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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif a tidak dilambangkan ا

 Ba b Bc ة

 Ta t Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha k ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es ش

 Syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
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 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

ٔ Mim m Em 

  ٌ  Nun n En 

ٔ Wau w We 

ْ Ha h Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

٘ Ya y Ye 

 

 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Na 

ma 

 Fathah A a ا 

 Kasrah I I ا 

 ḍammah U U ا 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nam 

a 

 ٘ fatḥah dan 

yā‟ 

ai a dan 

i 

 ٔ fatḥah dan 

wau 

au a dan 

u 
 

Contoh : 

 ف

  ل

 

 

 

 

 

 

 

 
  ٌ

 ٘  ٌ

 كٖ

 ْ 

 
 

: kaifa 

: haula 



 

x 
 

3. Maddah 

 

 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 ... ا| ٘...
Fathah dan alif atau 

ya‟ 
A a dan garis di 

atas 

٘ Kasrah dan ya‟ I i dan garis di 
atas 

 ٔ 
Dammah dan wau U u dan garis di 

atas 
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Contoh 
 

  ت

٘  ٌ 

 

 ر يب

 

 
: mata 

: rama 

ٌ٘   ق 

 وٌ    

ىتٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ٌ  

: qila 

 ٘ : yamutu 

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi  untuk  tā‟  marbūṫah  ada  dua,  yaitu:  tā‟    marbūṫah  yang  hidup 

Ta‟marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan 

dengan huruf "t". ta‟marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h". 

Contoh: 

ض  ألا   ل فط

 ة
 raudal al-at fal : ٔ ر

 فٌٌ  ا  ة  ة ِض

 ٌ  ٘ ا

  ٌ

 د 

  ٌٌ  al-madinah al-fadilah : ا  

ٌٌ   ةٌ  كح  al-hikmah : ا  

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah tersebut. 
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Contoh: 

ر

ٌ  ٌ  ٌ  ة

 

ٌ  ٌ٘   ا

 

ٌ   ا  ٌ

 ج

 

 
: rabbana 

   ٌ : najjainah 

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل)  diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

 

 

Contoh: 

  ة فش

 
  ٌِ فٌٌ      al-falsafah :ا  

لاة د      ٌٌ  al-biladu :ا  

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah  terletak  di tengah 

dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan  

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 



 

xiii 

1. Hamzah di awal 

رتٌ    ٘  umirtu : أ 

2. Hamzah tengah 

ٌ  أ ٘  ٌ  ٌٔ   ر ta‟ muruna :ت 



 

xiv 

 

3. Hamzah akhir 

 syai‟un : ء٘ش

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka dalam transliterasinya penulisan kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua  

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
 

9. Lafz al-Jalalah ( لا َ  َ  ) 
 

Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٌ لا ٌ   د ٌ 

٘  ٌ 

Dinullah ٌِِ  ٌ  ٌا  اة  billah 

Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 
 

ْ   ٌٖ   ٌ  ٌ
 لا

ر

ٌ  ح

 ة  

 Hum fi rahmatillah  ٘ف

 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 



 

xv 
 

 

 

 

 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului 

oleh kata sandang, maka yang  ditulis dengan huruf  kapital  tetap  

huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan  huruf awal dari kata 

sandang. 

Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

 
Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 
Swt. = subhānahū wa ta„ālā 

Saw. = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Ifa Hanifa Mutia Salam 

NIM  : 40200117061 

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Judul Skripsi : Tradisi Appasilli Bunting Di Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa(study sejarah dan 

budaya islam) 

 ____________________________________________________________________  

Permasalahan pokok dari penelitian ini terfokus pada bagaimana tradisi 
appasili bunting di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
Gowa. Pokok permasalahan yang diangkat adalah 1).Bagaimana Asal-Usul tradisi 
appasili bunting dalam  adat pernikahan di Kelurahan Sungguminasa 2). 
Bagaimana prosesi tradisi appasili bunting dalam adat pernikahan di Kelurahan 
Sungguminasa 3).Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi appasili dalam 
kehidupan masyarakat Kelurahan Sungguminasa. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif atau field 
research. Metode yang dilakukan peneliti yaitu melalui wawancara dan 
mengamati langsung objek penelitian terkait aktivitas masyarakat Sungguminasa. 
Dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan antropologi dan 
pendekatan sosiologi agama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa 
wawancara, observasi dan documentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal-usul tradisi appasili muncul 
sebagai tradisi yang sudah ada yang membudaya dari masyarakat Sungguminasa 
dengan melestarikan budaya-budaya yang tersebut.  Dalam proses menjelang 
pernikahan diadakan Appasili yang dimaksud  untuk mensucikan diri dari lahir 
dan batin guna menghindari marabahaya selama menjelangya pernikahan. Dalam 
Melaksanakan tradisi appasili ini, calon sudah siap dengan hati yang suci dan 
ikhlas untuk memasuki sebuah bahtera rumah tangga, dengan mensucikan 
segalanya, termasuk mensucikan hati dan pikiran, dan tingkah laku diri. Proses 
pelaksanaan tradisi ini terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan yang akan 
digunakan saat melakukan appasili, seperti mempersiapkan ja‟jakkang, kanre 
jawa picuru, langiri‟, leko passili, pammaja, paduppang, kaluku, golla eja, tai 
bani, dan unti te‟ne. Setelah semua bahan sudah tersedia barulah dilaksanakan 
appasili. 

maka implikasi dari penelitian ini yaitu : Dalam pelestarian budaya ini 
memang seharusnya dapat di kembangkan dan menjaga pelestarian budaya demi 
menjaga sebuah tradisi dan nilai didalamnya. Tradisi appasili dikelurahan 
sungguminasa patut untuk dilestarikan dan di pertahankan oleh masyarakat 
setempat dan menjadikan tradisi tersebut sebagai kekayaan budaya warisan luhur 
masyarakat tersebut 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

 Manusia yang merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial 

atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan 

masyarakat, manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu.Manusia adalah 

makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. yang pada hakikatnya mereka sebagai 

makhluk individu. Adapun yang dimaksud individu menurut Effendi, adalah 

berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris in mengandung pengertian 

tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau 

satu kesatuan. Dalam hal ini, artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu 

merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis, apabila 

kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi maka seseorang tersebut tidak 

dapat dikatakan sebagai individu.Manusia sebagai makhluk individu memiliki 

keunikan atau ciri khas masing-masing, tidak ada manusia yang persis sama 

meskipun terlahir kembar. Secara fisik mungkin manusia akan memiliki banyak 

persamaan namun secara psikologis akan banyak menunjukan perbedaan. Ciri 

khas dan perbedaan tersebut sering disebut dengan kepribadian. Kepribadian 

seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungannya.
1
     

Membicarakan masyarakat Indonesia pada umumnya, terdapat nilai-nilai 

budaya yang hidup di dalamnya. Budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 

secara umum tidak bisa dilakukan penyeragaman secara menyeluruh. Ini 

dikarenakan setiap daerah yang ada di Indonesia memilki kebudayaan yang 

berbeda satu dengan daerah lainnya. Berbicara tentang kebudayaan, akan lahir 

                                                           
1
 Mahdayeni,dkk, Manusia Dan Kebudayaan, Tadbir:Jurnal Manajemen Pendidikan 

Islam. 2019. h 155 
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sebuah tradisi yang bersumber dari kebudayaan sebuah bangsa, tradisi itu ada 

karena adanya kebersamaan, kekompakan maupun kesamaan visi dan misi dan 

kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya untuk menjaga, 

melestarikan dan membangun budaya yang sudah ada menjadi lebih kuat dan 

lebih kokoh untuk menghadapi globalisasi.
2
 

Manusia dan kebudayaan tidak terpisahkan, secara bersama-sama 

menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial budaya, 

menjadi masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, 

menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan, tidak ada manusia tanpa 

kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa manusia tidak ada 

masyarakat tanpa kebudayaan, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Diantara 

mahluk-mahluk ciptaan Al-Khaliq, hanya masyarakat manusia yang meniru-niru 

Sang Pencipta Agung merekayasa kebudayaan.Kebudayaan adalah reka-cipta 

manusia dalam masyarakatnya. Kesadaran manusia terhadap pengalamannya 

mendorongnya menyusun rumusan, batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-

kegiatan hidupnya yang kemudian disebut kebudayaan, ke dalam konsepsi tentang 

kebudayaan. Kesadaran demikian bermula dari karunia akal, perasaan dan naluri 

kemanusiaannya, yang tidak dimiliki oleh mahluk lain, seperti hewan atau 

binatang. Dalam sementara pemahaman, secara biologis manusia pun digolongkan 

sebagai binatang, namun binatang berakal (reasoning animal).
3

                                                           
2
 Nurhalimah, Tradisi Appalili Di Kassikebo Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, 

―Tesis”, Universitas Negeri Makassar , 2017. h, 14 
3
 Nurdin Harry Kistanto, Tentang Konsep Kebudayaan ,  Jurnal Kajian Kebudayaan, 

Universitas Diponegoro, 2015. h 7 
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Dengan  kebudayaan manusia merasakan adanya ketenangan batin yang 

tidak didapatkan dari manapun. Karena dengan adanya kebudayaan maka manusia 

dapat bersosialisasi dengan mahluk yang lain. Budaya suatu daerah dengan daerah 

lainnya memiliki berbagai bentuk dan ciri tersendiri, perbedaan kebudayaan 

tersebut disebabkan faktor lingkungan, faktor alam, dan faktor manusia itu sendiri 

serta berbagai faktor lainnya yang menimbulkan keberagaman budaya tersebut. 

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang berasal dari bentuk 

jamak buddhi (budi atau akal), yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan 

budi dan akal manusia. Budaya adalah gaya hidup yang dinamis dan dimiliki 

bersama oleh suatu komunitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke 

generasi, yang di dalamnya terdiri atas unsur-unsur yang komplek, termasuk 

sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan 

karya seni.
4
 

Menurut Joesoef menyatakan bahwa nilai budaya yang merupakan 

landasan karakter bangsa yang penting untuk ditanamkan dalam setiap individu, 

agar setiap individu mampu lebih memahami, memaknai, dan menghargai serta 

menyadari pentingnya nilai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas 

kehidupan.
5 

 Dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah ―kebiasaan‖ atau 

―tradisi‖ masyarakat yang telah dilakukang berulang kali secara turun-temurun. 

kata ―adat‖ di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang tidak mempunyai 

sanksi, seperti disebut adat saja.
6
 

Sebagai sesuatu yang diturunkan pada masa lampau, tradisi tidak hanya 

berkaitan dengan landasan legitimasi tetapi juga dengan sistem otoritas dan juga 

                                                           
4
 Dali, Zulkarnain, Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, Dan Budaya Dalam Perspektif 

Islam, Jurnal Nuansa:Vol.IX, NO. 1,2016 . h, 17 
5
 Joesoef,  Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran sebagai 

Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean ,jurnal pendidikan .2016 h ,14 
6
 Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet.3: Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h 21 
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kewenangan. Sebagai suatu konsep sejarah, tradisi dapat dipahami senagai suatu 

paradigma kultural untuk melihat dan memberi makna terhadap kenyataan. 

Karena proses pembentukan tradisi sesungguhnya merupakan suatu proses seleksi 

ketika cita-cita harus senantiasa berhadapan dengan kenyataan.
7
 

Tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia terbagi atas dua  yaitu, adat 

kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat,dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada 

merupakan yang paling baik dan benar.
8
 

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak 

positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup 

manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah 

menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang 

bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah 

firmankan dalam Al-Qur’an Q.S.Al-Baqarah/2:170. 

 

ن    ٔ َ بٓ ۗ أ  اب بءٓ  ِّ ء  ه ی  بٓ أ ن ف ی ُ ب ع  ا۟ ب م  َ تَّبعِ  ي  ل  ٱللََّّ  ق بنٕ  س  بٓ أَ  ٕا۟ ي  ا قیِم  نٓ  ى  ٱتَّبعِ  إذِ   ٔ  ٌ ب  َ   ٕ
  ٌ ٓ ت د ٔ لا  ي   ٔ  ـ ب  ی  ٌ  ش  قهِٕ  ْ ى  لا  ي ع  اب بؤٓ     ء 

 

Terjemahnya: 

― Dan apabila dikatakan kepada mereka,‖ikutilah apa yang telah di turunkan 

allah,‖ mereka menjawab,‖ (tidak) Kami mengikuti apa yang kami dapat 

pada nenek moyang kami(melakukannya).‖Padahal, nenek moyang mereka 

itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.‖ 

 

 

                                                           
7
 Abdullah, Taufik,  Sharon Siddique, Tradisi dan Kebangkitan islam Di Asia Tenggara, 

Cet. 1 , Jakarta, LP3ES, 1989. 
8
  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.  

https://kbbi.web.id/tradisi(diakses 6 juni 2021). 
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Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:104 

 ِّ ه ی  َ ب ع  د  ج   ٔ ب  بُ  ب ي  س  ا ح  س ٕلِ ق بنٕ  إنِٗ  انرَّ  ٔ ل  اللهَّ   َ س  ب أ  ٰٗ ي  ا إنِ   ٕ بن  ا قیِم  نٓ  ى  ت ع  إذِ   ٔ

ٓ ت د ٌٔ لا  ي   ٔ ی ئ ب  ٌ  ش  ٕ  ً ه  ْ ى  لا  ي ع  ٌ  آب بؤ  ب  َ   ٕ ن   ٔ َ ب ۚ أ     [٤٠١:٥]آب بء 

Terjemahnya: 

―Dan apabila dikatakan kepada mereka.“Marilah (mengikuti) apa yang 

diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.”Mereka menjawab, “Cukuplah 

bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” 

Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) 

mendapat petunjuk?”. 

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang 

lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada syariat yang 

diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-

kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan 

hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di 

berbagai daerah.
9
 

Adanya syariat Islam  tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat 

istiadat melainkan Islam hadir untuk menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai 

yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak 

belakang oleh syariat, dikarenakan tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa 

yang beragama Islam tidak menyilisihi syariat.Begitupun dalam tradisi appasili 

yang merupakan tradisi yang dilakukan sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan 

khususnya di daerah Gowa,  jika melakukan tradisi tersebut dapat terhindar dari 

mahabaraya dan roh-roh yang ingin menganggu ataupun membersihkan dari hal-

hal buruk sehingga apa yang dilakukan dapat berjalan lancar dan diberkahi oleh 

Allah Swt. 

                                                           
9
 Wahdah Islamiyah,  Menyikapi Tradisi Adat Istiadat Dalam Perspektif  Islam.  Diakses di 

Website Wahdah Islamiyah, https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-

perspektif-islam/.(6 juni 2021). 
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Tradisi appasili sendiri sangat diyakini oleh masyarakat di daerah 

Sungguminasa, dengan mendapat berkah dari Allah Swt juga membangun 

silahturahmi dengan keluarga. Kerabat dll. Dalam melaksanakan tradisi ini 

sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat di daerah sungguminasa dalam 

menghormati nenek moyang terdahulu. 

Dalam uraian diatas peneliti sangat tertarik dengan penelitian yang 

berjudul ―Tradisi Appasili di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa(Studi Sejarah dan Budaya Islam)‖ 

B. Rumusan Masalah 

Dalam uraian pada latar belakang, jadi yang menjadi rumusan masalah 

yaitu: Bagaimana pelaksanaan tradisi Appasili di kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa(Studi Sejarah dan Budaya Islam). 

Adapun yang menjadi sub masalah yaitu : 

1. Bagaimana Asal-Usul Tradisi Appasili Bunting Dalam Adat Pernikahan 

Pada Masyarakat Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana Proses Tradisi Appasili Bunting Dalam Adat Pernikahan Pada 

Masyarakat Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa? 

3. Bagaimana Nilai-Nilai Budaya Islam dan Mengapa Tradisi Appasili Masih 

Dipertahankan Oleh Masyarakat Sungguminasa? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang 

keliru dari pembaca dan keluar dari pokok permasalahan dalam adat pernikahan di 

masyarakat Kelurahan Sungguminasa dalam mengetahui prosesi dan nilai-nilai 
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yang terkandung dalam ―Tradisi Appasili Bunting di Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Sejarah dan Budaya Islam)‖ 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat di 

diskripsikan berdasarkan substansi permasalahan penelitian, maka penulis 

memaparkan dan menjabarkan beberapa pengertian deskripsi fokus yaitu : 

a. Asal-Usul Tradisi Appasili 

Munculnya sebuah tradisi tidak terlepas dari munculnya sejarah tradisi 

tersebut. Seperti tradisi appasili dalam pernikahan di Kelurahan Sungguminasa 

yang tidak diketahui asal mulanya muncul tradisi tersebut. Sebagian Masyarakat 

hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka dan 

dilestarikan sampai sekarang. 

b. Proses Pelaksanaan Tradisi Appasili Bunting 

Proses pelaksanaan tradisi ini terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan saat melakukan appasili, seperti mempersiapkan ja‟jakkang, 

kanre jawa picuru, langiri‟, leko passili, pammaja, paduppang, kaluku, golla eja, 

tai bani, dan  unti te‟ne. Setelah semua bahan sudah tersedia barulah dilaksanakan 

appasili. 

c. Nilai-Nilai Islam yang terkandung dalam Tradisi Appasili 

Ada beberapa nilai islam yang terkandung dalam tradisi appasili ini seperti 

nilai ukhuwah dan nilai syariah. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Penulis menggunakan beberapa karya tulis ilmiah yang berhubungan 

dengan judul penelitian yang diangkat dan menjadi referensi penulisan skripsi 

kedepannya : 

1. Skripsi Armang, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas 

Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Meneliti 

tentang Tradisi Appassili Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (studi unsur-unsur budaya 

islam) . 
10

Penelitian ini terfokus pada bagaimana unsur-unsur budaya Islam 

dalam tradisi appassili pada masyarakat di Kelurahan Paccinongang 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.  Walaupun sedikit memiliki 

kesamaan dalam judul ataupun pembahasan yang sama-sama membahas 

appasili tetapi perbedaan dalam pembahasan yaitu ada pada bagaimana 

appasili dalam adat Pernikahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam 

skripsi ini.  

2. Skripsi Riska Iskandar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 

meneliti tentang Hukum Appasili dalam Adat Makassar di Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Perspektif 

Hukum Islam).
11

  Mengacu pada hukum appasili merupakan perbedaan 

dalam skripsi peneliti yang dimana peneliti hanya berfokus pada proses 

dan juga nilai islam dalam tradisi appasili dalam adat pernikahan. 

                                                           
10

 Armang, Tradisi Appassili Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa (studi unsur-unsur budaya islam), Skripsi, Universitas Alauddin 

Makassar. 2017, h 50 
11

 Iskandar, Riska,  Hukum Appasili dalam Adat Makassar di Kelurahan Sungguminasa      

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam). Skripsi, Universitas 

Alauddin Makassar, 2019.  h 53  
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3. Jurnal Ilmiah dari Suci Ayu Anggraini, Universitas Halu Oleo Jurusan 

Tradisi Lisan Fakultas Ilmu budaya, penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses pelaksanaan tradisi antama balla dan dapat 

mendeskripsikan makna simbolik yang terkandung dalam tradisi antama 

balla. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Barombong Kabupaten 

Gowa.
12

 Dalam  Antama Balla juga termasuk dalam tradisi Appasili yaitu 

Meminta kebajikan atas rumah yang akan ditempati kepada Allah Swt. 

4. Jurnal Ilmiah dari Nurul Jempa, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jurnal 

ini Berisi tentang Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari 

prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia 

seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip 

dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak 

dapat dipisah-pisahkan. Nilai juga merupakan suatu gagasan atau konsep 

tentang apa yang dipikirkan seseorang dan dianggap penting dalam 

kehidupannya.
13

 

5. Jurnal ilmiah dari Sudirman, jurnal ini berisi tentang adat perkawinan 

budaya Bugis Makassar dan relevansi dalam Islam. perkawinan adalah hal 

yang penting bagi kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam pun kita di 

anjurkan untuk menikah, dalam upacara perkawinan di daerah Sulawesi 

Selatan banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar 

perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai mendapat berkah 

dari Tuhan.
14

 

                                                           
12

 Ayu, Suci Anggraen,dkk, Tradisi Antama Balla Pada Suku Bugis Makassar Di 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Lisani Vol. 1 No. 2, Universitas Halu Oleo, 2018. 
13

 Jempa, Nurul. Nilai- Nilai Agama Islam, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran, 

Vol. 4 No. 2, Universitas Muhammadiyah Aceh,2017 
14

 Sudirman, Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya dalam Islam, 

jurnal ilmiah , mimbar Volume 2 Nomor 1,2016 
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Dari beberapa yang menjadi acuan  dalam penelitian ini penulis belum 

mendapatkan buku ataupun yang membahas secara khusus mengenai ―Tradisi 

Appasili Pada Masyarakat Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa‖ 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut maka ditetapkan tujuan penulisannya 

sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Asal-Usul Tradisi Appasili 

Bunting dalam Adat Pernikahan pada Masyarakat Kelurahan Sunggumina 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Dari Masa Ke Masa. 

b. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Proses Tradisi Appasili Bunting 

dalam Adat Pernikahan Pada Masyarakat Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Dari Masa Ke Masa.  

c. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Nilai-Nilai Budaya Islam dan 

apakah Tradisi Appasili Masih Dipertahankan oleh Masyarakat Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Adapaun kegunaan  penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut : 

2. Kegunaan  Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan Sejarah Peradaban Islam 

yang berkaitan tentang tradisi appasili.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat 

dan dijadikan acuan sebagai rujukan untuk peneliti-peneliti 
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selanjutnya bagi mahasiswa lain, khususnya pada bidang 

kebudayaan. 

c. Penelitin ini dapat dimanfaatkan pemerintah setempat untuk 

menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan asing dengan 

memperkenalkan satu budaya lokal yang masih dipertahankan oleh 

warga setempat.
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   BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Tradisi 

Kata tradisi dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti adat 

kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam  

masyarakat,  penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan 

cara yang paling baik dan benar.
1
 Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu 

tradition yang berarti diteruskan  atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling 

sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, 

waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah 

adanya informasi yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun lisan. Tanpa 

adanya hal itu, suatu tradisi akan punah.
2
 

Mengutip pendapat Tilbury dalam jurnal ‖Bilamana Tradisi Lisan Menjadi 

Media Pendidikan Ilmu Sosial Di Masyarakat Gunungpati‖  mengatakan bahwa 

pendidikan lingkungan tidak hanya terkait dengan masalah fisik biologis, tetapi 

juga berhubungan dengan aspek estetika, ekonomi, politik, sosial, historis dan 

budaya, karena faktor historis menjadi bagian dari pendidikan lingkungan, maka 

ada kaitan antara pembelajaran sejarah dengan lingkungan. Sejarah lingkungan 

mengkaji tentang relasi, hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan 

di mana dia tinggal. Proses penyampaian tradisi lisan atau mulut ke mulut ternyata 

memiliki dampak yang luar biasa. Tradisi lisan adalah cermin dari keadaan sosial 

masyarakat pemilikinya. Di balik itu, tradisi lisan memiliki peranan dalam proses 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. 

https://kbbi.web.id/tradisi(diakses 6 juni 2021). 
2
 Anton, Marwati, Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat 

Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat, Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3, Desember 2015. 
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penanaman karakter yang merupakan cikal bakal seorang anak menjadi pribadi 

yang lebih baik dapat dibentuk dengan cerita-cerita yang berkembang di 

masyarakat.
3
 

Istilah konsep, yaitu pertama konsep-konsep yang jelas hubungannya 

dengan fakta atau realitas yang mereka wakili, dan kedua ialah konsep-konsep 

yang lebih abstrak atau tidak jelas hubungannya dengan fakta atau realitas.
4
 

Dengan adanya sebuah konsep kita bisa mengetahui beberapa fenomena ataupun 

sebuah peristiwa dengan lebih mudah. 

Di dalam suatu tradisi masyarakat atau suatu individu mengatur dan di atur 

oleh hubungan interaksi dengan sesamanya. Seperti berinteraksi dengan kelompok 

masyarakat, interaksi dengan lingkungan dan mengatur bagaimana cara 

masyarakat dalam bersikap, beringkah laku dan berperilaku dalam kehidupan 

sehari-harinya. Tradisi sangat mempengaruhi seluruh pola dan sistem aktivitas 

masyarakat. Tradisi Islam merupakan proses dinamika perkembangan agama serta 

mengatur pemeluknya dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam 

lebih mengarah pada peraturan yang tidak membebangkan pemeluknya dan 

bersifat tidak memaksa. Beda halnya dengan tradisi lokal yang seluruhnya dan 

asal-usulnya bukan berasal dari agama Islam yang pada akhirnya terjadi akulturasi 

dengan Islam. Kadangkala keberagaman dan adat istiadat bertentangan dengan 

ajaran Islam.
5
 

                                                           
3
 Budi, Cahyo Utomo, Dkk, Bilamana Tradisi Lisan Menjadi Media Pendidikan Ilmu 

Sosial Di Masyarakat Gunungpati, Universitas Negeri Semarang,  Harmony Vol. 2 No. 2. 2017. 
4
Nurhidaya, Tradisi Mappanre Temme’ (Khatam Alquran) Di Desa Barania Kecamatan 

Sinjai Barat Kabupaten Sinjai (Studi Unsur-unsur Kebudayaan Islam),Skripsi, UIN Alauddin 

Makassar, 2020 
5
 Armang, Tradisi Appassili Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa (studi unsur-unsur budaya islam), Skripsi, UIN Alauddin Makassar. 

2017 , h 4 



14 
 

 
 

Tradisi menjadi bagian dari hasil karya manusia dalam mengembangkan 

potensi yang dimilikinya sebagai mahkluk ciptaan Tuhan di muka bumi. Dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pemimpin manusia mengatur kehidupannya 

berdasarkan aturan dari agamanya demi terwujudnya hidup yang diridhai-Nya, 

menjalin hubungan dengan sesame mahkluk berdasarkan petunjuk sehingga 

segala bentuk aktivitasnya baik berupa adat-istiadat, norma kebiasaan atau tradisi 

harus sejalan.Istialah tradisi mencakup dua hal yang sifatnya asimetris : 

1. Tradisi bukanlah sekedar produk masa lalu atau adat kebiasaan turun-

temurun, dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat, tetapi 

juga sesuatu yang normatif.  

2. Tradisi bisa juga berarti suatu kebenaran yang menjadi nilai yang telah 

teruji sebagai yang paling benar, sekaligus sebuah kebaikan yang diyakini 

dalam suatu komunitas.
6
 

 

Hal penting dalam  memahami tradisi adalah sikap atau  kebiasaan yang 

berasal dari masa lalu yang masih dilakukan sampai sekarang. Kebiasaan ini 

menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya 

menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara 

sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi 

itu. Kita bisa melihat banyaknya tradisi yang ada di Indonesia namun tidak semua 

tradisi dapat berkembang dengan peradaban zaman sekarang. 

 Tidak semua peristiwa masa lalu dapat dimaknai sebagai peristiwa sejarah. 

Hanya peristiwa yang ada kaitannya dengan manusia yang dikategorikan sebagai 

peristiwa sejarah.
7
 Dengan demikian, banyaknya pola tingkah laku yang dibuat 

                                                           
6
 Rahardjo, Mudjia,  Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam 

Penelitian,2018 
7
 Abu, Haif,  Sejarah Indonesia Klasik, Cet.1 Makassar, 2013.  h. 1 
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oleh manusia dan dijadikan adat-istiadat dan menjadikan miliknya sebagaimana 

dalam proses belajar dan menjadi fenomena penghormatan tradisi itu sendiri. 

Setiap agama dan tradisi memungkinkan menghadapi problema perbenturan 

diantara keduanya dan dalam sejarah pun mengungkapkan fakta bahwa tradisi itu 

sendiri adalah salah satu ekspresi budaya dalam mempertahankan konteks 

keberagaman yang terdapat dalam  proses tradisi. 

B. Pengertian Kebudayaan   

Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) 

manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat keseluruhan pengetahuan 

manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan 

serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.  Kebudayaan  

yang berkembang dalam suatu wilayah atau negara yang berasal dari luar wilayah 

atau dari negara lain serta keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan 

hidup bangsa-bangsa di belahan bumi bagian Barat.
8
 

Kata kebudayaan merupakan pengertian yang meliputi unsur 

hubungan/interaksi antara satu atau lebih manusia dalam suatu kelompok 

msyarakat, yang dalam pola tingkah laku interaksinya didasarkan pada unsur 

kebiasaan dalam masyarakat yang berlaku, atau dengan kata lain dapat dikatakan 

sebagai interaksi sosial yang berlandaskan pada budaya lingkungannya.Sedangkan 

kata budaya yaitu merupakan pengembang dari kata majemuk budi-daya, yang 

artinya daya dan budi, atau kekuatan dan akal. Sebagai sebuah konsep keilmuaan, 

kebudayaan sudah banyak didefinisikan sejak leboh dari setengah abad silam.
9
 

                                                           
8
 Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, 

https://kbbi.web.id/budaya(diakses 6 juni 2021) 
9
 Susilo. Budi Supandji, Industri  Budaya, Budaya Industri (Kongres Kebudayaan 

Indonesia), 2010. h. 38 
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Tylor menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk ―keseluruhan 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat-istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang di 

dapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
10

 Menurut Robert H. Lowie, 

kebudayaan adalah ―segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, 

mencakup kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, 

keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri melainkan 

merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau 

imformal‖.
11

  

Manusia dan kebudayaan tidak terpisahkan, secara bersama-sama 

menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial budaya, 

menjadi masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, 

menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan: tidak ada manusia tanpa 

kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa manusia; tak ada 

masyarakat tanpa kebudayaan, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Di antara 

mahluk-mahluk ciptaan Al-Khaliq, hanya masyarakat manusia yang meniru-niru 

Sang Pencipta Agung merekayasa kebudayaan. Kebudayaan adalah reka-cipta 

manusia dalam masyarakatnya. Kesadaran manusia terhadap pengalamannya 

mendorongnya menyusun rumusan, batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-

kegiatan hidupnya yang kemudian disebut kebudayaan, ke dalam konsepsi tentang 

kebudayaan. Kesadaran demikian bermula dari karunia akal, perasaan dan naluri 

kemanusiaannya, yang tidak dimiliki oleh mahluk lain, seperti hewan. atau 

                                                           
10

 Tylor,  Manusia Makassar,  (Makassar: Pustaka Refleks  2007), h. 2  
11

 H. Robert Lowie, Manusia Dan Kebudayaan, Tadbir:Jurnal Manajemen Pendidikan 

Islam. 2019. h. 157 
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binatang. Dalam sementara pemahaman, secara biologis manusia pun digolongkan 

sebagai binatang, namun binatang berakal (reasoning animal).
12

 

1. Budaya lokal 

Budaya Lokal berasal dari dua kata yaitu budaya dan lokal. Kata budaya 

merupakan terjemahan dari istilah Culture dari bahasa Inggris, dalam bagasa 

Belanda diistilahkan dengan kata Cultur, dalam bahasa Latin, berasal dari kata 

Colera. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan 

tanah (bertani). Dari arti ini berkembang arti Culture sebagai daya upaya serta 

tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam.
13

 

Budaya lokal merupakan suatu warisan budaya yang wajib dilestarikan, 

ketika bangsa lain yang hanya sedikit memiliki warisan budaya lokal berusaha 

keras untuk melastarikannya demi sebuah identitas, maka sungguh naif jika kita 

sendiri yang memiliki banyak warisan budaya lokal lantas mengabaikan 

pelestarinnya. 

Berbicara Islam dan budaya lokal, tentu merupakan pembahasan yang 

menarik, dimana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta 

alam dalam kehadirannya di muka bumi ini. Sehingga antara Islam dan budaya 

lokal pada suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya 

merupakan bagian yang saling mendukung.   

 

 

 

                                                           
12

 Nurdin, Harry Kistanto, Tentang Konsep Kebudayaan , Jurnal Kajian Kebudayaan, 

Universitas Diponegoro, 2015. 
13

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

University Press, 2014) h. 5. 
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2. Budaya Islam 

Budaya Islam merupakan istilah yang sering digunakan dalam akademik 

sekuler untuk mendeksripsikan praktik budaya orang Islam. Agama Islam 

muncul di Arab pada abad ke-6, dengan bentuk awal budaya muslim 

kebanyakan merupakan budaya Arab. Dengan berkembangnya kerajaan Islam, 

muslim saling berhubungan dan berasimilasi dengan kebudayaan Persia, 

Turki, Mongol, India, Mesir, Uyghur, Melayu, Berber, Moro, Rohingya dan 

termasuk Indonesia. Hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain. 

Ketika kita berbicara mengenai agama dan kebudayaan, hal tersebut dapat 

diketahui lewat pengaplikasiaannya dalam wujud budaya dan dalam bentuk 

tradis atau ritual keagamaan yang keduanya bisa mengandung unsur agama 

dan kebudayaan. 14 

 Menurut pandangan Islam Al-Qur’an sebagai pedoman hidup telah 

menjelaskan kedudukan tradisi dalam agama. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam tradisi dipercaya mengantarkan keberuntungan, kesuksesan dan 

keberhasilan bagi masyarakat setempat, meskipun keberadaan tradisi tidak 

sedikit yang bertentangan dari ajaran Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil 

alamin yang berfungsi mengatur makhluk hidup di bumi termasuk manusia. 

Setiap aturan tentu memberi dampak positif dan menjauhi segala larangan 

akan memperoleh keberuntungan bagi kehidupan manusia. Islam tidak 

berupaya menghapus tradisi tetapi ajaran Islam menyaring tradisi agar nilai-

                                                           
14

 Irwansyah, Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Trdisi 

Mappatoddoq Boyang di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Skripsi,  Uin 

Alauddin Makassar , 2016.  h. 13. 
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nilai yang dianut dan diapresiasikan masyarakat tidak bertolak dari syariat 

Islam.
15

 

 

C. Unsur-unsur Nilai Islam 

Masyarakat Indonesia sangat kaya dengan masalah budaya dan tradisi 

setempat. Budaya maupun tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya 

memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam 

keyakinan dan praktek- praktek keagamaan masyarakat. Islam, sebagai sebuah 

agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat 

dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara. 

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang 

saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang 

berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi 

dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama 

Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-

istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Sehingga dakwah Islam yang dilakukan 

Rasulullah harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab 

waktu itu. Bahkan, sebagian ayat al-Qur’an turun melalui tahapan penyesuaian 

budaya setempat.
16

 

Nilai agama, khususnya agama Islam bersumber dan berakar dari 

keimanan terhadap keesaan Tuhan. Semua nilai kehidupan manusia berakar dari 

keimanan terhadap keesaan Tuhan yang menjadi dasar agama. Nilai Islam pada 

                                                           
15

 Wahdah, Menyikapi Tradisi Adat Istiadat Dalam Persefektif Islam , Situs Resmi 

Wahdah. http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-persfektif-Islam/ (diakses 9 

december 2021). 
16

 Buhori, Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantaran(Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet 

Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam), Al-Maslahah Vol. 13 No. 2, 

2017. 
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dasarnya memberikan penataan yang bersifat saling berangkulan antara berbagai 

lapangan hidup manusia, seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. 

Dengan demikian perlu diungkap lebih lanjut tentang apa yang disebut nilai-nilai 

Islam itu. Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-

prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan 

kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait 

membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai juga 

merupakan suatu gagasan atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang dan 

dianggap penting dalam kehidupannya. Melalui nilai dapat menentukan suatu 

objek,orang, gagasan, cara bertingkah laku yang baik atau buruk.
17

 

Istilah agama berasal dari bahasa Sansekerta yang sama artinya dengan 

peraturan. Namun, dalam bahasa kita ada juga yang mengatakan bahwa kalimat 

agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku, yaitu suku kata 

―a‖ yang berarti ―tidak‖ dan ―gama‖ yang berarti ―kacau‖. Jadi, apabila disatukan 

suku kata ―a‖ dan ―gama‖, maka agama berarti ―tidak kacau‖. Nilai itu sendiri 

adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu dikejar oleh manusia. Nilai 

juga berarti keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. 

Nilai-nilai agama menurut Abdullah Darraz bahwa nilai-nilai agama Islam yang 

utama adalah nilai-nilai akhlaq. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai 

agama Islam adalah nilai-nilai akhlaq agama Islam yang bersangkut paut dengan 

kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Nilai-nilai tersebut diperlukan oleh 

manusia untuk keselamatan dan kebahagiaanya di dunia dan di akhirat. Dengan 

demikian, nilai dapat dirumuskan sebagai sifat yang terdapat pada sesuatu yang 

menempatkan pada posisi yang berharga dan terhormat, yakni bahwa sifat 

tersebut menjadikan sesuatu itu dicari dan dicintai, baik dicintai oleh satu orang 

                                                           
17

 Jempa, Nurul. Nilai- Nilai Agama Islam, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran, 

Vol. 4 No. 2, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2017. 
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maupun sekelompok orang. Sebagai contoh adalah nasab bagi orang-orang 

terhormat memunyai nilai yang tinggi, ilmu bagi ulama mempunyai nilai yang 

tinggi, dan keberanian bagi pemerintah mempunyai nilai yang dicintai, dan 

sebagainya
18

 

Nilai-nilai agama menurut Abdullah Darraz bahwa nilai-nilai agama Islam 

yang utama adalah nilai-nilai akhlak. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa 

nilai-nilai agama Islam adalah nilai-nilai akhlaq agama Islam yang bersangkut 

paut dengan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Nilai-nilai tersebut 

diperlukan oleh manusia untuk keselamatan dan kebahagiaanya di dunia dan di 

akhirat. Dengan demikian, nilai dapat dirumuskan sebagai sifat yang terdapat pada 

sesuatu yang menempatkan pada posisi yang berharga dan terhormat, yakni 

bahwa sifat tersebut menjadikan sesuatu itu dicari dan dicintai, baik dicintai oleh 

satu orang maupun sekelompok orang. Sebagai contoh adalah nasab bagi orang-

orang terhormat memunyai nilai yang tinggi, ilmu bagi ulama mempunyai nilai 

yang tinggi, dan keberanian bagi pemerintah mempunyai nilai yang dicintai, dan 

sebagainya.
19

 

Dengan demikian, Semua nilai kehidupan manusia berakar dari keimanan 

terhadap keesaan Tuhan yang menjadi dasar agama. Nilai-nilai Islam itu pada 

hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang 

bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu 

prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak 

dapat dipisah-pisahkan. Nilai juga merupakan suatu gagasan atau konsep tentang 

                                                           
18

 Muawan, Samhi  Djamal, Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam 

Kehidupan Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten 

Bulukumba, Jurnal Adabiyah Vol.17 No. 2. UIN Alauddin Makassar,2017 
19

 Muawan, Samhi  Djamal, Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Kehidupan 

Masyarakat Di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Jurnal Adabiyah 

Vol.17 No. 2. UIN Alauddin Makassar, 2017. 
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apa yang dipikirkan seseorang dan dianggap penting dalam  kehidupannya. 

Melalui nilai dapat menentukan suatu objek,orang, gagasan, cara bertingkah laku 

yang baik atau buruk. Nilai juga sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang 

diekspresikan dan digunakan secara konsisten dan stabil. 

 

D. Tradisi Appasili 

Appasili adalah upacara pensucian diri lahir batin dimaksudkan agar segala 

kotoran dan  hal-hal  yang dianggap  tidak  baik  yang  terdapat dalam  diri  dapat 

dihilangkan. Appasili dapat juga diartikan sebagai pernyataan harapan kepada 

Tuhan agar tetap bahagia dan terhindar dari malapetaka yang mungkin akan 

menimpahnya. Beberapa upacara adat atau tradisi masyarakat Sulawesi  Selatan 

yang berhubungan dengan peristiwa perubahan atau peralihan siklus  hidup, 

diantaranya adalah peristiwa peralihan dari rahim ibu kedunia dalam upacara 

alahere (kelahiran),peristiwa peralihan anak-anak menjadi dewasa  dalam bentuk 

rasa syukur terhadap tuhan dalam  Upacara  aqiqah, appatamma, dan appasunna 

atau akkattang / khitanan adat (pengislaman), peristiwa pengalihan dari masa 

lajang kemasa memiliki tanggung jawab keluarga appabunting / perkawinan, 

peristiwa peralihan dari dunia ke dunia baka dalam upacara ammateang 

(kematian).  

Peristiwa peralihan dari keadaan terbebani karena janji menuju keadaan 

terlepas dalam upacara pelepasan nazar. Menurut konsepsi masyarakat  pengertian 

upacara appasili identik dengan istilah appalili (menghindarkan) dan istilah 

annangkassi (membersihkan). Istilah appalili adalah suatu konsep budaya yang 

mengacu pada pengertian tentang terhindar dari hal-hal yang buruk. Dalam hal ini 

masyarakat mengonsepkan  hal-hal buruk tersebut ialah  kesialan, marabahaya dan 

roh-roh jahat. Sedangkan istilah annangkassi dalam konsep budaya mengacu pada 
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pengertian tentang kebersihan dimana dalam hal ini masyarakat mengonsepkan 

bahwa kebersihan itu hal yang paling dijaga tidak hanya kebersiahan  lahiriyah 

akan tetapi juga kebersihan batiniyah.
20

 

Dalam adat masyarakat Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu, 

bersuci dengan membersihkan diri melalui Appasili suatu hal yang harus 

dilakukan apabila hendak melakukan sebuah pernikahan maka wajib  baginya 

untuk Appasili. Bukan hanya uuntuk sebuah pernikahan, namun Appasili  juga 

dilakukan oleh ibu hamil yang usia kandungannya sudah mencapai tujuh bulan, 

Appasili  dilakukan juga bagi anak yang ingin melakukan acara sunatan/khitanan, 

dan Appasili juga biasa dilakukan apabila telah memiliki kendaraan baru atau 

rumah baru maka harus dilakukan appasili terlebih dahulu agar supaya terhindar 

dari hal-hal negatif dan melindungi dari pengaruh buruk. Namun dalam ajaran 

Islam terdapat tentang ajaran bersuci baik memberi perhatian yang sangat besar 

terhadap bersuci (thahârah). Ia bahkan menjadi syarat berbagai aktivitas ibadah 

tertentu. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan  selevel lebih 

tinggi dari sekadar bersih-bersih. 

                                                           
20

 Armang, Tradisi Appassili Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa (studi unsur-unsur budaya islam), Skripsi, UIN Alauddin Makassar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam menyelesaikan sebuah penelitian, maka diharapkan kepada peneliti 

untuk mendapatkan langkah-langkah untuk menentukan metode penelitian teknik 

atau cara melakukan penelitian yang dilaksanakan secara langsung atau tidak 

langsung, Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis atau 

lokasi penelitian, pendekatan penelitian, dan langkah-langkah penelitian selama 

penelitian dilaksanakan. 

 Istilah penelitian (research) telah banyak didefinisikan oleh beberapa para 

ahli dalam bidang metodologi research , Hill Way dalam buku Pabundu tentang 

Introduction to Research mendefinisikan penelitian sebagai suatu metode studi 

yang bersifat hati-hati dan mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat 

dipercaya atas masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah tersebut.
1
 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian 

 Pada tahap penyelesaian , peneliti perlu menggunakan beberapa metode 

untuk memperoleh hasil lebih lanjut penelitian ini. Perlu diketahui bahwa jenis 

dari penelitian ini adalah  jenis field research (penelitian lapangan) dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bertumpu pada keutuhan (entity) sebuah fenomena untuk 

mengetahui lebih mendalam perilaku atau sikap manusia di tengah lingkungan 

sosialnya tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini adalah sebuah penelitian yang 

mengkonsentrasikan penelitian ini pada sebuah fenomena budaya dalam 

masyarakat. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa penelitian ini adalah 

                                                           
1
 Pabundu & H Moh Tika,  Metode Penelitian Geografi, Cet.1 jakarta:Bumi Aksara, 2005. 
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penelitian tentang budaya dan juga tradisi, Penelitian ini terfokus pada masyarakat 

Yang berada diwilayah Sulawesi Selatan di daerah Sungguminasa. 

  Karakteristik metode ilmiah menurut Kuncoro ―karakteristik metode 

ilmiah adalah kritis dan analitis, logis objektif, konseptual dan teoritis, empiris 

dan sistematis‖ dari definisi karakteristik metode ilmiah jelas bahwa semua 

penelitian telah menggunakan metode ilmiah karena memiliki tujuan memecahkan 

masalah.
2
 

2. Lokasi Penelitian 

 

  

Gambar 1.1 

 

 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data Tentang Tradisi Appasili, 

penulis melakukan penelitian kepada warga setempat yang berada   di Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi 

                                                           
2
 Darna Nana,  Dkk , Memilih Metode Penelitian Yang Tepat  Bagi Penelitian Bidang Ilmu 

Manajemen, Universitas Galuh Ciami, Vol.5 No.1 April, 2018 
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Selatan. Kelurahan  Sungguminasa merupakan salah satu dari empat belas 

kelurahan  yang berada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Empat belas 

kelurahan itu terdiri dari ,  Kelurahan Sungguminasa , Pandang-Pandang, Bonto-

Bontoa,  TompoBalang, RomangPolong, Tamarunang, Kalegowa, Katangka, 

Bontoramba, Mawang, Batang kaluku, Tonmbolo,  Paccinongang Dan Samata. 

Berada di kawasan dataran  rendah dengan koordinat geografis berada pada  

12
o
.33,19

o 
– 13

o
.15,17

o
 bujur timur dan 50.5 – 50.34,7

o
 Lintang Selatan. Jarak 

tempuh Kelurahan Sungguminasa memiliki 8 rukun warga(RW) dab 21 rukun 

tetangga(RT). Dari dua jumlah lingkungan yang ada di Kelurahan Sungguminasa 

terbagi atas 5 rw dan 13 rt untuk lingkungan Sungguminasa. 

 

1. Data kependudukan 

Penyebaran penduduk kecamatan Somba Opu maih bertumpu di 

kelurahaan Sungguminasa dari jumlah penduduk Kecamatan Somba Opu sebesar. 

104,599 jiwa. Kelurahan Sungguminasa sebesar 3,92 persen dari jumlah 

penduduk Kecamatan Somba Opu Kelurahan Sungguminasa tercatat sebagai 

kelurahan paling rendah tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 6740 

orang laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Sungguminasa adalah yang terendah 

di bandingkan Kelurahaan lain yang ada di kecamatan Somba Opu  yakni sebesar 

3,92 persen. Kelurahan Sungguminasa memiliki rata-rata anggota rumah tangga 

sebesar 1.355kk. orng dari total rumah tangga yakni 24.895 KK. 

2. Agama Dan Kepercayaan 

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Sungguminasa sudah mengenal 

terlebih dahulu kepercayaan dari nenek moyang mereka. Masyarakat 

Sungguminasa memiliki  kebudayaan yang kental dari leluhurnya walaupun telah 

beragama islam. kepercayaan- kepercayaan yang masih dipercaya oleh 

masyarakat yaitu kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang(animisme) dan 

kepercayaan kepada benda-benda keramat. Masyarakat Sungguminasa mayoritas 
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beragama Islam, dengan mayoritas Islam dapat dikatakan masyarakat selalu 

menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam terutama dalam hal tradisi yang 

sesuai dengan syariat agama.   

3. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya 

Dalam keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Sungguminasa lebih 

banyak berperan pada profesi pegawai dan wirausaha serta pekerja harian lepas.  

Dengan letak yang berada di kota membuat masyarakat lebih banyak berprofesi 

sebagai pegawai dan wirausaha dikarenakan lahan pertanian tidak sama dengan 

dulu, ini juga berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di Kelurahan tersebut. 

Dalam keadaan sosial budaya masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya 

beraneka ragam. Di masyarakat Sungguminasa masih kental dengan budaya 

leluhur nenek moyang mereka dan masih sangat sulit untuk meninggalkan 

kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena masih dipegaruhi oleh kepercayaan-

kepercayaan kepada arwah terdahulu yang diwariskan dan masih dilestarikan 

hingg saat ini walaupun masyarakat tekah menganut agama Islam. pengaruh 

tersebut terlihat pada beberapa tradisi termasuk tradisi upacara appasili. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

pendekatan yang sesuai dengan penelitian sejarah, yakni : 

1. Pendekatan Historis 

   Pendekatan Historis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengajak masyarakat memasuki keadaan yang real 

atau yang  benar-benar terjadi di berbagai peristiwa di masyarakat. Pendekatan 

historis sangat penting untuk mengungkapkan sejarah-sejarah dalam tradisi 

appasili di masyarakat Sungguminasa. 



28 
 

 
 

2. Pendekatan Sosiologi Agama 

 Sebagaimana dikemukakan oleh Emili Durkheum bahwa sosiologi 

merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial, bauk moral, kepercayaan, adat 

istiadat dan tradisi
3
. Disamping itu peneliti lebih mudah bersiosialisasi terhadap 

masyarakat dalam mengetahui lebih dalam tentang tradisi appasili dan untuk 

melihat bagaimana pengaruh masyarakat dalam tradisi tersebut. Agama adalah 

kepercayaan umat manusia sebagai hamba dalam melakukan ritual untuk lebih 

dekat kepada Penciptanya. Dalam pendekatan Agama ini penulis ingin 

mengetahui sebarapa paham masyarakat dalam mengetahui nilai islam dalam 

budaya-budaya yang ditanam dan dilakukan dalam tradisi appasili. 

 

3. Pendekatan Antropologi 

 Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan 

kebudayaan. Pendekatan antropologi ini mempelajari dan memahami tingkah laku 

manusia itu sendiri dengan melihat dari segi kebudayaannya yang ada dalam 

masyarakat terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan 

yang dikaji. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

  Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh secara lanngsung dari 

informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.  

 

                                                           
3
  Agus Sudarsono dan Agustina Wijiyanti, Pengantar Sosiologi, (Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2016), h.6 
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2. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpalan data. Sumber data sekunder adalah beberapa pustaka 

yang memiliki relevansi serta dapat menunjang penelitian ini, seperti jurnal, 

makalah, artikel, buku, majalah, Koran, internet dan sumber data yang lain yang 

bisa dijadikan sebagai data pelengkap. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan jalan 

menggunakan teknik wawancara, perekaman, catatan lapangan yang sesuai 

dengan prinsip pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif. Berikut 

beberapa sumber sejarah : 

 

1) Observasi  

Dalam penelitian dibutuhkan pengamatan yang dilakukan secara 

langsung di lapangan terhadap objek. Peneliti mengumpulkan beberapa 

Dalam hal panca indera manusia(penglihatan dan pendengaran) 

diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Data yang diperoleh 

dalam metode ini adalah dampak yang dialami masyarakat setelah 

melakukan prosesi adat Appasili. 

2) Wawancara 

Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap sejumlah 

informan yang dianggap refresentatif memberikan jawaban untuk 

penulisan penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti tentunya 

ditujukan tidak kepada sembarang orang, tapi kepada orang yang 

berkompeten atau mengetahui lebih jauh mengenai Tradisi Appasili. 
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3) Dokumentasi  

Dalam penelitian dibutuhkan data yang otentik dan menjadi 

pendukung suatu kebenaran.  Peneliti dapat memperoleh informasi dari 

macammacam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada 

informan dalam bentuk peninggalan budaya, dan karya seni. Peneliti 

mengumpulkan dokumen yang berbentuk gambar dan dokumen 

berbentuk lisan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh 

data otentik yakni mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen 

tentang Tradisi Appasili. 

E. Instrumen Penelitian 

 Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji 

dan dikumpulkan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. 

Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang 

merajuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu dalam pengumpulan data 

dibutuhkan beberapa instrument yang dapat dijadikan alat untuk mendapatkan 

data yang cukup valid serta akurat, seperti Gawai, Camera dan Alat tulis. 

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid 

reliabel. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun dilakukan upaya 

validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan 

melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Prosedur penelitian yang 

menghasilkan data kualitatif, maka analisis data dilakukan seiring dengan 

kegiatan penelitian. Dalam pengolahan data digunakan metode-metode sebagai 

berikut:  

a. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.  
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b. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-

bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya 

kemudian menarik kesimpulan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling pentig dalam 

poses penenlitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 

Sehingga teknik pengumpulan data harus tepat dan data benar-benar valid. Dilihat 

dari segi pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan cara wawancara atau interview dan observasi. 

Teknik menganalisis data yaitu data yang telah diperoleh dari wawancara 

dan juga pengamatan lapangan, adapun potret dan documen yang kemudian 

disatukan menjadi sebuah data. Adapun tahap kegiatan analis data dalam 

penelitian ini sebagai berikut  

a. Reduksi data  

Data yang diperoleh melalui lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 

peneliti kelapangan akan semakin banyak data atau infromasi yang 

ditemukan dan rumit. Maka itu perlu segera dilakukan analisis data 

memlaui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, mempersingkat 

informasi yang pokok dan penting-penting saja. Dengan demikian maka 

data yang sudah direduksi akan memberikan hasil gambaran yang jelas 

dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. 
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b. Penyajian data  

Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi secara 

sisrematik dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai 

temuan penelitian.  Salah satunya yaitu dalam pembuatan laporan hasil 

penelitian yang sistematis yang mudah dipahami oleh pembaca dalam 

berbentuj tabel atau bentuk diagram. 

c. Penarikan kesimpulan  

Setelah analisis data yang telah berlangsung dilapangan dan 

mendapatkan hasil penelitian maka, selanjutnya perlu melakukan 

penarikan kesimpulan yang dimana data berdasarkan catatan lapangan, 

observasi, documentasi dll yang didapat saat melakukan penelitian 

lapangan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Asal-Usul Tradisi Appasili Bunting Dalam Adat Pernikahan Pada 

Masyarakat Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia yang diciptakan 

berpasang-pasangan, saling tertarik mengadakan hubungan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan biologis, disamping sebagai sarana untuk melanjutkan 

keturunan.  

Pernikahan menjadi fase penting dalam kehidupan manusia, sebagai tanda 

peralihan suatu kehidupan dari remaja menjadi dewasa. Pernikahan atau proses 

pernikahan menjadi suatu yang sakral dan abadi yang dilaksanakan melalui 

berbagai proses atau upacara-upacara tertentu sebagaimana tradisi pernikahan 

yang berjalan bagi masyarakat Sungguminasa. 

Sebelum datangnya islam, ada empat unsuradat (pangadakkang)nyang 

diperpengangi oleh masyarakat Bugis-Makassar yaitu unsur ada’ (adat 

kebiasaan) Rapang(perumpamaan,penyerupaan,kebiasaan masyarakat), Wari’ 

(pelapisan sosial atau silsilah keturunan), dan bicara (pengadilan). Setelah islam 

masuk atauditerima sebagai agama olehmasyarakat maka unsur pangadakkang 

yang sebelumnya hanya empat kini menjadi limaunsur yaitu sara’(syariat islam) 

sebagai tambahan untuk melengkapiatau menyempurnakan unsur budaya lokal 

yang ada tersebut. Sehingga bertambah nilai kearifan lokal budaya lokal 

khususnya di sulawesi selatan. 

Munculnya sebuah tradisi tidak terlepas dari munculnya sejarah tradisi 

tersebut. Seperti tradisi appasili dalam pernikahan di kelurahan sungguminasa 

yang tidak diketahuiasal mulanya muncul tradisi tersebut. Sebagian Masyarakat 
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hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka dan 

di lestarikan sampai sekarang. 

Dengan demikian, Hubungan pernikahan yaitu jalinan pertalian yang 

seteguh-teguhnya dalam hidup seseorang dan kehidupan manusia, sehingga 

pernikahan itu wajib untuk dilakukan oleh dua insan yang merasa sudah  mampu 

mental ataupun fisik untuk melakukan pernikahan. 

 
Sebelum datangnya Islam, ada empat unsur adat (pangadakkang)nyang 
diperpengangi oleh masyarakat Bugis-Makassar yaitu unsur ada‟ (adat 
kebiasaan), Rapang (perumpamaan,penyerupaan,kebiasaan masyarakat), 
Wari‟ (pelapisan sosial atau silsilah keturunan), dan bicara (pengadilan). 
Setelah islam masuk atau diterima sebagai agama oleh masyarakat maka 
unsur pangadakkang yang sebelumnya hanya empat kini menjadi lima 
unsur yaitu sara’(syariat islam) sebagai tambahan untuk melengkapiatau 
menyempurnakan unsur budaya lokal yang ada tersebut. Sehingga 
bertambah nilai kearifan lokal budaya lokal khususnya di sulawesi 
selatan.

1
 

 

Munculnya sebuah tradisi tidak terlepas dari munculnya sejarah tradisi 

tersebut. Seperti tradisi appasili dalam pernikahan di Kelurahan Sungguminasa 

yang tidak diketahui asal mulanya muncul tradisi tersebut. Sebagian Masyarakat 

hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka dan 

dilestarikan sampai sekarang. 

 Kepercayaan dalam tradisi peninggalan yang turun temurun dari nenek 

moyang, tidak mudah untuk di hilangkan dari suatu masyarakat , ini menyebabkan 

salah satu faktor timbulnya saling mempengaruhi dalam munculnya budaya-

budaya baru dan condong mempertahankan budaya lama atau warisan leluhur. 

Tradisi appasili di Kelurahan Sungguminasa muncul sebagai tradisi yang 

membudaya dalam masyarakat Sungguminasa dan belum diketahui kapan 

tepatnya  dan bagaimana tradisi ini muncul. Keberadaan tradisi appasili di 

                                                           
1
 Rismawati, Tradisi Aggauk-gauk Dalam Transformasi Budaya Islam Di Kabupaten 

Takalar, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2015), h. 2 
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Kelurahan Sungguminasa di akui dan sudah ada sejak dahulu, namun mengenai 

siapa dan dimana tradisi ini dilaksanakan, tidak ada masyarakat mengetahui pasti 

awal mula tradisi tersebut muncul dan berkembang dimasyarakat Kelurahan 

Sungguminasa serta tidak mengetahui siapa orang yang pertama kali melakukan 

tradisi appasili tersebut. Sebagian masyarakat hanya mengetahui tradisi ini ada 

karena nenek moyang mereka terlebih dahulu kemudian dilanjutkan oleh anak 

beserta cucu-cucunya hingga kebudayaan tersebut tetap akan dilestarikan hingga 

sekarang ini. 

Keberadaan tradisi juga tidak terlepas dari keberadaan sosok sanro dan 

anrong bunting. Karena suatu tradisi apabila tidak ada yang memimpin maka 

tradisi tersebut tidak bisa di laksanakan.  Anrong bunting disebut sebagai perias 

pengantin. Anrong bunting ini sangat berbeda dengan perias pengantin lainnya, 

dimana anrong bunting ini juga mengetahui tata cara atau ritual-ritual upacara. 

Begitupun dengan Sanro yang biasa disebut dukun. Sanro ini hanya memimpin 

sebuah upacara ritual-ritual yang ada  pada masyarakat, sebagai mana fungsi 

dukun tersebut yang kita ketahui. 

 Tradisi appasili dalam pernikahan atau tradisi appasili bunting yang 

merupakan siraman salah satu ritual untuk melaksanakan prosesi pernikahan yang 

dimaksud untuk menghindarikan diri dari hal-hal yang membahayakan jiwa 

manusia saat sebelum dan setelah pelaksanaan acara tersebut. Menurut salah satu 

informan yang telah peneliti wawancara bernama Daeng Naba, Berpendapat 

Bahwa : 

appasili itu dilakukan orang tua pada zaman dulu dan kami lestarikan 
sampai sekarang, walaupun dalam masyarakat gowa sekarang  hanya 
sebagian yang menggunakan prosesi tradisi tersebut tetapi bagi kami yang 
kental akan tradisi tersebut masih melaksanakannya.

2
 

                                                           
2
 Daeng  Naba (53 tahun) Warga Setempat, Wawancara , di Kelurahan Sungguminasa,  (20 

desember 2021) 
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 Dalam proses menjelang pernikahan diadakan Appasili yang dimaksud  

untuk mensucikan diri dari lahir dan batin guna menghindari marabahaya selama 

menjelangya pernikahan. Dalam Melaksanakan tradisi appasili ini, calon sudah 

siap dengan hati yang suci dan ikhlas untuk memasuki sebuah bahtera rumah 

tangga, dengan mensucikan segalanya, termasuk mensucikan hati dan pikiran, dan 

tingkah laku diri. 

 Appasili ini rangkaian acara yang sakral yang dihadiri oleh seluruh 

keluarga dan tetangga. Acara appasili ini memiliki arti dan hikma yang 

mendalam, mempunyai nilai dan kesucian, kebersihan lahir batin. Dengan 

mengharapkan diri bersih dan suci dalam menghadapi pernikahan. Appasili ini 

dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu proses sebelum pesta pernikahan 

dilakukan. 

 

B. Bagaimana Proses Tradisi Appasili Bunting dalam Adat Pernikahan Pada 

Masyarakat Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa 

Tradisi appasili sulit untuk dipisahkan dalam proses melaksanakan 

pernikahan suku Bugis-Makassar. Tradisi appasili menjadi salah satu unsur 

pelengkap dalam pesta perkawinan dikalangan masyarakat Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Sebelum melaksanakan proses pelaksanaan appasili , terdapat  prosesi atau 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan, sebagai berikut: 

1. A‟barumbung  

A‟barumbung ialah kegiatan mandi uap saat dilakukan oleh calon 

pengantin mempelai wanita yang bertujuan untuk menghilangkan aroma 

tidak sedap pada tubuh, yang memberikan kesegaran dan mengeluarkan 
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hal buruk dan mendatangkan hal baik pada diri. Pada proses A‟barumbung 

ini calon pengantin duduk diatas sebuah kursi yang sudah disiapkan. 

Setelah itu calon pengantin dibungkus dengan menggunakan sarung atau 

kain lalu diuapi menggunakan air panas yang sudah dicampur rempah-

rempah dan ramuan. Tradisi ini disebut oleh masyarakat indonesia dengan 

sebutan sauna atau beruap dan upacara ritual ini dilaksanakan tiga hari 

sebelum menjelang pernikahan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

bersama informan bernama Puang Juhe yang menyatakan bahwa : 

 

 a‟barumbung na gaukang anjo tau buntinga iyami anne 
pakarammulangna a‟lilina gau kodiyya battu ri se‟reya tau 
siagang antangkasi‟ sere tau baji nicinika sangkamma tompa 
tenayya niciniki ammuntuli pa‟buntingang.

3
 

 

Artinya 

a‟barumbung yang dilakukan oleh pengantin ini adalah awal 
terhindarnya Perbuatan buruk dari diri dan mensucikan diri lahir 
batin dalam menyambut sebuah pernikahan. 

Demikian juga yang di ungkapkan oleh daeng kebo, bahwa sebelum 

acara pernikahan calon pengantin melakukan mandi uap agar terhindar dari 

hal-hal yang tidak diinginkan. Dan proses a‟barumbung dilakukan  

sebelum dilaksanakannya appasili tersebut. 

2. A‟bu‟bu  

Setelah melakukan proses yang pertama yaitu A‟barumbung 

kemudian dilakukan proses kedua yaitu A‟bu‟bu atau mencukur dan 

mencabut bulu-bulu halus pada wajah. Dalam proses yang kedua ini yaitu 

membersihkan rambut atau bulu-bulu halus pada ubun-ubun atau pun alis 

dengan menggunakan silet, gunting dan pisau kecil. Calon pengantin 

duduk dan memangku kelapa dan memegang beras, lalu anrong bunting  

                                                           
3
 Puang Juhe, (50 tahun) ibu rumah tangga, Wawancara , Kelurahan Sungguminasa.( 20 

desember 2021) 
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mencukur alis pengantin agar tampak teratur sehingga riasan yang 

digunakan menyatu dengan wajah, kemudian bulu-bulu halus pada wajah 

seperti yang berada di tengkuk juga dibersihkan dengan silet agar 

penggunaan sanggul bagi pengantin perempuan tampak rapih.  tujuan dari 

a‟bubu ini yaitu  untuk memudahkan dalam merias pengantin wanita, 

supaya da‟dasa‟ (riasan hitam pengantin) pada dahi yang dikenakan pada 

calon pengantin wanita bisa melekat dengan baik. Hal ini diperkuat dengan 

hasil wawancara bersama informan bernama Daeng Kebo yang 

menyatakan bahwa : 

 
Akkullei appalomo-lomo pabelo-belona buntinga punna dimodei 

atau nipapakei buntinga na gaukang Daeng Kebo.
4
 

Artinya : 

 A‟bu‟bu dapat mempermudahkan perias pengantin dalam merias 
calon pengantin menurut Daeng Kebo. 

 
Adapun informan yang bernama Hj. Hartati yang menyatakan bahwa : 

 
hj. Hartati nagaukang matumatungna pabelo-belona buntinga 

akkullei attahang sallo siagang appakasingaraki rupanna riwattu 
a‟buntingna

5
 

 
Artinya : 

 hj. Hartati berkata penggunaan make up atau riasan pengantin 
bisa bertahan lama dan mencerahkan wajah ketika dihari pengantin. 
 

3. Appakanre bunting  

Setelah melakukan proses A‟bu‟bu pengantin harus mengikuti 

rangkaian prosesi Appakanreng Bunting. Rangkaian prosesi adat Makasar 

pada umumnya menyediakan beberapa jenis-jenis kue khas tadisional 

Makassar yang beraneka ragam dan didominasi oleh rasa manis. Kue-kue 

ini disajikan bukan tanpa makna dan harapan. Pembuatan dan 

                                                           
4
 Daeng Kebo (45 tahun) Ibu Rumah Tangga , Wawancara , Kelurahan Sungguminasa,  

( 19 Januari  2022) 
5
 Hj Hartati (50 tahun) Ibu Rumah Tangga,  Wawancara, Kelurahan Sungguminasa,  

(19 Januari 2022) 
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penyajiannya dibalut dengan niat dan harapan baik untuk calon pengantin 

kelak dalam membina rumah tangga yang penuh dengan kebahagian dan 

keharmonisan.  

Dalam proses Appakanre Bunting atau memberi makan calon 

pengantin, calon mempelai berada didalam kamar pengantin tadi setelah 

melakukan proses a‟bu‟bu pengantin lalu disuapi berupa kue-kue khas 

tradisional Makassar, seperti cucuru bayao, onde-onde dan serikaya. Serta 

disiapkan disuatu wadah yang disebut bosara lompo, tempat makanan 

berbentuk lingkaran. Masyarakat mempercayai bahwa memberi makanan 

yang  manis kepada calon pengantin kelak dalam pernikahannya pun dapat 

merasakan sesuatu yang baik dan tentram serta harapan yang telah 

dicurahkan akan menjadi kenyataan.  

4. Je‟ne Passili Bunting 

Setelah Proses dari Appakanre bunting tiba saatnya  dimulai proses 

Siraman atau orang makassar biasa menyebut dengan apassili menjadi 

salah satu proses dalam tradisi appasili bunting  yang bertujuan 

mensucikan diri lahir dan batin. Sebelum melakukan ritual ini calon 

pengantin memakai sarung ataupun baju baru kemudian mengambil air 

wudhu agar membuat calon pengantin bersih dari kotoran atau najis . Salah 

satu informan bernama abdul haris menyatakan bahwa : 

 

Abdul Haris na gaukanngi caracarana ammbasai anne sangkamma 
ni gaukanga sollanna anjo tau buntinga anggappai kabajikang 
ilalang pakkalabineangna siagang a‟lili ri gau kodiya.

6
  

 
Artinya : 
 

                                                           
6
 Abdul Haris (51 tahun), Tokoh Masyarakat,  Wawancara, Kelurahan Sungguminasa, (19 januari 

2022) 
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Abdul Haris mengungkapkan proses siraman ini sebagaimana 
dimaksudkan agar nanti calon pengantin memiliki sesuatu yang 
baik dalam berrumah tangga dan terhindar dari hal-hal buruk kelak. 

 

 Appasili dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 - 10.00 pagi. 

Keluarga calon pengantin memilih waktu di pagi hari yang bertujuan agar 

calon pengantin memiliki fisik yang segar dan bugar dan calon pengantin 

memakai busana yang baru dan sopan . acara ini dimaksud agar dalam 

menjalani bahtera rumah tangga dapat perilindungan dari yang Maha 

Kuasa dan dihindarkan dari mahabaraya. 

Dalam proses appasili ini disiapkan berbagai bahan keperluan, yaitu : 

  

a. Ja‟jakkang 

Yaitu  tempat penyimpanan yang sangat diperlukan dalam appasili 

berisi lilin, beras, gula merah dan kelapa, makna dari penyediaan 

ja’jakkang ini sebagai sedekah yang harus dikeluarkan dan tidak bisa 

tinggal didalam rumah pengantin. Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara bersama infroman bernama Daeng Ngemba yang 

menyatakan bahwa : 

Daeng Ngemba appau Na ni appakasadia jakjakkang punna ni 

appasili ki tawwa na ni sareangi anrong bunting punna lekbami ni 

appasili. Ilalangna anjo jajakkanga antu niak antu berasa siagang 

gula mera, niak kelapana dan lilina niak tong.
7
  

Artinya  

Daeng Ngemba berpendapat di sediakannya jakjakang. Dalam 

melakukan appassili,  jakjakkang akan diberikan oleh anro bunting 

dan berisi beras ada juga gula merah, kelapa dan juga lilin.   

 

 

                                                           
7
 Daeng  Ngemba ,  Warga Setempat, Wawancara , di Kelurahan Sungguminasa,  (2 agustus  

2022) 
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b. Kanre jawa picuru 

Yaitu berupa kue-kue khas makassar seperti, kue umba-umba, 

sarikaya, dan kolapisi. Penyediaan berbagai macam kue ini sebagai 

syarat-syarat dimana kue tersebut memiliki artinya masing-masing. 

Seperti kue serikaya yang memiliki makna orang yang di appasili 

hidupnya akan kaya raya seperti nama kuenya serikaya. Kue umba-

umba disimbolkan agar orang yang di appasili hidupnya tidak berada 

dibawah terus dengan maksud semua rezeki selalu bermunculan. 

Sedangkan kue lapisi bermakna supaya orang yang di appasili nanti 

hidupnya penuh bahagia dan rezekinya berlapis-lapis. 

c. Leko‟ appasili 

Leko appasili yaitu alat yang digunakan saat appasili, biasanya  

juga memakai daun sirih dan daun serikaya kemudian daun ini  diikat 

menjadi satu. Leoko appasili ini sebagai alat untuk memercikkan air 

kepada calon pengantin yang disimbolkan agar terhindar dari 

keburukan-keburukannya. 

d. Pammaja 

Pammaja atau wajan yang berfungsi sebagai wadah yang diisi air 

dan juga beras,  uang receh serta daun sirih. 

e. Paduppang 

Paduppang adalah syarat-syarat dalam appasili, dimana 

paduppang ini dipakai dan dibakar yang bertujuan untuk mengitari air 

yang ada diwadah. 

f. Kaluku 

Kaluku adalah kelapa muda sebagai salah satu perlengkapan dari 

appasili , kemudian kelapa ini dipakai oleh calon pengantin untuk di 

pangku setelah dimulainya proses appasili. Kaluku atau kelapa 

merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam tradisi appassili 

menggunakan dua buah kelapa. Kelapa yang pertama yaitu kelapa 

yang sudah tidak mempunyai kulit luat yang di simpan pada 

jakjakkang bersama beras, gula merah, dan lilin. Dan kelapa yang 
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kedua yang digunakan yaitu kelapa yang masih mempunyai kulit luar 

yang akan diduduki oleh calon pengantin 

g. Golla eja 

Golla eja yaitu gula merah yang bersimbol agar kehidupan calon 

pengantin selalu merasa manis . seperti dengan rasa gula merah yaitu 

manis. 

h. Tai bani 

Tai bani adalah lilin yang merupakan syarat dalam appasili. Lilin 

ini dipakai dalam proses appasili dengan memutari didepan wajah 

sebanyak tiga kali agar wajah sang pengantin bercahaya. Lilin  ini 

dinilai seperti kehidupan yang selalu bersinar baik dalam karir 

maupun dalam berumah tangga. 

i. Unti te‟ne 

 Ialah  pisang raja adalah makanan yang manis yang bermakna 

dalam mengarungi kehidupan nantinya di harapkan mendapat berkah 

yang baik dan memilik sikap baik dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat. 

Dalam proses appasili ini dimulai dari a‟bu‟bu dengan membawa calon 

kedapan pintu rumah dan duduk memangku kelapa muda, setelah itu anrong 

bunting membuat ikatan dari daun sirih yang ditaruh air dalam wajan, lalu 

mengambil leko passili  dan berdoa kepada Allah Swt serta membaca basmalah 

dan membaca mantra-mantra appasili, kemudian memercikkan air dengan 

menggunakan leko appasili pada calon pengantin, di mulai dari kepala dan turun 

ke pundak setelah itu dipercikan keluar rumah dan dilakukan sebanyak tiga kali. 

Dalam melakukan prosesi tersebut agar keluar hal-hal buruk dari diri calon 

pengantin, dan diakhiri dengan mencicipi makanan khas tradisional Makassar.  

Walaupun perkembangan zaman semakin modern tidak terlepas juga dari 

pakaian-pakaian yang digunakan saat melakukan appasili , biasanya calon 
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pengantin saat melaksanakan appasili memakai sarung ataupun baju baru. Tetapi 

tidak dipungkiri juga memakai riasan seperti riasan adat jawa yang memakai 

bunga melati selama proses appasili dilaksanakan, dikarenakan biasanya baju 

calon pengantin disediakan oleh anrong bunting dan calon pengantin berhak 

memilih memakai riasan bunga melati atau tidak. Jikapun memakainya tidak apa-

apa dan hanya menjadi hiasan agar terlihat cantik ketika siraman berlangsung.   

Namun kebiasaan- kebiasaan yang disebut tradisi turun-temurun masih sangat 

sulit di tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan tersebut meskipun memilki sedikit 

perubahan, nilai-nilai dan makna masih tetap ada dalam adat Bugis Makassar. 

C. Bagaimana Nilai-Nilai Budaya Islam Dan Mengapa Tradisi Appasili Masih 

Dipertahankan Oleh Masyarakat Sungguminasa. 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan 

berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti berharga atau berguna bagi 

kehidupan manusia, nilai-nilai itu sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku 

manusia, baik secara individual, maupun kelompok masyarakat secara 

keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. Suatu nilai 

apabila sudah membudaya di dalam diri seseorang maka nilai dijadikan sebagai 

pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku, hal ini dapat dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dianggap penting dan berharga. nilai-nilai merupakan nilai yang 

disepakati dalam suatu masyarakat, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada 

suatu kepercayaan, kebiasaan, simbol-simbol, dengan karakteristik. Sebagai acuan 

perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 

Nilai ialah suatu konsepsi yang abstrak yang tidak dapat dilihat dan 

disentuh.  Dalam nilai ini yang melembaga dalam fikiran manusia baik secara 

individu ataupun secara sosial dalam masyarakat, melembaganya sebuah nilai 
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dapat dipastikan sebagai system nilai. Tanpa nilai dalam hal apapun tidak berarti 

bagi kehidupan manusia karna wujud dari sebuah nilai wajib ada di kehidupan 

masyarakat. 

Dalam prosesi tradisi appasili dalam adat pernikahan memiliki nilai-nilai 

budaya Islam yang terkandung didalamnya yang tidak bertentangan dalam agama 

budaya lokal dan Islam karna budaya-budaya tersebut banyak mengandung unsur 

Islam didalammnya. 

1. Nilai ukhuwah 

Nilai ukhuwah yang berarti persaudaraan,  nilai ini wujud persaudaraan 

antar manusia yang berlandas iman guna menciptakan ataupun menumbuhkan 

kasih sayang, rasa cinta adanya hubungan simpati dan empati dalam hubungan 

manusia dan memiliki ketertarikan yang sama. Islam masuk di dalam masyarakat 

dengan damai, begitupun dengan ajaran yang di miliki dimana memiliki rasa 

hormat dan menghargai sesama manusia dan melahirkan rasa ramah, cinta, peduli 

terhadap kebutuhan saudara seiman dan sekaligus membantu mereka. Seperti 

halnya dalam prosesi appasili dalam adat pernikahan dimana menyatukan dua 

insan yang berbeda yang memiliki ketertarikan yang sama dalam perasaan yang 

baik. Seperti yang terkandung dalam Q.S Al-Hujurat 49/13 : 

 

  ٰٗ َ ث  أ   ٔ ر    َ ٍ  ذ  ى  يِ  َ ه ق ُ ب ٌَّ ي ب أ يُّٓ ب انَُّبش  إََِّب خ  اۚ  إِ فٕ  بر  ق ب بئمِ نتِ ع   ٔ ى  ش    َ ه ُ ب ع  ج   ٔ 

بیِر    هیِى  خ  ٌَّ اللهَّ  ع  ى  ۚ إِ  َ ِ أ ت ق ب ُ د  اللهَّ ى  عِ ك  ي  ر   َ  .أ 

Terjemahnya : 

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

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
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yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.‖
8
 

 

Allah SWT menegaskan jika suluruh umat manusia adalah satu keturunan. 

Mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama yakni Adam dan Hawa. 

Sehingga, dalam kehidupan tidak ada perbedaaan kasta. Semua umat manusia 

akan sama dan setara di sisi Allah SWT. 

2. Nilai syariah 

Nilai syariah merupakan keyakinan terhadap manusia dan Tuhannya. 

hubungan manusia dan manusia serta manusia dengan alam lainnya. sebagai 

sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata. Dalam nilai ini meluruskan tujuan 

dan perbuatan yang  menyimpang dalam beribadah dan serta berhubungan kepada 

ajaran al-Qur’an. 

 Dalam melakukan tradisi appasili pada masyarakat Sungguminasa 

terdapat kandungan nilai-nilai syariah didalamnya yaitu ketika mempersiapkan 

alat atau bahan yang di gunakan dalam proses appasili terlebih dahulu membaca 

basmalah dan berdoa kepada Allah Swt oleh orang yang dipilih dalam melakukan 

proses tersebut, tujuan agar doa yang dijamah memiliki tujuan yang baik dan 

dapat dikabulkan kepada tuhan. Dalam melakukan proses tersebut dapat dikatakan 

memiliki kepercayaan  dalam prosesi tradisi tersebut. Begitupun dalam 

pelaksanaan  siraman yang memilki maksud mensucikan diri lahir batin dan 

terhindar dari mahabaraya ataupun kesialan-kesialan pada diri.  

Dalam memiliki kepercayaan dimana berarti kita memiliki keyakinan dan 

berserah diri kepada yang maha kuasa agar maksud tujuan dan harapan dapat 

                                                           
8
 kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Bandung. 2018. (diakses 10 

september 2022) 
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tercapai. Mempercayai adanya kepercayaan-kepercayaan nenek moyang tanpa 

menghilangkan nilai Islam dan selalu memasukkan syariat Islam didalam budaya-

budaya yang ada tersebar di masyarakat. Karena sebelum Islam datang tradisi atau 

budaya sudah ada terlebih dahulu di kehidupan masyarakat sehingga 

menjadikannya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada acara-acara sakral 

seperti dalam adat pernikahan di masyarakat Sungguminasa. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam proses tradisi appassili 

dalam adat pernikahan di masyarakat Sungguminasa memiliki adab berdoa dalam 

Islam. dan mengandalkan doa tersebut dapat dikabulkan kepadah Allah Swt. Dan 

mengikut sertakan pembacaan basmalah sebelum melakukan sesuatu yang baik 

dimana memiliki harapan yang baik pula. 

Masyarakat Kelurahan Sungguminasa termasuk masyarakat suku 

Makassar. Masyarakat Makassar dikenal memiliki budaya yang masih 

dipertahankan sampai saat ini.  Masyarakat memberikan dampak positif terhadap 

tradisi atau budaya yang dijalankan dan memberi keharmonisan terhadap 

hubungan kekeluargaan antar sesama manusia. 

Masyarakat memiliki hubungan yang sangar erat tentang kebudayaan 

karna dalam keseharian manusia memerlukan budaya, karena kebudayaan semua 

adalah hasil ciptaan manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. 

Kebudayaan tercipta karena hubungan manusia yang menghasilkan interaksi 

sosial salah satunya berupa kebiasaan dan kebiasaan tersebut turun-temurun 

sehingga menjadikannya sebuat tradisi dan kebudayaan dari nenek moyang 

terdahulu. 

3. Nilai Aqidah 

Nilai Aqidah Aqidah merupakan urusan yang wajib diyakini kebenarannya 

oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur 
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dengan keraguan. Pembahasan mengenai aqidah tidak lepas dari pembahasan 

tauhid sebagai konsekuensi persaksian umat Islam yang terdapat dalam dua 

kalimat syahadat. Nilainilai aqidah adalah seperangkat keyakinan dan rujukan 

yang dianggap penting bagi seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan dan 

kebenaran ajaran-Nya yang mampu memberikan corak khusus terhadap pola 

piker, perasaan, keterikatan, dan perilakunya. Nilai aqidah yang menjadi 

keyakinan umat Islam diantaranya adalah iman kepada Alla 

h Ta’ala yang mencakup kewujudannya dibuktikan oleh fitrah, akal, syara’ 

dan indera; mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah baik mencipta, 

memberi rizki, menghidupkan dan mematikan; mengesakan Allah di dalam 

perbuatan hambanya. Pada proses tradisi yang dilakukan pada masyarkat 

Paccinongang terdapat penyusuaian nilai-nilai aqidah dalam pelaksanaannya 

seperti pada prosesi sebelum membangun rumah tūpānrīta memohon doa kepada 

Allah Swt. dan masih mempercayai kekuatan-kekuatan Tuhan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam proses tradisi appassili 

dalam adat pernikahan di masyarakat Sungguminasa memiliki adab berdoa dalam 

Islam. dan mengandalkan doa tersebut dapat dikabulkan kepadah Allah Swt. Dan 

mengikut sertakan pembacaan basmalah sebelum melakukan sesuatu yang baik 

dimana memiliki harapan yang baik pula. 

Masyarakat Kelurahan Sungguminasa termasuk masyarakat suku 

Makassar. Masyarakat Makassar dikenal memiliki budaya yang masih 

dipertahankan sampai saat ini.  Masyarakat memberikan dampak positif terhadap 

tradisi atau budaya yang dijalankan dan memberi keharmonisan terhadap 

hubungan kekeluargaan antar sesama manusia. 

Masyarakat memiliki hubungan yang sangar erat tentang kebudayaan 

karna dalam keseharian manusia memerlukan budaya, karena kebudayaan semua 
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adalah hasil ciptaan manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. 

Kebudayaan tercipta karena hubungan manusia yang menghasilkan interaksi 

sosial salah satunya berupa kebiasaan dan kebiasaan tersebut turun-temurun 

sehingga menjadikannya sebuat tradisi dan kebudayaan dari nenek moyang 

terdahulu. 

Beberapa hal yang membuat tradisi appasili masih dipertahankan oleh masyarakat 

Sungguminasa adalah : 

 Appasili sendiri merupakan budaya masyarakat setempat yang selalu 

dilaksanakan dalam adat-adat tertentu salah satunya adat pernikahan. sebagai 

masyarakat Sungguminasa hal ini sangatlah biasa yang dilakukan . karena tradisi 

ini sudah terlebih dahulu dilakukan oleh leluhur-leluhur terdahulu sehingga masih 

dilaksanakan oleh penerus sekarang. 

Dengan adanya inisiatif untuk melestarikan budaya nenek moyang dan adanya 

kecintaan terhadap kebudayaan yang dimiliki yang memiliki nilai persaudaraan 

yang kuat dan tolong menolong yang terkandung di dalam appasili menjadikan 

masyarakat mempunyai sikap saling menghargai perbedaan, dan memperhatikan 

perubahan lingkungan sekitar. 

 Dalam pengamatan peneliti, tradisi appasili di masyarakat Sungguminasa 

mempunyai dampak yang positif sehingga tradisi yang diturunkan oleh nenek 

moyang masih dipertahankan oleh generasi selanjutnya. Dalam proses hubungan  

Islam dan budaya masyarakat Sungguminasa yang menyatu dengan lembut pada 

akhirnya menjadikan Islam dan budaya masyarakat Sungguminasa tidak dapat 

dipisahkan. Walau dalam proses budaya tersebut Islam masuk dan ikut 

mempengaruhinya, tidak menjadikan budaya itu hilang. Karena dalam tradisi 

appasili di masyarakat Sungguminasa memiliki nilai-nilai Islam yang terkandung 
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didalam yang membuat masyarakat masih tetap mempertahankan budaya hingga 

sampai saat ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Appasili dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Sungguminasa 

merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. 

Kemunculan tradisi tersebut merupakan hasil yang membudaya dari 

masyrakat Sungguminasa dengan melestarikan budaya-budaya yang 

tersebut.  

2. Proses pelaksanaan tradisi ini terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan saat melakukan appasili, seperti mempersiapkan 

ja‟jakkang, kanre jawa picuru, langiri‟, leko passili, pammaja, 

paduppang, kaluku, golla eja, tai bani, dan unti te‟ne. Setelah semua 

bahan sudah tersedia barulah dilaksanakan appasili. 

3. Dalam melakukan tradisi appasili pada masyarakat Sungguminasa 

terdapat kandungan nilai-nilai syariah didalamnya yaitu ketika 

mempersiapkan alat atau bahan yang di gunakan dalam proses appasili 

terlebih dahulu membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Swt oleh 

orang yang dipilih dalam melakukan proses tersebut, tujuan agar doa yang 

dijamah memiliki tujuan yang baik dan dapat dikabulkan kepada tuhan 

B. Implikasi 

Dari beberapa kesimpulan di atas maka implikasi dari penelitian ini 

yaitu : 

Dalam pelestarian budaya ini memang seharusnya dapat di 

kembangkan dan menjaga pelestarian budaya demi menjaga sebuah tradisi 

dan nilai didalamnya. Tradisi appasili dikelurahan sungguminasa patut 

untuk dilestarikan dan di pertahankan oleh masyarakat setempat dan 

menjadikan tradisi tersebut sebagai kekayaan budaya warisan luhur 

masyarakat tersebut. 
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Lampiran-Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Wawancara Puang Juhe 
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Gambar 2.  Hasil Wawancara  Ibu  Daeng Kebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Wawancara Ibu Hj. Hartati 
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Proses melakukan A’bubu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses melakukan Appakanre Bunting dan juga Siraman Ritual Appasili 
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