassar, yaitu „sa‟yang berarti seua, artinya tunggal atau 

esa. Begitu pula secara mikro, manusia adalah sebuah kesatuan yang diwujudkan 

dalam sulapaq eppa. Berawal dari mulut manusia segala sesuatu dinyatakan, bunyi 

ke kata, kata ke perbuatan, dan perbuatan mewujudkan jati diri manusia. Dengan 

demikian, Wala Suji dalam dunia ini, dipakai sebagai acuan untuk mengukur 
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tingkat kesempurnaan yang dimiliki seseorang. Kesempurnaan yang dimaksud itu 

adalah kabara-niang (keberanian),akkarungeng (kebangsawanan), asugireng. 

Ketiga, bagi masyarakat bugis,walasuji merupakan suatu tradisi yang 

dianggap sakral dan wajib ada dalam setiap acara pernikahan. Namun seiring 

perkembangan waktu walasuji bukan lagi hal yang langka dan dapat dijumpai 

kapan saja meskipun tidak ada acara pernikahan. Hal ini terjadi karena adanya 

pergeseran pemahaman masyarakat terhadap wasuji itu sendiri,yang disebabkan 

oleh pengaruh modernisasi. Hal itu terlihat pada penempatan hasil karya ini tidak 

sesuai fungsi dan kegunaannya lagi. Idealnya, wala Suji hanya dipakai pada acara 

pernikahan atau pesta adat bagi suku bugis yang masih memegang teguh adat 

setempat.  Namun kini, walasuji telah menjadi gerbang permanen bagi rumah-

rumah keturunan bangsawan lokal. Bahkan pada beberapa keluarga yang pernah 

melakukan pesta perkawinan, membiarkan Wala Suji itu tetap berdiri kokoh 

dalam waktu lama. Padahal semestinya, maksimal digunakan hingga 40 hari 

pasca-perkawinan ataupesta adat. Selain itu, Wala Suji dapat difungsikan sebagai 

tempat bernaung dari panasnya matahari atau derasnya hujan pada musim 

penghujan. Sebagian orang yang memiliki walasuji, justru membuat bangku 

panjang dari bambu atau kayu di sisi kiri dan kanan bagian bawah Wala Suji, 

sebagai tempat bersantai. 

B.  Implikasi Penelitian 

 Pelaksanaan acara pernikahan adat Bugis walasuji memiliki simbol yang 

mengikat jalannya prosesi, masing-masng memilii makna yang tertanam dari 

simbol tersebut. Memahami realita sekarang ini pada masyarakat Bugis, 
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pergeseran pemahaman makna walasuji telah menyebar secara meluas. Tentu saja 

gejala tersebu patut disayangkan terjadi, hingga peneliti mampu mendorong 

pengungkapkan makna simbolis serta cara pandang masyarakat terhadap walasuji 

sebagai suatu tanda memiliki makna. Hal ini dianggap penting agar masyarakat 

tidak lagi keliru dalam menjalankan adat pernikahan dengan menhadirkan pernak-

pernik acara tanpa mengetahui maknanya. 
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LAMPIRAN 

 

Foto 1: 

proses wawancara bersama puang judde (tokoh adat) pada 

 tanggal 16 agustus 2020. 
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Foto 2: 

Proses wawancara bersama salah satu masyarakat Desa Aska, Dusun Kalamisu 

pada tanggal 15 Agustus 2020. 
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Foto 3: 

Proses wawancara bersama imam dusun kalamisu pada tanggal 15 Agustus 2020. 
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Foto 4: 

Proses wawancara bersama salah satu masyarakat Desa Aska, Dusun Kalamisu. 
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