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ABSTRAK 

 

Nama  : Try Amalia Syam 

Nim  : 40200117133 

Judul Skripsi: Tradisi Mappasoro Dalam Adat Pernikahan Di Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

(Studi Sosial Budaya Islam) 

 

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai; Tradisi Mappasoro 

Dalam Adat Pernikahan Di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba(Studi Sosial Budaya Islam), masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini ada tiga yaitu; (1) Bagaimana latar belakang munculnya tradisi 

mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba, (2) Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi 

mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba, (3) Bagaimana nilai-nilai Islam terintegrasi 

dalam tradisi mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

metode pendekatan historis, antropologi, sosiologi dan agama. Selanjutnya 

pengumpulan data dengan menggunakan field research (lapangan), dengan tahap 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis 

berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dibicarakan sesuai 

kenyataan yang terjadi di masyarakat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Latar Belakang munculnya 

Tradisi Mappasoro atau Panaung ri ere yang dikenal oleh masyarakat Desa 

Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, adalah tradisi 

yang dilaksanakan sebelum datangnya Islam. Tradisi Naung ri ere lahir dan 

dipercayai oleh masyarakat di Desa Benteng Gantarang sebagai tradisi sakral yang 

diwariskan dari nenek moyang yang bertujuan agar dijauhkan dari berbagai 

macam kesulitan nantinya setelah berumah tangga, radisi mappasoro dilaksanakan 

ketika selesai melaksanakan pesta pernikahan, (2) Prosesi awal dalam tradisi ini 

adalah menyiapkan segala perlengkapan dan sesajian yang akan digunakan 

kemudian setelah itu sanro dan imam akan memanjatkan doa-doa khusus dan doa 

keselamatan, (3) Seorang muslim harus meyakini bahwa hanya Allah yang 

menguasai seluruh kebaikan dan keburukan, baik yang belum terjadi maupun 

yang sudah terjadi.  

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah setempat dan 

masyarakat bahwa tradisi mappasoro atau panaung ri ere adalah warisan leluhur 

yang patut dilestarikan dengan tuntunan ajaran islam agar tidak adanya unsur 

kemusyirkan serta hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama islam yang 

sesungguhnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa yang besar tidak  hanya  dilihat dari pencapaiannya  dimasa 

modern, tapi lebih dari itu. Suatu bangsa yang dikatakan benar-benar besar itu 

tidak terlepas dari pencapaian para pendahulu. Mereka berjuang demi  satu  tujuan  

yang  pasti  penguatan  identitas  agar  anak  cucu  tidak melupakan  jati  dirinya. 

Bangsa yang mendiami suatu daerah tertentu memiliki adat istiadat 

(kebiasaan hidup) dan kebudayaan masing-masing, setiap bangsa memiliki adat 

istiadat yang merupakan aturan tata hidupnya. Kebiasaan hidup suku bangsa yang 

satu berbeda dengan suku bangsa lainnya. Kebiasaan yang dianut berpuluh-puluh 

tahun oleh suatu kelompok atau suku bangsa dikenal sebagai tradisi. Indonesia 

memiliki beraneka ragam budaya daerah yang menjadi kekayaan budaya bangsa. 

Masing-masing daerah memiliki ciri khas dan keunikan tertentu yang mewakili 

setiap daerahnya.1 

 Hal ini ditunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang 

menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan yang 

bermacam-macam menunjukkan latar belakang pernikahan adat yang berbeda-

beda dilaksanakan oleh  masyarakat bangsa Indonesia. Kenyataan kehidupan serta 

alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia untuk saling 

berbeda selera, kebiasaan atau perbedaan budaya, adat serta tradisi. Cara pandang 

umat Islam Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain juga saling 

berbeda. Kondisi ini juga berbaur dengan norma-norma ajaran Islam dalam 

                                                             
1Sumarsono, Tata Upacara Pengantin Adat Jawa (Jakarta: PT. Buku Kita, 

2007), h. 17. 
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kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah 

masalah pelaksanaan upacara pernikahan. 

 Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sansekerta, buddhayah yang 

merupakan suatu bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. 

Kebudayaan diartikan sebagai “sesuatu yang berhubungan dengan budi atau 

akal”.2 Dengan kata lain kebudayaan mencakup semua hal yang didapat diperoleh 

dan dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Selo Soemardjan merumuskan bahwa kebudayaan sebagai semua hasil 

karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya atau produk masyarakat yang 

menghasilkan kebudayaan kebendaan yang dapat diabadikan untuk keperluan 

masyarakat.3 

Kata culture merupakan kata asing yang sama artinya dengan 

“kebudayaan”. Berasal dari kata Latin clore yang berarti “mengelolah, 

mengerjakan,” terutama mengelolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang 

arti culture sebagai “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengelolah 

tanah dan mengubah alam.4 

Kebudayaan itu berubah karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 

Pertama, ditemukannya unsur-unsur baru. Kedua, unsur yang baru hasil dari 

kebudayaan lain. Ketiga, adanya perbedaan pendapat dari unsur lain. Keempat, 

perkembangan teknologi yang mengakibatkan mulculnya unsur baru. Kelima, 

                                                             

2P.J. Zoet Mulder dalam Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Ed. Baru 
(Cet. VIII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 181. 

3Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: 
Rajawali pers, 2014), h. 148-149. 

4Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu antropologi, (PT. Rineka Cipta, Jakarta: Cet. 
IX, 2009), h. 146. 
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adanya kekeliruan dalam mewariskan suatu kebudayaan ke generasi-generasi 

selanjutnya.5 

Kebudayaan membahas semua hal yang didapatkan dan dipelajari oleh 

sekelompok manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kebudayaan mencakup 

segala hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang normatif. Maksudnya, 

segala sesuatu yang terdapat di dalam suatu masyarakat ditentukan oleh 

kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.6 

 Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai macam etnis 

dan suku, dan masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Di 

dalam kehidupan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, dikenal istilah 

“pangngadereng” (adat istiadat). pangngadereng ini adalah perwujudan bentuk 

dari kebudayaan masyarakat. 

 Pangngadereng memiliki lima unsur pokok yang terintegrasi dalam 

pembangunan kehidupan moral manusia, kelima unsur pangadereng antara lain: 

1.   Ade’ merupakan salah satu aspek pangadereng yang mengatur pelaksanaan 

sistem kaidah dan aturan-aturan adat dalam setiap kegiatan orang Bugis. 

Dengan demikian ade’ berarti peraturan tata tertib yang bersifat normatif 

yang memberikan kepada sikap hidup dalam menghadapi, menanggapi, dan 

menciptakan hidup kebudayaan, baik ideologi, mental spiritual, maupun 

fisik yang mendominasi kehidupan masyarakat. Di sini tampak bahwa ade’ 

adalah penjelmaan aspek suatu kebudayaan. Baik dalam bentuk ide-ide, 

kelakuan-kelakuan, maupun hasil dari kelakuan berupa benda dan materi. Di 

                                                             
5Ririn Darini, S. S., M. Hum., Sejarah Kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha, 

(Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 3-6. 
6 Hariati, unsur-unsur Budaya Islam dalam Tradisi Permulaan Panen, 

(Angngalle Ulu Ase) di Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, 

Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017), h. 1. 
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sini pula tampak bahwa unsur-unsur lain dari pangadereng bagian yang 

terpisahkan dari ade’. 

2.  Rapang berarti contoh, perumpamaan unsur ini menjaga kepastian dari 

hokum yang tidak tertulis, pada masa lampau sampai sekarang. 

3.   Bicara dalah konsep yang bersangkut paut dengan peradilan atau kurang 

lebih sama dengan hukum serta hak-hak dan kewajiban seseorang yang 

mengajukan kasusnya ke peradilan. 

4.  Wari’ adalah unsur yang mengklasifikasikan segala benda, peristiwa dan 

aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara jalur keturunan 

yang mewujudkan pelapisan sosial untuk memelihara hubungan kekerabatan 

antara raja suatu Negara dan raja Negara lain. 

5.  Sara’ unsur yang mengandung pranata dari hukum Islam, serta unsur yang 

melengkapi ke-4 unsur lainnya.7 

  Salah satu bentuk dari Pangngadereng (adat istiadat) dari kehidupan 

masyarakat Bugis Bulukumba adalah Abbottingeng (Pernikahan). Pernikahan ini 

merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat Bugis dan 

berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam suatu ritual 

yang penuh dengan makna simbol. Sebagai salah satu bentuk tradisi dalam 

kehidupan masyarakat Bugis di Kabupaten Bulukumba, apabila melaksanakan  

upacara pernikahan biasanya  diakhiri dengan upacara ritual mappasoro‟ yaitu 

salah satu bagian dari tahapan atau proses yang dilaksanakan setelah acara resepsi 

pernikahan selesai. 

 Mappasoro‟ merupakan sebuah tradisi dalam kehidupan masyarakat 

Bugis, yaitu salah satu bentuk ritual yang biasanya dilakukan pada siang hari, 

sehari setelah prosesi pernikahan. Mapposoro‟ ini dilakukan dengan tujuan 

                                                             
7 Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang 

Bugis (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 344. 
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sebagai salah satu cara untuk menolak bala’ agar terhindar dari hal-hal yang ghaib 

karena mereka meyakini bahwa apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang 

tiba-tiba sakit maka hal itu dikaitkan dengan ritual mappasoro‟ dengan kata lain 

mereka mempercayai jika tidak melakukan ritual mappasoro‟ maka anggota 

keluarga yang sakit tidak akan sembuh. Mappasoro‟ adalah salah satu wujud 

kesyukuran yang diperoleh  keluarga yang telah melangsungkan pernikahan. 

Selain itu, bertujuan agar dijauhkan dari berbagai macam kesulitan nantinya 

setelah berumah tangga.8 

 Mappasoro (menghanyutkan sesaji di sungai) merupakan acara ritual 

tradisi adat budaya yang diadakan dengan tujuan menghormati para leluhur 

sebelum mengadakan acara agar acara berjalan dengan lancar tanpa hambatan. 

Acara ritual penghormatan terhadap leluhur ini dilakukan oleh beberapa tokoh 

masyarakat yang ada. Dalam ritual tersebut sesaji yang akan dihanyutkan di 

sungai. Isi sesajian tersebut diantaranya pisang, kelapa muda, kampalo, ketupat, 

kue tradisional cucuru, ayam kampung, serta telur ayam kampung. Berdasarkan 

uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “tradisi 

mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benteng Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimanakah tradisi mappasoro dalam adat pernikahan di 

Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Maka masalah yang 

diteliti kemudian dijabarkan sebagai berikut 

                                                             

8 Hasbih Wahyudi, Perspektif Islam Terhadap Ritual Mappasoro’ Pada Prosesi 

Pernikahan, di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten                 Bulukumba, Skripsi ( Makassar : Fak. 

Ilmu budaya Universitas Hasanuddin, 2017), h. 2-4. 
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1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi mappasoro dalam adat 

pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba? 

2. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi mappasoro dalam adat pernikahan 

di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba? 

3. Bagaimana nilai-nilai Islam terintegrasi dalam tradisi mappasoro dalam 

adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba. Yang dimana penelitian ini berfokus pada Tradisi 

Mappasoro Dalam Adat Pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian ini terarah pada tradisi mappasoro dalam adat 

pernikahan dengan terlebih dahulu membahas eksistensi adat pernikahan 

masyarakat Bulukumba yang mencakup keberadaanya dan perkembangan yang 

masih mempertahankan tradisi mappasoro dalam acara pernikahan di Kabupaten 

Bulukumba. Kemudian akan membahas tentang  proses pelaksanaannya dan 

integrasi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi mappasoro pada acara 

pernikahan di Desa Benteng. Pernikahan yang dimaksud adalah salah satu tradisi 

yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan dua keluarga antara laki-laki dan 

perempuan dalam suatu ikatan yang sah dan untuk melanjutkan keturunan dengan 

dasar rasa kasih sayang serta rasa ketentraman. Pernikahan adat masyarakat 
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Bulukumba sekarang ini khususnya di Desa Benteng Gantarang banyak 

mengandung nilai-nilai budaya Islam yang dapat dijadikan sebagai pelestarian 

kebudayaan masyarakat Bulukumba. 

D.  Tinjauan Pustaka  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang 

berkaitan dengan objek penelitian ini dan digunakan sebagai bahan acuan. Adapun 

literatur yang  dimaksud adalah beberapa tulisan berikut: 

1. Juliana M (2017) skripsi yang berjudul ”Tradisi Mappasoro Bagi 

Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba”. Dalam penelitian ini berfokus pada tradisi mappasoro dalam 

upacara kematian di Desa Barugariattang sedangkan peneliti berfokus pada 

ritual mappasoro pada upacara adat pernikahan di Desa Benteng. 

2. Hasbi Wahyudi (2017) skripsi yang berjudul “Prespektif Islam Terhadap 

Ritual Mappasoro Pada Prosesi Pernikahan di Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba”. Dalam penelitian membahas tentang ritual 

mappasoro dalam proses upacara pernikahan yang ada di Kecamatan 

Bulukumpa yang bersangkutpaut dengan penelitian tersebut. (yang 

menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu lokasi dari penelitian 

tersebut). 

3. Jurnal, Nasruddin, dengan judul “Nilai-nilai Islami dalam Upacara 

Tradisi Mappacci”. 2014. Dalam jurnal ini membahas tentang tradisi 

mappacci secara menyeluruh mulai dari pelaksanaan, makna simbolis, dan 

perlengkapan upacara. Yang semuanya ditinjau nilai-nilai Islami di 

dalamnya. 

4. H.M. Dahlan M disertasi yang berjudul “Islam dan Budaya Lokal Kajian 

Historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis di Sinjai”. 2013. Menjelaskan 
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tentang asimilasi antara Islam dan budaya lokal di Sinjai mengenai konsep 

pernikahan yang berawal dari sejarah diterimanya Islam sebagai agama 

pada abad ke-17. Proses pernikahan didalamnya menghasilkan asimilasi 

kultural spiritual. 

5. Syamhari (2015) jurnal yang berjudul “Transpormasi Nilai-nilai  Budaya 

Islam di Sulawesi Selatan”. Berfokus pada nilai-nilai budaya Islam di 

dalamnya. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:  

a. Untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya tradisi  mappasoro 

dalam adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba. 

b.  Untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan tradisi mappasoro dalam 

adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai Islam terintegrasi dalam tradisi 

mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat bagi Peneliti 

Agar penulis dan pembaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mereka mengenai nilai-nilai Islam dalam tradisi mappasoro dalam adat 

pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 

b. Manfaat Teoritis 
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Sebagai referensi bagi siapapun yang ingin mengetahui mengenai nilai-

nilai Islam ritual mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

c. Manfaat Praktis 

Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal di Kabupaten 

Bulukumba pada khususnya, dan hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh 

pemerintah setempat untuk menrik minat wisatawan dengan 

memperkenalkan salah satu budaya lokal yang ada di Kabupaten 

Bulukumba. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pengertian dan Fungsi Tradisi  

1.  Pengertian Tradisi 

Tradisi (Bahasa Latin: tradition, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

dan menjadi bagian dari kehidupan sebuah kelompok dalam lingkup masyarakat, 

biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang 

paling mendasar dari sebuah tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari 

generasi ke generasi berikutnya baik itu tertulis maupun lisan, karena tanpa 

adanya hal tersebut, maka tidak mustahil jika suatu tradisi dapat punah atau tidak 

terlestarikan lagi. 9 

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang turun menurun dalam kehidupan 

masyarakat.Yang biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, ataupun agama 

yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang 

diterusakan dari generasi ke generasi baik itu tertulis maupun lisan, karena tanpa 

adanya informasi tersebut, tradisi ini dapat punah.10 

Menurut arti yang lebih luas, tradisi adalah keseluruhan benda material 

dan gagasan berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada sampai saat ini, 

                                                             
9 Students, Definisi dan Pengertian Tradisi, (05 maret 2016). 

10 Definisi dan Pengertian Tradisi, http://id.m.wikipedia.org>wiki>. 

Blogspot. 

Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm (5 mei 2017). 

 

http://id.m.wikipedia.org/
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belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Tradisi hanya berarti 

warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Tradisi mencakup 

kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta 

bahwa masa kini berasal dari masa lalu.11 

Tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari mekanisme secara 

spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat. Karena suatu alasana, 

individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, kecintaan, 

kekaguman yang kemudian disebarkan melaluo berbagai cara yang 

mempengaruhi masyarakat. Kedua, muncul dari mekanisme paksaan. Sesuatu 

yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau 

dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.  

Menurut salah satu peneliti, Hasan Hanafi. Tradisi ( Turats ) adalah segala 

warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam 

kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak 

hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan 

persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatan.12 

2. Fungsi Tradisi 

Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat umum 

maupum khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat 

                                                             
11 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada, 2008), h. 

69. 

12Moh. Nur Hakim “Sejarah Tradisi dan Kebudayaan ” dalam Pemikiran 

Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003), h .29. 
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masyarakat mematuhi dan menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya agar 

terhindar dari hal-hal yang mereka inginkan. Tradisi adalah aliran atau paham 

yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran13 

sedangkan pengertian lain adalah adat kebiasaan yang turung temurun (dari 

nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penelitian atau 

anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, merupakan cara yang paling baik dan 

benar.14 

B. Pengertian  dan Unsur-Unsur Kebudayaan 

1. Pengertian budaya 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, 

karsa, dan rasa. Kata Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta, yaitu 

buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartian 

sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. 15 Kebudayaan 

sangat erat hubungannya dengan masyarakat.  

Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai 

segala daya dan aktivitas manusia untuk mengelolah dan mengubah alam. Berikut 

pengertian budaya atau kebudayaan dari beberapa ahli: 

a. E. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat 

                                                             
13 Muh. Karnawi Baduri,Kamus Aliran Dan Faham (Surabaya; Indah, 1989), 

h.78. 
14 Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.II, ( Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989) h. 959. 

15 P.J. Zoet Mulder dalam Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Ed. 

Baru (Cet. VIII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 181. 
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istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. 

b. R. Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah 

laku yang pelajari dari hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur 

pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat 

lainnya. 

c. Kontjaraningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem gagasan, milik dari manusia dengan belajar. 

d. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengatakan bahwa 

kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

e. Herkovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang 

diciptakan oleh manusia. 

Dari berbagai definisi diatas, kebudayaan atau budaya menyangkut 

keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non-material.16 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, 

hasil, adat istidat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang susah diubah. 

17 Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat 

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, bahasa juga 

merupakan bagian dari budaya yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga 

                                                             
16 Dr. Elly M. Setiadi, M.Si., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Edisi Kedua, 

Cetakan Ke-5 Jakarta: Kencana, 2009), h. 27-28. 
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169. 
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banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika 

seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan 

menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu 

dipelajari. 

Wujud Kebudayaan 

Menurut Koenjaraningrat kebudayaan itu memiliki riga wujud, yaitu:18 

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kopleks dari ide-ide, gagasan, nila-nilai, 

noerma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kopleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

2. Unsur-Unsur Kebudayaan 

Unsur-unsur kebudayaan antara lain.19 

1) Bahasa 

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dengan berbagai hal atau 

perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau 

berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan 

tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau 

orang lain.20 Melaui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat 

                                                             
18 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Ed. Baru (Cet. VIII; Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002), h. 186-187. 
19 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Ed. Revisi (Cet. IX; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2009), h. 165.  
20 Lamuddin Finoza, komposisi Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Nonjurusan 

Bahasa, Ed. 2007-2008 (Cet. XIII; Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2007), h. 1-2. 
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istiadat, tingkah laku, tata karma masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan 

dirinya dengan segala bentuk masyarakat. 

Bahasa memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat untuk berekspresi, 

berkomunikasi, dan alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial.21 Sementara 

fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan 

sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, serta 

untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2) Sistem ilmu pengetahuan 

Secara sederhana, sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang 

diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan aharapan-harapan. Pokok-

pokok khusus yang merupakan isi dari sistem ilmu pengetahuan dalam suatu 

kebudayaan meliputi alam sekitarnya, alam flora dan fauna di daerah tempat 

tinggalnya, zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya, tubuh 

manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesame manusia dan ruang dan waktu.  22 

3) Sistem kekerabatan dan organisasi 

Dalam tiap masyarakat kehidupan masyarakat diorganisasi atau diatur oleh 

adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam 

ligkungan mana ia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang 

paling dekat adalah kesatuan kekerabatan, yaitu keluarga inti dan kaum kerabat 

yang lain.23 Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa 

keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota 

                                                             
21 Keraf dalam Lamuddin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa 

Nonjurusan Bahasa, h. 2.  
22 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Ed. Baru (Cet. VIII; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1990), h. 372-373. 
23 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 366. 
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kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paaman, bibi, 

kakek, nenek dan seterusnya. 

4) Sistem peralatan perlengkapan hidup dan teknologi 

Teknoligi tradisional mengenai paling sedikit delapan macam sistem 

peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang dipakai oleh manusia yang hidup 

dalam masyarakat kecil yang berpindah-pindah, yaitu alat produktif (seperti batu, 

tulang, digunakan sebagai alat untuk memotong atau sebagai alat menusuk dan 

membuat lubang), senjata (seperti batu, kayu, tulang, bambo, digunakan sebagai 

senjata-senjata potong, senjata pukul, dan senjata tusuk), wadah, alat-alat 

menyalakan api (seperti batu api), makanan, pakaian (dari kulit pohon dan kulit 

binatang, tempat perlindungan dan alat transportasi (seperti perahu atau  rakit 

yang terbuat dari katu dan bambu).24 

5) Sistem mata pencaharian hidup 

Perhatian pada ilmuan pada sistem mata pencaharian ini berfokus pada 

masala-masalah mata pencaharian tradisional, diantranya:25 

1. Berburu dan meramu 

2. Beternak 

3. Bercocok tanam di lading 

4. Mangkap ikan 

5. Bercocok tanam dengan irigasi 

6) Sistem kepercayaan 

                                                             
24 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 343-351. 
25 Koentjaraaningrat, Pengantar Ilmu Antroologi, h. 358. 
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Sitem kepercaayaan dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri 

untuk dapat memelihara emosi keagamaan itu diantara pengikut-pengikutnya. 

Dengan demikian emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu 

kepercayaan bersama dengan tiga unsur yang lain, yaitu sistem keyakinan, sistem 

upacara keagamaan dan suatu ummat yang menganut kepercayaan itu. 

7) Kesenian 

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari 

ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mana maupun 

dengan telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia 

menghailkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga 

perwujudan kesenian yang kompleks. 

C. Budaya Lokal 

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

merupakan terjemahan dari istilah culture dari bahasa Inggris, dari arti ini 

berkembang arti culture sebagai daya upaya serta tindakan manusia untuk 

mengolah tanah dan merubah alam.26 Koentjaraningrat mendefenisikan 

kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat dengan proses belajar.27 Sedangkan 

pengertian yang lebih luas menurut E.B. Tylor, kebudayaan sebagai suatu 

kesatuan jalinan yang meliputi adat, kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, 

                                                             

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

Alauddin University Press, 2014), h. 5 

27 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. IX, Edisi Revisi; Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2009), h. 182 
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susila, dan tiap kesanggupan yang didapat seseorang sebagai anggota 

masyarakat.28 

Teori yang dikemukakan Koentjaraningrat, dan E.B. Taylor mengenai 

kebudayaan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem baik berupa hasil 

karya, rasa, cipta seseorang sebagai anggota masyarakat. Kata lokal dalam kamus 

antropologi berarti menunjuk pada suatu daerah.29 Lokal adalah kata yang 

dihubungkan dengan setiap daerah yang memiliki kebudayaannya tersendiri. Kata 

lokal digunakan bersamaan dengan kata orang, kebudayaan, penduduk, dan juga 

lebih kepada budaya daerah asal kelompok masarakat.30  

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu 

daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari 

waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi pola pikir, atau 

hukum adat.31 Budaya lokal dapat diartikan sebagai aturan atau jalan hidup yang 

kemudian membentuk pola pikir dan tindakan pada daerah tertentu.32 Nilai-nilai 

lokal dalam masyarakat biasa disebut sebagai kearifan lokal yang terdapat di 

                                                             

28 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. RajaGrasindo 

Persada, 1990), h. 173  

29 Agung Tri Haryanta, Kamus Antropologi (Surakarya: Aksara Snergi Media, 

2013) h. 170 

30 https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-lokal/ (Diakses 20 

November 2019)  

31 Dyastriningrum, Antropologi XI,  (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional, 2009), h. 7  

32 Nurul Amaliah Qalbiah, Tradisi Pernikahan Pulau Balang Lompo Kabupaten 
Pangkep (Akulturasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal), ‘’skripsi’’ (Makassar: 
Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, 2018), h.36. 
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setiap suku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hidup rukun antar 

manusia atau antar kelompok.  

D. Hubungan Kebudayaan dan Islam 

  Islam dan budaya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, 

didalam Islam terdapat nilai umum dan mutlak. Sebagai keyakinan, Islam tidak 

kaku dalam berhadapan dengan perkembangan zaman. Sebagai agama yang 

luwes, ketika  berhadapan dengan masyarakat yang ditemui yang memiliki 

beranekaragam tradisi, kebiasaan, budaya, adat, dan kebiasaan. 

Nilai ketaatan kepada Tuhan merupakan simbol yang melambangkan 

agama. Kebudayaan mempunyai nilai dan simbol juga agar manusia tetap hidup di 

dalamnya. Agama membutuhkan simbol, dan budaya membutuhkan kebudayaan 

agama. Berkembang sebagai agama pribadi dengan agama tanpa kebudayaan 

tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan 

tempat.33 Adat atau tradisi sepanjang itu budaya lokal yang tidak bertentangan 

dengan Alquran dan Sunnah, Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi 

dimanapun, kapanpun  serta membuka diri untuk menerima kebudayaan lokal.34 

E. Adat Pernikahan 

Salah satu alur  hidup seseorang adalah perkawinan atau pernikahan. 

Perkawinan dipandang sebagai suatu  yang sakral dan sangat dihargai. Pernikahan 

merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga pria dan pihak 

                                                             

33 Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 

h. 11. 

34 Kastolani dan Abdul Yusuf ‘’Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang 

Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang’’ 

Kontemplasi, Vol. 04 No. 01 (Agustus2016). 
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keluarga wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Oleh 

karena itu pemuka-pemuka masyarakat maupun agama serta masyarakat 

pendukungnya telah mengaturnya dengan cermat. 

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng dan penuh 

kasih sayang antar seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh persekutuan 

adat pernikahan. Yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang 

merupakan setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan 

kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga. Kerabat menurut hukum adat 

setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran 

serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari 

kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam pernikahan.35 Jadi pernikahan 

menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat 

adat mulai dari mencarikan pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat-

akibat dari perkawinan tersebut. 

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di 

Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut 

masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila telah dilaksanakan 

menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut 

hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui 

pemerintah. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman 

atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis 

mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman.  

                                                             

35 Hilman Adikusuma, Pernikahan Adat (Jakarta: Palapa, 2003), h.8 
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F. Sosial Budaya 

Sistem budaya (cultural system) adalah bagian dari kebudayaan yang 

diartikan pula sebagai adat istiadat. Mencakup sistem nilai budaya dan sistem nilai 

budaya dan sistem norma menurut pranata yang ada dalam masyarakat yang 

bersangkutan termasuk norma agama. Sistem nilai budaya berupa abstraksi dari 

nilai-nilai dominan yang meresap dan berakar dalam jiwa masyarakat sehingga 

sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat. Karena itu menurut 

koentjaraningrat fungsi sistem nilai budaya adalah menata dan menetapkan 

tindakan serta tingkah laku manusia, sebagai pedoman  tertinggi bagi kelakuan 

manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui pembudayaan 

atau pelembagaan atau institutionalization. Dalam proses pelembagaan ini 

individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat, 

norma, peraturan, yang hidup dalam kebudayaannya. Institutionalization dimulai 

sejak kecil (bahkan sejak manusia masih berada dalam kandungan), dilingkungan 

keluarga, lingkungan luar rumah, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. 

36 

G. Mappasoro 

Mappasoro (menghanyutkan sesaji di sungai) merupakan acara ritual 

tradisi adat budaya yang diadakan dengan tujuan menghormati para leluhur 

sebelum mengadakan acara agar acara berjalan dengan lancar tanpa hambatan. 

Acara ritual penghormatan terhadap leluhur ini dilakukan oleh beberapa tokoh 

masyarakat yang ada. Dalam ritual tersebut sesaji yang akan dihanyutkan di 

                                                             
36 Sidigazalba, antropologibudaya (Jakarta: PenerbitBulan bintang), h.96-99. 
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sungai. Isi sesajian tersebut diantaranya pisang, kelapa muda, kampalo, ketupat, 

kue tradisional cucuru, ayam kampung, serta telur ayam kampung.37 

Tradisi ritual yang dikenal dengan mappasoro biasa juga dilakukan pada 

saat setelah acara pernikahan. Tujuannya yaitu sebagai bentuk doa terhadap pra 

sepuh dan leluhur kami. Bentuk penghormatan terhadap leluhur diaplikasikan 

dalam bentuk tradisi yang dimana menghanyutkan sesaji di sungai setelah di 

doakan bersama. 

Mappasoro‟ di daerah lain juga memili arti yang merupakan sebuah 

tradisi dalam kehidupan masyarakat Bugis, yaitu salah satu bentuk ritual yang 

biasanya dilakukan pada siang hari, sehari setelah prosesi pernikahan. 

Mapposoro‟ ini dilakukan dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk menolak 

bala’ agar terhindar dari hal-hal yang ghaib karena mereka beranggapan bahwa 

apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang tiba-tiba sakit maka hal itu 

langsung dikaitkan dengan ritual mappasoro‟ dengan kata lain mereka 

mempercayai jikalau tidak melakukan ritual mappasoro‟ maka anggota keluarga 

yang sakit tidak akan sembuh. Mappasoro‟ adalah salah satu wujud kesyukuran 

yang diperoleh oleh keluarga yang telah melangsungkan pernikahan. Selain itu, 

bertujuan agar dijauhkan dari berbagai macam kesulitan nantinya setelah berumah 

tangga. 

 

 

 

                                                             
37 Megawati, Tradisi Mappangolo pada masyarakat Desa Pasaka Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone (makkassar, 2001), h. 34. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) deskriptif 

kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan berupa kata-kata yang 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati secara 

langsung dilokasi dan terlibat langsung dengan objek penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan penelitiannya di Desa Benteng Gantarang  

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.  

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 26 Juli s/d 30 Agustus. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Antropologi 

Antropologi ini sebagaimana yang kita ketahui adalah ilmu yang 

mempelajari tentang manusia dan kebudayaan. Jadi peneliti menggunakan 

pendekatan antropologi agar dapat dengan mudah mengkaji perkembagan budaya. 

2. Pendekatan Sejarah 

Melalui pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui 

peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi pada masyarakat 

sebelumnya. 
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3. Pendekatan Agama 

Dengan pendekatan agama ini maka akan ada dasar perbandingannya, 

seperti serajah masuknya islam dengan melihat nilai religusnya untuk dilestarikan 

dan dikermbangkan sesuai ajaran agama islam. 

4. Pendekatan Sosiologi 

Metode pendekatan ini berupaya memahami adat pernikahan masyarakat 

Bulukumba di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Dengan melihat 

peranan masyarakat yang ada didalamnya, seperti yang kita ketahui bahwa 

sosiologi adalah salah satu ilmu yang objek penelitiannya adalah manusia. 

C.  Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian diperoleh. 

Penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap subjektif 

sehingga hasil wawancara terdiri dari informan yang memiliki kompetensi 

pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam tentang adat pernikahan di 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, adapun sumber data yang 

diperlukan, yaitu: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang didapatkan secara  langsung dari informan atau hasil 

wawancara dari narasumber seperti dari tokoh masyarakat, tokoh agama, 

dan pemuka adat. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku, catatan, 

majakalah, artikel ataupun data pendukung yang tidak diambil langsung 
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dari informan tetapi  melalui dokumen-dokumen dari berbagai instansi 

pemerintah dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian 

ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data 

yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Obeservasi 

 Observasi adalah pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian 

terhadap fenomena-fenomena yang nampak.38 Hasil observasi lapangan dilakukan 

dengan pencatatan kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek serta hal-hal lainnya 

pendukung peneliatian yang dilakukan secara langsung pengamatan terhadap 

objek. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara.39 Wawancara dalam penelitian ini 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen, 

peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan 

dengan penelitian, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam dokumen 

                                                             
38 Sulaiman Saat & Sitti Mania,  Pengantar Metodologi Penelitian (Makassar: 

Sibuku, 2018), h. 85. 

39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002), h. 132 
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tidak hanya dokumen resmi seperti buku-buku, catatan harian dan sebagainya.40 

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kridibel/dapat 

dipercaya bila didukung dengan dokumentasi. 41 

  

                                                             
40 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Cet.VIII; Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 70. 

41 S Nasution, Metode Research, ( Jakarta : Bumi Akasara, 2003 ), h. 117. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa 

Desa Benteng Gantarang secara geografis berada dalam wilayah 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Desa Benteng Gantarang pada 

mulanya hanyalah sebuah lingkungan yang bernama Borong Loe yang terbagi 

dalam beberapa Kampung diantaranya yaitu, Parang Luara, Borong Nangka, 

Borong Loe, dan Bonto Bulaeng yang diperintah oleh seorang “ Macoa ” yang 

berada dalam wilayah Desa Gattareng Kecamatan Gantarang.  

Sekitar tahun 1992 diadakan pemekaran Desa dan Lingkungan Borong 

Loe diberi nama Desa Benteng Gantarang, pemberian nama tersebut 

dilatarbelakangi oleh sejarah perjalanan Kecamatan Gantarang karena di 

Kampung Parang Luara dulu terdapat Benteng ( Saukang ). Hal itu dapat dilihat 

dari peninggalan Arkeologi berupa Saukang dan Kuburan “ Tonrang Gowa ” yang 

sampai saat ini masih banyak dikunjungi oleh pesiara dari dalam Desa maupun 

luar Desa Benteng Gantarang.  

Letak Desa Benteng Gantarang memiliki keunikan tersendiri karena diapit 

oleh dua sungai yang besar yang merupakan batas Desa, yaitu disebelah timur 

dengan Sungai Biangkeke dan sebelah barat dengan Sungai Benteng Gantarang 

dan sebelah selatan dengan Sungai Mahang.  
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Benteng Gantarang merupakan Desa yang kaya akan sumber daya alam 

dan terkenal kaya akan hasil pertanian masyarakatnya yang berupa tanaman 

cengkeh, kakao, merica, durian, rambutan, langsat dan masih banyak yang lain. 

2. Letak Geografis Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba 

Kondisi desa merupakan hal yang penting dalam mendukung secara fisik 

dalam pengembangan suatu desa. Faktor fisik memberikan penilaian tentang 

kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang dijadikan lokasi perencanaan 

pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun penyelenggaraan 

pemerintahan di desa. 

Desa Benteng Gantarang merupakan salah satu desa dalam wilayah 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Secara administratif wilayah Desa 

Benteng Gantarang memiliki batas sebagai berikut :  

Sebelah Utara   : Desa Balibo 

Sebelah Selatan  : Desa Gattareng 

Sebelah Timur   : Desa Dampang 

Sebelah Barat   : Desa Sipaenre 

Secara administratif Desa Benteng Gantarang berada dalam Kecamatan 

Gantarang, terbagi dalam 5 Dusun. Luas wilayah Desa Benteng Gantarang adalah 

7,07 km². Yang terdiri dari 35% yang berupa pemukiman, 65% yang berupa 

daratan, yang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. 
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Tabel 4.1 

Luas Wilayah Per Dusun di Desa Benteng Gantarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber Data Profil Desa Tahun 2021 

Jarak pusat desa dengan kota Bulukumba yang dapat ditempuh melalui 

perjalanan darat kurang lebih 30 km. Kondisi prasarana dalam poros desa yang 

masih berupa jalan konstruksilaston dengan kondisi rusak parah mengakibatkan 

waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 60 

menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibukota kecamatan yang dapat 

ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 25 km. 

Desa Benteng Gatarang merupakan wilayah paling potensial untuk 

pertanian dan perkebunan. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis namun 

sistem pengairan yang belum memadai. Dukungan pemerintah daerah untuk 

pengembangan potensi diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa Benteng 

Gantarang sebagai bagian kawasan perkebunan. 

 

 

No. Dusun Jumlah RT/RW 

1 Tonrang Gowa RT 4/RW 2 

2 Parang Luara RT 5/RW 2 

3 Borong Loe Tengah RT 6/RW 3 

4 Borong Loe Timur RT 4/RW 2 

5 Bonto Bulaeng RT 4/RW 2 

 Jumlah RT 23/RW 11 



30  

 

3. Kondisi Demografi Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Benteng Gantarang 

berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebesar 3.390 jiwa yang terdiri dari 1.665 

laki laki dan perempuan 1.725 jiwa untuk rincian dapat terlihat pada tabel 4.2 

berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Benteng Gantarang  menurut jenis kelamin 2021 

NO. 
 

DUSUN 

JENIS KELAMIN  

PENDUDUK 

n(Jiwa) (%) 
 

LAKI-LAKI  PEREMPUAN  

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) 

        

1 Tonrang Gowa 160 1,6  167 1,67 327 3,27 

2 Parang Luara 343 3,43 361 3,61 704 7,04 

3 Borong Loe 

Tengah 

480 4,8 491 4,91 971 9,71 

4 Borong Loe 

Timur 

348 3,48 358 3,58 706 7,06 

5 Bonto Bulaeng 334 3,34 348 3,48 682 6,82 

 DESA 

BENTENG 

GANTARANG 

1.665 16,65 1.725 17,25 3.390 33,9 

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021 

4. Kondisi Sosial Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba 

Adanya fasilatas pendidikan yang memadai serta pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non 
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formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, Agama, kebudayaan, adat 

istiadat, dan kebiasaan juga beragam secara detail, keadaan sosial penduduk 

Desa Benteng Gantarang tersaji dalam tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Kedaan Sosial Desa Benteng Gantarang 

N0 Uraian Jumlah 

A Tingkata Pendidikan  

1 TK/ 350 Jiwa 

2 SD/ Sederajat 375 Jiwa 

3 SMP/ Sederajat 425 Jiwa 

4 SMA/ Sederajat 460 Jiwa 

5 Diploma/ Serjana 300 Jiwa 

6 Tidak sekolah 1.873 Jiwa 

 Jumlah 2.582 Jiwa 

 

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Mappasoro Dalam Adat Pernikahan di 

Desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

Seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya bahwa tradisi mappasoro 

lahir dan di percayai oleh masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai 

latar belakang muncunya tradisi mappasoro, perlu diketahui apa yang dimaksud 

dengan tradisi mappasoro tersebut. Mappasoro adalah sebagai salah satu kegiatan 

yang sampai saat ini masih dilaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah 



32  

 

dianggap sebagai suatu kewajiban dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, dimana 

prosesi tersebut masih sangat disakralkan karena dianggap sebagai tradisi nenek 

moyang. Mappasoro merupakan salah satu tradisi masyarakat di Desa Benteng 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dianggap sebagai salah satu 

cara untuk menghargai alam sebagai wadah dimana hidupnya berlangsung. 

Dengan demikian tradisi mappasoro dalam acara pernikahan pada masyarakat 

Desa Benteng Gantarang adalah suatu gerakan sosial atau imbalan jasa kepada 

para penghulu syara’. Dengan menjadikan dasar pijakan tersebut diatas maka bab 

ini akan mengulas secara sepintas latar belakang muculnya tradisi mappasoro 

pada acara pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba. 

Untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi Mappasoro atau 

dikenal dengan istilah Panaung ri ere Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba maka terlebih dahulu perlu dipahami makna 

mappasoro berdasarkan penuturan dari beberapa narasumber, yaitu: 

Pertama, penjelasan dari Daeng Dani selaku sanro beliau mengatakan 

bahwa:  

“Panaung ri ere anttu naung mange anrio rio rierea siallo maena toa 

appabunting na ngerantoa rempo-rempo”.42 

Artinya:  

“Panaung itu adalah turung sedangkan ere adalah air jadi Naung ri ere itu 

tradisi turung air setelah sehari selesainya pesta pernikahan dengan 

membawa berbagai sesajen”. 

 

Kedua, Hj. Nani selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: 

                                                             
42 Daeng dani (65 tahun), sanro, Wawancara, Desa Benteng, 26 Juli  2021. 
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 “Naung ri ere anttu pangera pammoporang mange ri silasukang toanatoa 

riekia ammari ri erea nasaba lassuluna toa accini lino assulukia partama 

iami anttu ere jari erea ri sabbuki silasukang toanatoa”.43 

 

Artinya: 

“Naung ri ere itu penghormatan kepada saudara tertua kita yang berada di 

dalam air karena sebelum kita lahir ke dunia yang keluar pertama kalinya 

adalah setetes air maka air di anggap sebagai saudara tertua kita.” 

 

Ketiga, Dg. Erni mengatakan bahwa: 

“Ri olo tau toaiyya na gaukangi naung ri erea nasaba rienna battu tau 

sikalabini ri sabbu iyali nai fatimang ampapasangangi angkua gaukangi 

naung ri erea punna eloko pasikalabiniannu asilamberang”.44 

 

Artinya:  

“Dulu nenek moyang kita melaksanakan Naung ri ere karena adanya 

pasangan suami istri yang datang memerintahkan untuk melaksanakan 

tradisi Naung ri ere yang bernama ali dan patimang ia memerintahkan 

Naung ri ere agar hubungan berjalan lancar”. 

 

Keempat, H. Ishak selaku Kepala Dusun Parang Luara mengatakan  

bahwa: 

“Naung ri ere anttu pangera pammoporang mange ri patanna ere na 

sipakalabiniana toa sikalamberang”.45 

 

Artinya:  

“Naung ri ere adalah permintaan terhadap penjaga yang ada didalam air 

agar hubungan suami istri berjalan lancar.” 

 

Dari beberapa penjelasan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa mappasoro atau dikenal dengan istilah Naung ri ere bagi Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba terdiri dari dua suku kata 

                                                             
43 Hj. Nani (63 tahun), Tokoh Mayarakat, Wawancara, Desa Benteng, 26 Juli 

2021. 
44 Hj. Nani (63 tahun), Tokoh Mayarakat, Wawancara. 
45 H. Ishak (53 tahun) , kepala dusun Parang luara, wawancara, Desa Benteng 

Kecamatan Gantarang, 27 Juli 2021. 
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yang berasal dari bahasa konjo Panaung ,’ yang berarti turung, sedangkan ere 

berarti air. Panaung ri ere adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan di sungai, 

dengan membawa berbagai sesajen agar hubungan pasangan suami istri berjalan 

lancar dan diberi rezeki yang berlimpa. 

Beralih ke pembahasan utama yaitu awal mula dikenal tradisi Panaung ri 

ere di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang. Setelah peneliti terjun 

langsung ke lapangan dan mencari data sejak kapan tradisi Panaung ri ere 

dilaksanakan oleh masyarakat tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti 

tahun mulainya, sebagaimana yang telah disampaikan Daeng sawal ( Imam Majid 

Desa) kepada peneliti bahwa: 

“Panaung ri ere tena tau angissengi tahung sikura nari gaukang nasaba 
riolo tena tanggala, pulupeeng boboo areka karatasa mingka rieng buttina 
ia mi anttu battuna sipasang kalabini ri sabbukia iyali na iypatimang na 
surotoa anggaukangi naung ri erea Ali nai Patimang ia mi anttu sikalabini 
battu tiba-tiba tari isenga kabatuanna ia tau partama ampugauki naung ri 
erea nasaba ia na akuii angkua partama assulu toa accini lino ere rolo 
assulu ia mi anjo na ere rikuaang silasukang toanatoa. Rieng karaeng 
amparjuangkangiai naung ri erea ia mi anjo karaeng basse tari isenga 
asala kabattuanna ia ajjari pakkamina ere hambangia ere hambangia ri 
sinjai tangga konrre mi anne biasa lohe tau mae naung ri ere. Karaengta 
tari issenga ka battuanna ia mi anjjo anjagaiyaiy poccina tamparangia 
Sinri Jala sirurungang karaeng kope ia mi anjo anjagaiyayi barigang 
tujua ri bulu baho karaeng ri pos tuju rieng tandana batu lompo asirakki 
ia mi anjjo tarikulea ri jappu ka punna ri jappu biasai bosi sabba karaeng 
manurung rieng toong ri pos sampulo anttalu ri sabbu subahana 
panggaleang erea untu ile tau dodong na ri isseng tommo lambere bodona 
umuruna tauwwa ri botolo putea ka tapajang ngasengji sabbuna tauwwa 
”.46 

 
Artinya:  

“Panaung ri ere tidak ada satu pun yang mengetahui tahun berapa 

pelaksanaannya berlangsung karena dulu belum ada kalender, pulpen, 

buku, dan kertas tetapi adanya satu bukti yakni datangya pasangan suami 

istri yang bernama Ali dan Sitti Patimang yang memerintahkan untuk 

melaksanakan tradisi naung ri ere agar hubungan suami istri langgeng. 

                                                             
46 Sawal (53 tahun), Imam Desa, Wawancara, Borong nagka dusun parang luana, 

29 Juli 2021. 
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Pelaksanaan tradisi naung ri ere pertama kalinya dilaksanakan oleh 

seorang yang bernama Ali dan Sitti patimang. Ali dan Sitti patimang 

adalah pasangan suami istri yang tidak diketahui asal mula keberadaanya, 

dia adalah orang yang pertama kali melaksanakan tradisi Naung ri ere, 

Karena mereka percaya yang kelur pertama kali sebelum kita dilahirkan di 

dunia adalah setetes air jadi air merupakan saudara tertua kita. Adapun 

beberapa karaeng yang terlibat dalam pelaksaan tradisi Naung ri ere yaitu: 

karaeng basse adalah seorang yang tidak diketahui asalmula keberadaanya 

dia ditugaskan di ere hambangia, (air panas). Ere hambangia terletak di 

Sinjai Tengah, ditempat ini sering dikunjungi masyarat untuk 

melaksanakan tradisi Naung ri ere. Karaengta adalah seorang yang tidak 

diketahui asal mula keberadannya dan dia adalah orang yang menjaga 

lautan, Karaeng Kope adalah orang yang tidak diketahui asal mula 

keberadaanya dia ditugaskan menjaga baringan tujuan, baringan tujua 

terletak di Gunung Bawakaraeng tepatnya di pos tujuh salah satu tandanya 

ialah batu besar yang bersebelahan yang jika disentu maka hujan akan 

turun tiba-tiba tempat ini juga sering disebut sebagai subahana atau 

kesucian. karaeng kope biasa juga disebut sebagai karaeng matuliling 

karena dia bisa keliling dunia kemanapumn dia mau, dan karaeng 

manurung adalah seorang yang tidak diketahui asal mula keberadaanya dia 

ditugaskan di Subahana atau tempat pengambilan air yang dijadikan obat 

bagi orang sakit tempat tersebut dapat kita ketahui panjang pendek usia 

seseorang sesuai dengan air yang ada didalam botol. Subahana terletak di 

Gunung Bawakaraeng.” 

 

Naung ri ere yang dilakukan oleh masyarakat tidak serta merta langsung 

dikerjakan oleh masyarakat setempat, namun menurut cerita yang beredar 

dimasyarakat tradisi Naung ri ere dilaksanakan karena dahulu kala ada seorang 

yang bernama Ali dan Sitti Patimang mereka adalah suami istri yang 

memerintahkan kita untuk melaksanakan tradisi Naung ri ere agar hubungan kita 

langeng. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang terdahulu dalam 

kehidupan sehari-hari masih menganut berbagai kepercayaan. Adapun hasil 

wawancara dari Daeng Sawal beliau mengatakan bahwa: 

“ia tonne mae anggaukangiai naung ri erea nasaba ri olo rieng tau a’ 
rembasa mae ri liku kalorokia na rieng padundu ambesoki na hage 
kokomonne tena ri gupai ia mi anjjo na nasuro toa tau toaiyya alakukangi 
naung ri erea nari hormaki na sopantoa”.47 

                                                             
47 Sawal (53 tahun), Imam Desa, 29 Juli 2021. 
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Artinya:  

“kita melaksanakan Naung ri ere karena dulu ada masyarakat yang 

melempar ke sungai ditempat pelaksaan Naung ri ere tiba- tiba ada buaya 

yang mengejar dan menarik orang tersebut lalu di bawa kedalam air dan 

sampai skarang orang tersebut tidak ditemukan nenek moyang berpesan 

agar kita melaksanakan Naung ri ere agar menghormati penjaga air dan 

kita harus sopan”. 

 

Adapun hasil wawancara dengan Hj. Nani  yang merupakan tokoh 

masyarakat yang melakukan tradisi Naung ri ere beliau mengatakan: 

“nakke alaksanakangiai naung ri erea kupinahangi papassana tau toiyya 
nasaba punna tena tau toa tena toa anne mae maupung taua 
anggkuinaung ri erea ri paruai karaeng ataala tetapji kugaukang”.48 
 

Artinya:  

“ Saya melaksanakan tradisi Naung ri ere saya mengikuti warisan nenek 

moyang, karena tanpa nenek moyang saya tidak akan seperti ini walaupun 

sebagian orang mengatakan tradisi ini menyekutukan allah swt. 

 

Beda halnya dengan penjelasan dari Asmar, beliau mengatakan: 

“ nakke angaukangi naung ri ere na hancurupi linoa nampa hancuru 
hubungangku”.49 

 
Artinya:  

“ saya melaksanakan Naung ri ere supaya hubunganku lancar sampai 

hancur dunia”. 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa latar 

belakang munculnya tradisi Naung ri ere adalah sebagai tanda syukur karena 

sudah melaksanakan pesta pernikahan. 

C. Tata cara pelaksanaan Tradisi Mappasoro’ Dalam Adat Pernikahan di Desa 

Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

                                                             
48 Hj. Nani (63 tahun), Mayarakat, Wawancara, Desa Benteng,1 Agustus 2021. 
49 Asmar (30Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 1 Agustus 2021. 
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Sulawesi Selatan merupakan pulau yang mempunyai ragam budaya sampai 

saat ini di berbagai daerah mempunyai kebiasaan-kebiasaan lama yang masih 

dilaksanakan sebagai salah satu pelestarian budaya khusunya pada kesenian.50 

Mappasoro atau dikenal dengan istilah Panaung ri ere bagi Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu 

kegiatan yang sampai saat ini masih dilaksanakan, kebiasaan-kebiasaan tersebut 

sudah dianggap sebagai suatu kewajiban dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, 

dimana prosesi tersebut masih sangat disakralkan karena dianggap sebagai tradisi 

nenek moyang. Panaung ri ere merupakan salah satu tradisi masyarakat di Desa 

Benteng Gantarang yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghargai alam 

sebagai wadah dimana hidupnya berlangsung (mata pencaharian). 

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, menemukan deskripsi 

Mappasoro‟ sebagai berikut: 

Menurut penuturan Bapak Sawal  (53 tahun) di Borong nagka dusun 

parang luara di desa Benteng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba beliau 

adalah Imam Desa. 

“Iya itu tradisi mappasoro‟ e engka mupi napugau saisa taue keddimai di 
kamponge lettu kukkuro nasaba na yakini mupi tau pugauengi sebagai 
tanra asukkurukenna lao di amasenna puange apasininna idi‟ rupa taue 
rilinoe kuengka elo‟ rijama pasti kutania elo‟na puange agaga elo‟E 
rijama pasti de‟gaga jaji.” 51 

 
Artinya :  

“Tradisi mappasoro‟ masih banyak di lakukan di kampung ini oleh 

masyarakat dari dulu sampai sekarang karena masyarakat yang melakukan 

tradisi ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran kepada sang pencipta. 

                                                             
50 http://sulsel.go.id/profile.Diakses pada tanggal 2 Agustus  2021. 
51 Sawal (53 tahun), Imam Desa, Wawancara, Borong nagka dusun parang luana, 

3 Agustus 2021. 
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Sebab segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti karena kehendak 

Allah swt.” 

 

Sedangkan menurut Bapak H. Ishak (53 tahun)  selaku kepala dusun 

Parang luara mengungkapkan bahwa: 

“Maega tau kukkuro jamai itu tradisi mappasoroE nasaba nene‟na mupa 
riolo mappugau mappakuro, na sitonennae tujuanna na jamai tradisi 
mappasoroE untuk mellau doang lao ri puange.” 52 

 
Artinya :  

“Masih banyak masyarakat pada saat ini yang melakukan tradisi 

Mappasoro‟ karena tradisi merupakan warisan dari nenek moyang dan 

tujuan sebenarnya hanya semata-mata untuk berdoa kepada Allah swt”. 

Proses pelaksanaan tradisi Mappasoro ada beberapa persyaratan yang 

harus disiapkan diantaranya, Ayam kampung, Kampalo, Ketupat, Pisang, Kelapa 

muda, Gula merah, Telur ayam kampung, Songkolo putih dan hitam, dan Kue 

cucuru, Sanro (dukun) yang bernama Daeng Dani menguraikan sebagai berikut: 

“Punna siap ngasengmi anjo persyaratanna ri pallumi anjo manukia 
a’rurung likku nampa punna tasami ripallu asseng tannorokia, punna 
tasami tannorokia timbaki bi’bi’na, nampa ri pallu asseng songkolokia. 
Punna  maeng ngaseng mi bahan-bahanna mage matoa a’ngerangi anjo 
tau buttingia rikalorokia ang rio-rio. Battu toa anjo mage ri kalorokia 
ripattamami ri anjo ngaseng syaratnya di laha sujiyya nammpa berdoa 
matoa mage ri Allah Taalah na ni tannang ngasengmi anjo manuka, untia, 
kalukua, gollayya, na ru’rung tannorokia, maeng toa njo anggera-anggera 
matoa mange ri pammaseangna puangia, maeng toa anjo anggera-
anggera ri anyukanmi anjo mage laha sujuyya ri ereyya maengi asseng 
anjo aa nganre-nganre matoa , maing toa nganre-nganre ri suruh asseng 
anjo tau buttingia a’rurung bura’nenna anggalle ere je’ne maengi 
angngalle ere je’ne maeng naung ri ere, bali matoa ri bolayya battu toa ri 
bolayya ri pa’bacaangmi salama tandanna maeng a’ naung ri ere.”53 

Artinya:  

“(ketika bahan-bahan atau persyaratan Naung ri ere semuanya sudah siap 

seperti, Ayam kampung, Pisang, Kelapa muda, Gula merah, Telur ayam 

kampung dan beras ketan secukupnya, ayam itu dimasak dengan lengkuas, 

                                                             
52 H. Ishak (53 tahun) , kepala dusun Parang luara, wawancara, Desa Benteng 

Kecamatan Gantarang, 2 Agustus 2021. 
53 Daeng dani (65 tahun), sanro, Wawancara, Desa Benteng, 27 Juli  2021. 
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ketika ayam itu sudah, kemudian telur itu direbus sampai masak ketika 

sudah masak kupas kulitnya setelah itu masak beras ketang itu lalu dikasih 

kelapa yang sudah diparut. Setelah semuanya sudah masak sepasang 

pengantin dibawa mandi-mandi di sungai, sesampainya di sungai, ayam, 

pisang, kelapa, gula, telur, songkolo, kampalo, ketupat, dan kue cucuru 

dimasukkan kedalam tempat (Panca), kemudian kami berdo’a kepada 

Allah swt dengan sesajian yang ditaruh di samping air, sesudah berdoa 

dilanjutkan kepada sepasang pengantin untuk berdo’a kepada Allah swt, 

sesudah pengantin baru berdo’a kemudian Panca itu dihanyutkan kedalam 

air, kemudian sepasang pengantin baru mengambil air wudhu, setelah itu 

semuanya memakan sesajian itu dengan rasa gembira atau bahagia, ketika 

selesai makan mereka kembali ke rumah pengantin baru sesampai dirumah 

dilanjutkan lagi dengan berdo’a keselamatan tandanya selesai 

melaksanakan tradisi mappasoro’.” 

Proses pelaksanaan tradisi Mappasoro’ di mulai dengan menyiapkan 

Panca. Panca kemudian diisi dengan sesajian berupa pallu likku (ayam), kampalo, 

ketupat, ayam kampung, telur ayam kampung, kue cucuru, gula merah, kelapa 

muda dan songkolo.  

Panca mempunyai makna yaitu melambangkan tanda adat (kasta), gula 

merah merupakan tanda manis agar kedua mempelai selalu dalam hubungan 

manis. Kelapa muda adalah kalunrakang/keenakan agar kedua mempelai selalu 

dalam hubungan yang baik . Songkolo hitam merupakan tanda kebudayaan yang 

ada dalam diri kita yaitu bola mata hitam yang melambangkan keberanian dan 

songkolo putih merupakan kebudayaan yang ada didalam diri kita yaitu bola mata 

putih yang melambangkan kesabaran. Telur ayam kampung melambangkan 

kebulatan agar hubungan mempelai selalu bulat seperti ayam telur  kampung. 

Pallu likku adalah ayam kampung yang dimasak menggunakan bumbu lengkuas 

yang bermakna kebaikan. Kampalo dimaknai oleh masyarakat sebagai sesuatu 

yang akan melipat-lipat rezeky bagi kedua pasangan. Ketupat dimaknai bentuk 

yang menyiku dari segala sisi. Ayam kampung adalah mainan kesukaan saudara 
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tertua kita yang berada didalam air.54 

Proses kedua yang dilakukan yaitu meletakkan Panca dipinggir sungai lalu 

dibacakan do’a. Panca diletakkan berdampingan dengan sesajian yang telah 

disiapkan. Sanro (dukun) kemudian membacakan do’a dengan pasangan 

pengantin baru dan duduk berdampingan. 

Proses ketiga yaitu menghanyutkan Panca dialiran sungai. Sanro atau 

dukun membawa Panca ke aliran sungai lalu dihanyutkan, sebelum itu 

dimasukkan semua sesajian ke dalam Panca yang telah disiapkan kemudian 

dibacakan do’a setelah itu dihanyutkan.55 

Proses selanjutnya memandikan pengantin baru dengan air sungai yang 

mengalir. Sanro memandikan pasangan pengantin dimulai dari pengantin wanita 

dan diulang hingga beberapa kali.  

Proses terakhir yaitu kembali ke rumah pengantin baru lalu dibacakan do’a 

selamat. Orang tua pengantin baru menyiapkan sesajian untuk selanjutnya 

dibacakan do’a oleh sanro atau dukun. Pasangan pengantin baru duduk di 

samping sanro saat pembacaan do’a. Pasangan pengantin baru beserta orang 

tuanya bersalaman dengan sanro setelah selesai pembacaan do’a.56 

Menurut Ibu Hj. Nani (63 tahun) sebagai warga yang pernah melakukan 

tradisi mappasoro di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

mengungkapkan bahwa : 

                                                             
54 Syamsiah, Tradisi Masyarakat Di Keluarahan Tassiliu Kecamatan Sinjai, Barat, 

Skripsi, Uin Alauddin Makassar. (2019). 
55 Ida (59 Tahun) Masyarakat, Wawancara,  4 Agustus 2021. 
56 Ida (59 Tahun) Masyarakat, Wawancara,  4 Agustus  2021. 
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“Tradisi Mappasoro‟ waji‟i najama taue narekko engka salah seddi tau 
riolona pura mappugauto nasaba iyaro tau rioloe dena najama bahangi 
pasti engkato nasabari najamai nasalah seddinna tujuanna iyanaritu 
mappisabbi toi lao riaga-aga denakke diatai”. 57 

Artinya:  

“Wajib hukumnya masyarakat melaksanakan tradisi ini apabila ada salah 

satu dari anggota keluarganya dulu yang pernah melakukan, karena hampir 

semua yang mereka kerjakan pasti ada sebab akibatnya. Salah satu juga 

tujuan dari tradisi ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada 

makhluk yang tidak kasat mata (ghaib)”. 

Tradisi Mappasoro’ masih banyak dijumpai di Kabupaten Bulukumba, 

khususnya di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang, hampir disetiap 

rumah warga akan tetapi waktu pelaksanaannya yang berbeda. Dari anak-anak 

sampai orang tua. Mereka ada yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, ada yang 

hanya melihat pelaksaan kegiatan tersebut dan ada pula yang hanya dukun atau 

sanro yang mewakilkan pengantin melakukan Panaung ri ere ke sungai . Dalam 

wawancara penulis dengan Daeng dani (65 tahun) selaku sanro (dukun) yang 

berada di Desa Benteng yang masih hidup sampai sekarang ia mengatakan bahwa: 

“Jama-jamaang MappasoroE riolo mufa na engka na jama nene‟ta jaji 
kukkuro idi‟ tau dimunrie diaccoeri mani na faterru‟ iyaro aga-aga furae 
najama nene‟e riolo. Nasitonennae iyaro najamai ade‟ mappakkuroe 
nasaba elo‟nami baham millau acikangeng na asalamareng, afa‟ 
maegato tau biasa de‟na najamapaiki pugaui jama-jamanna nene‟na 
riolo naiyanaro nasabariki biasa engka keluargana nakenna doko dena‟ 
naulle macingkang ku dena‟pa nafura palleppei hajja‟na nene‟na”. 58 

Artinya :  

“Kegiatan Mappasoro‟ dari dulu sampai sekarang masih banyak di 

kerjakan oleh masyarakat karena mereka menganggap bahwa itu adalah 

warisan dari nenek moyang yang harus di ikuti dan teruskan ke generasi 

selanjutnya. Sebenarnya maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan 

tersebut adalah untuk meminta kesehatan dan keselamatan, karena 

                                                             
57 Hj. Nani (63 tahun), Mayarakat, Wawancara, Desa Benteng, 2 Agustus 2021. 
58 Daeng dani (65 tahun), sanro, Wawancara, Desa Benteng, 5 Agustus 2021. 
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sebagian orang saat ini sudah tidak memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan 

seperti itu makanya biasa pula ada keluarga yang terkena penyakit dan 

tidak bisa sembuh apabila belum melaksanakan kegiatan seperti itu”. 

 

Dari keterangan salah satu narasumber yang ada di Desa Benteng 

Gantarang bahwa pelaksanaan tradisi Mappasoro’ diwujudkan untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena 

tradisi ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat setempat. Oleh 

karena itu rasa tanggung jawab yang besar sebagai generasi penerus akan terus 

menuntun dalam melestarikan dan mewariskan tradisi ke generasi beriktunya. 

Menurut penjelasan warga atas nama Umar Karim (75 tahun) selaku 

mantan Imam Masjid di Desa Benteng Gantarang, beliau menjelaskan bahwa 

pelaksanaan tradisi Mappasoro‟ dilaksanakan setelah acara pernikahan namun 

sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu masyarakat 

mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan pada kegiatan tersebut. Isi 

wawancaranya sebagai berikut: 

“Kufadai biasae iyapi narijamai mappasoro‟e kufuraite mappugau atau 
kuengka fura acara-acara dibolae na riniarang sebelum dijamaro elo‟ke 
rifugau, mappada kufurai te mappabotting, massuna‟ ana‟, mattuana 
bola, atau engka tau sibolata mate pasti mappasoro‟te kufurai acarana. 
Na mappasoro‟e biasaite najama siesso kufurai mappugau tapi biasato 
engka tau iyatommi ro essoe najama manengi, tergantung pole ditau 
mappugaukemmi kulengkap manemmui fajo elo‟ke nafasoro pasti 
nafasijama memengi”. 59 

Artinya :  

“Kalau seperti biasanya kegiatan mappasoro‟ dilaksanakan setelah ada 

acara di rumah dan berniat sebelum acara itu dilaksanakan seperti acara 

pernikahan, khitanan anak, selamatan rumah atau ada salah satu anggota 

keluarga yang meninggal dunia pasti melaksanakan tradisi Mappasoro‟ 

                                                             
59 Umar Karim (75 tahun), mantan Imam Masjid, Desa Benteng Gantarang, 6 

Agustus 2021. 
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setelah acara itu. Kegiatan Mappasoro‟ biasanya dilaksanakan sehari 

setelah acara tersebut. Akan tetapi ada juga orang yang melaksanakan 

pada hari itu juga tergantung dari lengkapnya kesiapan yang akan 

digunakan dalam kegiatan tersebut”. 

Kegiatan mappasoro‟ telah di lakukan secara turun temurun dan tidak 

diketahui asal usul serta awal mula dilaksanakannya. Kegiatan tersebut biasanya 

dilaksanakan selama 2 hari, Karena sehari digunakan untuk acara di rumah sambil 

mempersiapkan sesajen untuk kegiatan hari esoknya dan hari esoknya barulah 

melaksanakan kegiatan tersebut di tempat-tempat tertentu yang telah diniatkan 

sebelum melaksanakan acara. 

Sesajen merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan tersebut 

yang tidak boleh ditinggalkan, karena sesajen dimaksudkan pada saat tertentu 

dalam rangka kepercayaan terhadap makhluk ghaib yang berada di tempat-tempat 

tertentu. Sesajen adalah jamuan dari berbagai macam sarana seperti kemenyan, 

dan makanan, yang dimaksudkan agar roh-roh jahat tidak mengganggu dan diberi 

kelancaran dalam acara serta mendapat keselamatan. Perlengkapan sesaji yang 

digunakan dalam kegiatan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang tidak 

boleh ditinggalkan, karena sesaji itu merupakan sarana pokok yang harus ada 

dalam sebuah ritual. 

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Beddu Alibe’ (71 tahun) sebagai 

mantan Imam Dusun adalah sebagai berikut :  

“Fajo waji‟E dafakaengka kueloki dijama mappasoro‟e duappuanengi, 
engka fajo matase‟ na engkato fajo mamata atau dena‟keppa nafura 
nasu. Fajo matase‟E iyanaritu nanre sokko‟ tellunrupae silong anreanna, 
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fajo mamataE manu‟ lotong cikaju”60 

Artinya :  

“Sesajen yang harus disiapkan sebelum melaksanakan ritual Mappasoro” 

ada dua jenis. Pertama sesajen yang sudah masak seperti nasi atau sokko‟ 

tellunrupa beserta lauk pauknya dan sesajen yang belum masak seperti 

ayam hitam 1 ekor yang masih hidup.” 

Sebelum memulai ritual ini para anggota keluarga berkumpul dan 

mempersiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan, namun sebelum 

berangkat ke tempat ritual mereka melakukan ritual Massalama‟ yang 

dilaksanakan di rumah setelah itulah baru berangkat. Ritual Massalama‟ ini 

dipimpin oleh Imam sebagai pembaca doa dan ritual ini bertujuan sebagai ucapan 

terima kasih karena acara yang dilaksanakan berjalan lancar sampai selesai. 

Setelah selesai pembacaan doa barulah mereka berangkat ke tempat ritual. 

Dupa dan kemenyang yang dibakar bertujuan untuk memanggil para 

malaikat dan mengusir roh jahat yang menghalangi acara ritual. Dari hasil 

wawancara penulis dengan Daeng Dani (65 tahun) selaku Sanro ia 

mengungkapkan bahwa: 

“Iyaro kamenyyang ditunue di afie tujuanna mellau tabe‟te lao rianu 
dena‟ke diiatai na mabbacato doang lao ripuange manammuare‟ 
naarengite asyingkaneng”. 61 

Artinya :  

“Kemenyang yang dibakar di atas api bertujuan sebagai bentuk permisi 

kepada makhluk yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sambil 

membaca doa kepada Allah swt agar diberi kesehatan dan keselamatan”. 

                                                             
60 Beddu  Alibe’ (71 tahun), Mantan Imam Dusun, Wawancara, Desa Benteng, 9 

Agustus 2021. 
61 Daeng Dani (65 tahun), Sanro, Wawancara, Desa Benteng, 10 Agustus 2021. 
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Setelah semuanya selesai disiapkan ritual pun dimulai dengan pembacaan 

doa-doa oleh Pedati yang memimpin ritual Massalama. Doa yang dibaca 

merupakan bacaan yang terdapat dalam Al-Qur’an antara lain surah Al-Fatihah 

dan Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca Surah An-Naas, 

Al-Falaq, Surah Al-Ikhlas. Wawancara dengan Bapak Daeng sawal (53 tahun) 

sebagai Imam Masjid yang biasa juga memimpin ritual mengatakan bahwa: 

“Doa-doa biasae dibaca mappammula alhamdu atau surah Al-Fatihah 
nappa massalawa lao rinabitta kufurairo dibacasi tellu qul mappammula 
Qulhuallahu nappa qulauzubirabbilfalaq nappa qulauzubirabbinnas 
nappasi dibaca aliflammin lattu waulaikahumul muflihun kufura 
manenniro riniaranni akkattana tau mappugaue”.62 

Artinya :  

“Doa-doa yang biasa dibaca pada saat memulai ritual pertama surah Al- 

Fatihah dan Salawat kepada Nabi SAW, setelah itu membaca Surah An- 

Naas, Al-Falaq, Surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu diniatkan maksud 

dan tujuan orang yang melakukan ritual tersebut”. 

Pada saat selesai pembacaan doa oleh pedati maka dipersilahkanlah 

seluruh anggota keluarga yang hadir untuk membakar kemenyang sambil berdoa 

kepada Allah swt. Dan disesi terakhir dipersilahkanlah semua orang yang hadir 

pada acara ritual mappasoro‟ tersebut untuk menikmati sesajen secara bersama-

sama. Namun ada pula sesajen yang tidak bisa dimakan, sesajen itu di 

peruntukkan untuk makhluk yang menjaga tempat tersebut. 

D. Nilai- Nilai Islam Terintegrasi dalam Tradisi Mappasoro’ Dalam Adat 

Pernikahan di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba 

                                                             
62 Umar Karim (75 tahun), mantan Imam Masjid, Desa Benteng, 11 Agustus 

2021. 
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Agama dan budaya adalah dua hal yang saling memiliki hubungan. 

Keduanya sama-sama membentuk struktur sosial dan perilaku masyarakat. Agama 

mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat yang 

mengaggap bahwa melakukan tradisi merupakan kewajiban sosial. Fungsi budaya 

dalam hal ini tradisi adalah sebagai suatu aktifitas untuk mendorong rasa 

solidaritas dan mengingatkan sesuatu yang sakral, tradisi mirip sebuah pohon, 

akar-akarnya tertanam melalui wahyu di dalam sifat jantung pohon tradisi itu 

berdiam agama, dan Saripatinya terdiri dari barakah yang karena bersumber dari 

wahyu.63 

Apa yang dijalani masyarakat di Desa Benteng Gantarang  Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah salah satu wujud dari nilai agama 

(religi) berdasarkan keyakinannya, karena Agama merupakan segala sistem 

tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyadarkan 

diri kepada kemauan dan kekuasaan. 

Masyarakat yang melakukan tradisi Mappasoro‟ seperti ini kalau tidak 

hati-hati, akan menimbulkan kesalahan ketauhidan dalam hal keagamaan, tetapi 

bagi yang sudah memahami tata-caranya, maka mereka akan mengetahui bahwa 

sumber segala permohonan itu hanya datangnya dari Allah swt. Akan tetapi bagi 

tidak memahaminya, dikhawatirkan akan mendekati bahkan masuk dalam 

kemusyrikan. Sikap hati-hati itulah yang mendorong Tokoh Agama di Kecamatan 

Gantarang melakukan perubahan seperlunya dalam tradisi ini. Dalam penelitian 

                                                             
63 Andirwan, Perspektif Islam Terhadap Tradisi “Mappano‟” di Desa Massewae 

Kabupaten Pinrang. Skripsi Mahasiswa Unhas. Makassar (2013), h. 34-36. 
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ini apabila dilihat dari segi ketauhidan Rububiyah masyarakat yang melakukan 

tradisi ini sudah menyimpan dari ajaran Islam karena masyarakat meyakini 

adanya pemberi pertolongan selain Allah swt.64 

Nilai islam yang terintegrasi dalam tradisi mappasoro yaitu apabila dilihat 

dari proses pelaksanaan ritual mappasoro tersebut masih sesuai dengan ajaran agama 

Islam karena dalam pelaksanaan ritual ini sebelumnya masyarakat yang ingin 

melakukan tradisi mappasoro terlebih dahulu melakukan tradisi massalama di rumah 

dan masih menggunakan bacaan yang bersumber dari Al-Qur’an.  

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Ia tidak bertentangan 

dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan membenarkannya. Kita bisa 

mengambil contoh bagaimana beberapa wali Allah yang menyebarkan agama 

Islam dan tetap melestarikan tradisi yang tidak melenceng dari ajaran Islam. 

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu 

kebudayaan akan hidup dan bertahan lama. Dengan tradisi hubungan antara 

individu dengan masyarakat akan tetap harmonis, dengan tradisi pula sistem 

kebudayaan akan menjadi kokoh. Namun apabila tradisi dihilangkan maka ada 

harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.65 

Segala sesuatu yang telah menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat 

efektifitas dan efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terupdet mengikuti 

perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam 

                                                             
64 Andirwan, Perspektif Islam Terhadap Tradisi “Mappano‟ h. 34-36. 

 
65 Anhari, Masykur, Ushul Fiqh, (Surabaya: Smart CV, 2008), h. 20-21. 
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menyelesaikan suatu permasalahan apabila tingkat efektifitas dan efesiensinya 

yang rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah lagi 

menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan cocok sesuai 

situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. 

Tradisi seperti ini sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyrakat Islam 

melalui budaya. Tradisi Mappasoro‟ tercipta dengan landasan agama Islam yang 

pada umumnya memiliki perangkat nilai tradisi dalam penerapannya. Maka wujud 

dalam kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil Al-Qur’an dan 

hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam pengaplikasiannya merupakan 

petunjuk dalam Al-Qur’an dan Al- Hadits. Hal tersebut dapat dilihat dari prosesi 

pelaksanaan tradisi Mappasoro‟ yang masih menggunakan bacaan-bacaan yang 

bersumber dari Al-Qur’an. 

Tradisi pula dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tradisi (adat) shahih 

dan tradisi (adat) yang fasiq. Tradisi yang shahih adalah apa yang diketahui orang 

tidak menyalahi dalil-dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak 

membatalkan yang wajib, sedangkan tradisi yang fasiq adalah apa yang dikenal 

orang tetapi berlawanan dengan syariat atau menghalalkan yang haram atau 

membatalkan yang wajib. Sementara didalam Al-qur’an di jelaskan bahwa hanya 

Allah yang menentukan halal haramnya segala sesuatu. 
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Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-
sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”. 66 (QS. An- Nahl/16: 
116). 

Sebagaimana dijumpai dalam tradisi Mappasoro‟ apabila dilihat dari segi 

keyakinan masyarakat, tradisi ini masih tergolong ke dalam tradisi yang shahih 

akan tetapi apabila dilihat dari segi pelaksanaan maka tradisi ini tergolong 

kedalam tradisi yang fasiq. 

Masyarakat yang melakukan ritual tersebut akan selalu menyangkut 

pautkan sebuah bencana dengan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara turun 

temurun dan apabila ditinggalkan maka akan memunculkan sebuah bencana. Hal 

ini sangat jelas didalam Al-qur’an bahwa syaitan itu akan terus berusaha untuk 

menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat.  Sesungguhnya takdir bagi manusia 

sudah ditetapkan oleh Allah swt. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia, meliputi kebaikan maupun keburukan. 

Islam merupakan agama yang berlandasan pada wahyu Allah swt yang di 

turunkan kepada Nabi SAW yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia 

dan sudah menjadi hukum alam semesta yang meliputi aspek aqidah, syariat dan 

akhlak. Kesempurnaan Islam sebagai pedoman kehidupan bersifat umum dan 

menyeluruh yang melampaui batas-batas geografis dan zaman. Nilai-nilai ajaran 

Islam bersifat mutlak, kekal dan berlaku sepanjang masa.67 

                                                             
66 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta Selatan: Wali, 

2012), h. 280. 
67 Al-Asqalany, Syihabuddin Abil Fadhly, Fathul Bary, Juz XL, (Mesir : Mustafa 

Al-Halaby, 1959). 
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Akidah Islam mengajarkan, bahwa manusia hanya boleh meminta 

pertolongan kepada Allah.  Dengan demikian, akidah Islam tidak melarang umat 

Islam untuk mengerjakan adat istiadat ataupun tradisi, sejauh hal itu tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas akidah Islam yang 

pada dasarnya juga berpangkal pada tauhid itu, sebaliknya adat istiadat atau tradisi 

yang bertentangan dengan jiwa tauhid, mengarahkan pada perbuatan syirik, yang 

tentunya dilarang dan harus dilenyapkan karena hal ini sangat membahayakan 

keimanan seseorang.68 

Sedangkan syariat islam mengajarkan umat Islam untuk mengaplikasikan 

apa yang telah di yakini. Secara harfiah, syari`ah berarti jalan yang harus diikuti, 

bisa juga berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu (dari kata dasar syara’), 

atau dari kata Asy-Syir’ dan Asy-Syari‟atu yang berarti berarti jalan ke sumber air 

atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. 

Secara istilah, syari`ah adalah aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah 

untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama 

manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Atau dengan kata lain 

mengandung dimensi hukum atau peraturan dari ajaran Islam. 

Aturan hubungan manusia dengan Tuhan berujud kewajiban manusia 

menjalankan ritual ibadah (Rukun Islam yang lima). Esensi ibadah adalah 

perhambaan diri secara total kepada Allah swt sebagai pengakuan akan kelemahan 

dan keterbatasan manusia dihadapan kemahakuasaan Allah swt. Dalam masalah 

sosial, syariah mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia dalam 
                                                             

68 Al-Asqalany, Syihabuddin Abil Fadhly, Fathul Bary, Juz XL. 
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bentuk muamalah, sehingga terwujud kesalehan sosial dalam bentuk hubungan 

yang harmonis antara individu dengan lingkungan sosialnya, kemudian dapat 

melahirkan suatu bentuk masyarakat yg saling memberikan perhatian dan 

kepedulian antara sesama anggota masyarakat yg dilandasi oleh rasa kasih sayang. 

Dalam hubungan dengan alam, syariat Islam meliputi aturan dalam mewujudkan 

hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk 

saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur dan 

lestari. 

Akhlak Secara terminologi adalah keadaan batin yang menjadi sumber 

lahirnya perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan tanpa berfikir untung 

atau rugi. Akhlak merupakan manivestasi nilai dari syariat dan Islam. Akhlak 

merupakan konsep kajian terhadap tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari 

tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk 

(tercela). Kualitas keberagamaan seseorang justru ditentukan oleh nilai akhlaknya. 

Akhlak menekankan pada kualitas dari perbuatan, misalnya beramal dilihat dari 

keikhlasannya, shalat dilihat dari kekhusyu`annya, berjuang dilihat dari 

kesabarannya, haji dari kemabrurannya, ilmu dilihat dari konsistensinya dengan 

perbuatan, harta dilihat dari aspek dari mana dan untuk apa. Akhlak Islam bersifat 

sakral, absolut, imperatif, akurat, universal dan memiliki makna ukhrawi. 

Dikatakan sakral, karena norma-normanya berhubungan dan terkait dengan Allah 

serta merupakan ibadah kepadaNya.69 

                                                             
69 Asriani, Perspektif Islam Terhadap Konsep ajaran Patuntung di Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba, (Skipsi Mahasiswa Unhas: Makassar, 2021), h. 54-55. 
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Ketiga hal di atas merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. 

Artinya, aqidah tanpa syari’ah dan akhlak adalah omong kosong, demikian juga 

syari`ah harus berdiri diatas pondasi aqidah, dan keduanya haruslah dijalin dengan 

akhlak. Syari’ah tanpa akhlak adalah kemunafikan, akidah tanpa akhlak adalah 

kesesatan. Aqidah, syariah dan akhlak dalam Al-Qur’an disebut iman dan amal 

saleh. Iman menunjukkan makna aqidah, sedangkan amal saleh menunjukkan 

pengertian syariah dan akhlak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari penyebab 

dilaksanakannya ritual Mappasoro‟ tersebut merupakan suatu nazar (janji) yang 

bersyarat karena sebelum melaksanakan acara pernikahan, keluarga meniatkan 

apabila acara yang akan dilaksanakannya tersebut berjalan lancar maka akan 

melaksanakan ritual Mappasoro‟, maka hukumnnya dalam Islam dianjurkan 

untuk ditinggalkan karena sudah menyalahi dari ketauhidan, dimana masyarakat 

mempercayai bahwa adanya pemberi pertolongan selain Allah swt. Tetapi tidak 

berdosa apabila dikerjakan (makruh) selama ritual itu menjadi salah satu sarana 

untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Akan tetapi apabila nazar (janji) 

tersebut diniatkan nazar tanpa syarat maka hukumnya dalam Islam adalah mubah. 

Tradisi mappasoro’ dilihat dari sudut pandang sebenarnya budaya tidak 

bertentangan, tetapi memandang dengan agama bukannya bertentangan tetapi 

kurang layak, setiap masyarakat bisa memberikan makna tersendiri dengan orang 

yang bersangkutan, orang-orang yang melakukan tradisi itu tidak lain hanya saja 

melakukan sebuah rekreasi, seperti halnya mengunjungi tempat wisata, 
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sebenarnya tradisi Naung Ri Ere itu tidak ada sebab tidak dibolehkan dalam 

agama dan tidak ada hukumnya tetapi sebagian masyarakat yang ada di Desa 

Balakia ini menganggap itu ada dan harus dilaksanakan. 

Apabila dilihat dari proses pelaksanaan ritual Mappasoro‟ tersebut masih 

sesuai dengan ajaran agama Islam karena dalam pelaksanaan ritual ini masih 

menggunakan bacaan yang bersumber dari Al-Qur’an. Namun yang menyimpang 

dari ajaran Islam pada proses pelaksanaan ritual Mappasoro‟ adalah adanya 

sesajen yang diperuntukkan untuk makhluk ghaib yang menjaga tempat ritual 

tersebut dengan kata lain masyarakat masih mempercayai hal-hal yang berbau 

mistis. Hal ini sangat jelas bahwa tauhid Rububiyah sudah tidak lagi sesuai 

dengan ajaran Islam.70 

Ada pula masyarakat beranggapan bahwa apabila tidak melaksanakan 

ritual ini maka akan ada salah satu anggota keluarga yang akan terkena musibah 

(sakit) dan diwajibkan pula masyarakat dalam melaksanakan ritual ini membakar 

kemenyang agar supaya makhluk ghaib yang ada di tempat itu tidak menganggu 

kelancaran ritual tersebut. Hal ini dalam Islam termasuk dalam suatu bentuk 

kemusyrikan yang dikerjakan oleh masyarakat. 

 

 

 

 

                                                             
70 Asriani, Perspektif Islam Terhadap Konsep ajaran Patuntung di Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba, h. 58. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Latar Belakang Munculnya Tradisi Mappasoro atau Panaung ri ere yang 

dikenal oleh masyarakat Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang, 

adalah tradisi yang dilaksanakan sebelum datangnya Islam. Tradisi Naung 

ri ere lahir dan dipercayai oleh masyarakat di Desa Benteng Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagai tradisi sakral yang diwariskan 

dari nenek moyang. Naung ri ere dilaksanakan setelah sehari selesainya 

pesta pernikahan, dimana naung artinya turun, ere adalah air jadi Naung ri 

ere adalah turun air untuk mandi-mandi di Sungai. Pelaksanaan tradisi 

Naung ri ere pertama kalinya dilaksanakan oleh seorang yang bernama Ali 

dan Sitti patimang. Ali dan Sitti patimang adalah pasangan suami istri 

yang tidak diketahui asal mula keberadaanya, dia adalah orang yang 

pertama kali melaksanakan tradisi Naung ri ere, Karena mereka percaya 

yang keluar pertama kali sebelum kita dilahirkan di Dunia adalah setetes 

air jadi air merupakan saudara tertua kita. 

2. Tradisi Mappaosoro‟ dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang di 

sakralkan oleh masyarakat dan diyakini bahwa di tempat itu pula doa-doa 

yang mereka panjatkan cepat diijabah oleh Allah swt. Prosesi awal dalam 

tradisi ini adalah menyiapkan segala perlengkapan dan sesajian yang akan 
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digunakan kemudian setelah itu pemangku adat akan memanjatkan doa-

doa pujian dan doa keselamatan. Setelah semuanya siap barulah berangkat 

ke tempat di lakukannya tradisi mappasoro namun sebelum melakukan 

tradisi mappasoro terlebih dahulu di lakukan ritual massalama di rumah 

yang di pimpin oleh imam. Salah satu faktor yang menyebabkan 

masyarakat masih melaksanakan tradisi ini karena mereka menyakini 

bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka mereka akan 

tertimpa musibah, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan tradisi 

tersebut.  

3. Nilai islam yang terintegrasi dalam tradisi mappasoro yaitu apabila dilihat 

dari proses pelaksanaan ritual mappasoro tersebut masih sesuai dengan ajaran 

agama Islam karena dalam pelaksanaan ritual ini sebelumnya masyarakat 

yang ingin melakukan tradisi mappasoro terlebih dahulu melakukan tradisi 

massalama di rumah dan masih menggunakan bacaan yang bersumber dari 

Al-Qur’an.  

B. Implementasi 

1. Penelitian ini adalah tentang bagaimana latar belakang munculnya tradisi 

mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dapat menjadi 

referensi dan sumbangan pemikiran intelektual bagi masyarakat, 

akademisi, dan pemerintah yang ingin mengetahui dan mempelajari 

keberadaan tradisi mappasoro di Desa Benteng Gantarang. 

2. Penelitian ini juga menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan tradisi 

mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benreng Gantarang 
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Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba diharapkan menambah 

wawasan masyarakat dan menjadi rujukan bagi pembaca yang ingin 

mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi tersebut.  

3. Penelitian ini juga menjelaskan nilai-nilai Islam terintegrasi dalam tradisi 

mappasoro dalam adat pernikahan di Desa Benteng Gantarang dengan 

demikina masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan warisan 

leluhur serta tetap memperoleh khasanah kebudayaan lokal, dengan 

tuntunan ajaran Islam agar tidak adanya unsur-unsur kemusyrikan dan 

hal-hal yang menyimpan dari ajaran Islam. 
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LAMPIRAN 

A. DATA INFORMAN 

1. Nama  : H. Ishak  

Pekerjaan : Petani dan Kepala Dusun Parang Luara 

Umur  : 52 tahun 

Alamat : Borng loe Tengah 

2. Nama  : Daeng Sawal 

Pekerjaan : Petani dan Imam Masjid Desa 

Umur  : 53 tahun 

Alamat  : Borong Nangka, Dusun Parang Luara 

3. Nama  : Hj. Nani 

Pekerjaan : IRT 

Umur  : 63 tahun 

Alamat  : Desa Benteng 

4. Nama  : Daeng Dani 

Pekerjaan : IRT dan Sanro 

Umur  :65  tahun 

Alamat  : Desa Benteng 

5. Nama  : Umar Karim 

Pekerjaan : Petani  

Umur  : 75 tahun 

Alamat  : Desa B 

6. Nama  : Beddu Alibe 
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Pekerjaan : Mantan Imam Dusun 

Umur  : 71 tahun 

Alamat  : Borong Nangka, Dusun Parang Luara 

7. Nama  : Ida 

Pekerjaan : Petani Dan Tokoh masyarakat 

Umur  : 59 tahun 

Alamat  : Borng Nangka, Dusun Parang Luara 

8. Nama  : Asmar 

Pekerjaan : Petani dan Tokoh Masyarakat 

Umur  : 30 tahun 

Alamat  : Desa Benteng 
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B. DOKUMENTASI 

 

Wawancara dengan tokoh masyarakat 

 

Wawancara dengan tokoh masyarakat 
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Wawancara dengan tokoh masyarakat 

 

 

Wawancara dengan tokoh masyarakat 
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Wawancara dengan tokoh masyarakat 

 

 

Dulang/Nampan yang berisi Sesajen 
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Masyarakat yang sedang melakukan Tradisi Mappasoro 
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Masyarakat yang sedang melakukan Tradisi Mappasoro dengan melepas Panca 

yang berisi sesajian  
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C. PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI  

 

1. Apa yang dimaksud dengan mappasoro? 

2. Bagaimana asal mula dari tradisi mappasoro? 

3. Kapan munculnya tradisi mappasoro? 

4. Kenapa tardisi mappasoro masih sering dilakukan? 

5. Kenapa tradisi mappasoro dilakukan setelah adat pernikahan? 

6. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mappasoro? 

7. Apa saja yang disedikan saat melakukan tradisi mappasoro? 

8. Apakah ada doa’doa khusus saat pelaksanaan tradisi mappasoro? 

9. Apakah yang terjadi jika sesorang tidak melaksanakan tradisi mappasoro 

setelah adat pernikahan? 

10. Bagaimana nilai-nilai islam dalam tradisi mappasoro? 
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