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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 za Z Zet ز

 sin S se س

 syin Sy se nad ss ش

 shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 gain G se غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 lam L Ei ل
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 mim M Em م

 nun  N En ن

 wawu W We و

 ha  H Ha ه

 hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif 
atau ya 

A a dan garis 
di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis 
di atas 

 Dammah dan 
wau 

U u dan garis 
di atas 
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4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat 

harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkanta marbutah 

yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf 

maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di 

atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK DP, CDK dan DR).   
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ABSTRAK 

Nama : St.Rahmah 

Nim : 30200115013 

Judul : TRADISI ADAK KABATTUANG DI DUSUN BONGKITONRO, DESA 

SICINI KEC. PARIGI, KAB.GOWA (TINJAUAN AQIDAH ISLAM) 

 

Pokok permasalahan penelitian ini membahas tentang tradisi Adak 

Kabattuang di Dusun Bongkitonro, Desa Sicini. 1) Bagaimana asal-usul dan proses 

ritual dari tradisi Adak Kabattuang di Dusun Bongkitonro, Desa Sicini, Kec. Parigi, 

Kab. Gowa? 2) Bagaimana makna ritual dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 

Adak Kabattuang di Dusun Bongkitonro, Desa Sicini, Kec. Parigi, Kab. Gowa?3). 

Bagaimana tinjauan aqidah Islam terhadap tradisi Adak Kabattuang di Dusun 

Bongkitonro, Desa Sicini, Kab. Gowa? 

Untuk membahas pembahasan tersebut diatas, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, filosofis 

dan teologis. Selanjutnya metode pengumpulan data penelitian diperoleh dari hasil 

penelitian dan hasil observasi yang dilakukan di lapangan dengan cara wawancara 

dengan berbagai kalangan masyarakat yaitu: Ketua adat, tokoh agama dan masyarakat 

lainnya. Kemudian teknik pengelolaan data dan analisis data dengan tiga tahapan: 

Metode induktif, deduktif, dan komperatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal-usul tradisi Adak Kabattuang 

merupakan tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang dulu. Tradisi dilakukan 

sebagai bentuk terima kasih atas kesehatan dan kesejahteraan yang diberikan serta 

rasa hormat terhadap leluhur. Sejak masuknya Islam dulu ke Dusun Bongkitonro, 

tradisi Adak Kabattuang masih di laksanakan oleh masyarakat. Niat, proses ritualnya 

serta keyakinan di dalamnya yang dianggap bertolak belakang dari ajaran Islam. 

Namun hingga sampai sekarang tradisi Adak Kabattuang masih dipertahankan dan 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat yang sudah turun-temurun serta mendarah 

daging dikalangan masyarakat. 

Jika dilihat mulai dari niat hingga prakter ritual pelaksanaannya serta 

sebagian motifnya dari tradisi Adak Kabattuang  di dusun Bongkitonro ini mengarah 

pada kemusyikan. Sebagaimana dikemukakan oleh ustad Baharuddin S.Pdi pemuka 

agama di Dusun Bongkitonro Desa Sicini melaksanakan sebuah tradisi Adak 

Kabattuang dengan mempersembahkan sesajian kepada apa yang mereka percayai 

bertuah. Mereka menganggap bahwa keberhasilan, kesehatan dan kesejahteraan 
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dalam hidupnya atas bantuan dan pertolongan dari benda yang di anggap sakti 

peninggalan leluhur mereka. Kepercayaan dan keyakinan seperti ini dapat mengarah 

kepada yang namanya kemusyikan dan menduakan Allah SWT. Oleh sebab itu perlu 

kesadaran masyarakat dalam beragama dengan meningkatkan pengamalan dan 

pengetahuan tentang ajaran Islam yang benar dengan di landasi peningkatan 

keimanan beserta ketakwaan kepada Allah SWT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal dengan keaneka ragaman kebudayaan dan kaya akan 

nilai-nilai kearifan lokal sehingga banyak menarik para peneliti lokal, nasional 

maupun internasional.
1
E. B. Taylor tahun (1897) mengatakan bahwa kebudayaan 

adalah pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan 

(knowlodge), kepercayaan (belief), seni (art), moral (morals), hukum (law), adat-

istiadat atau kebiasaan (custom), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari 

anggota masyarakat.
2
Sedangkan menurut Koentjaningrat kebudayaan adalah 

keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
3
 

Ayi Sofyan (2010) memahami tentang budaya atau kebudayaan, berasal 

dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari 

buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan 

akal manusia. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. 

Melville J. Herkovits dan Bronislaw mengemukakan, bahwa segala sesuatu yang 

                                                             
1
 Armang, “Tradisi Appassili Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongan  Kec. Soba opu Kab. 

Gowa”, Skripsi (Makassar : Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017), h. 2. 

2
 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar  (Yogyakarta : Ombak, 2012), h. 5-6 

3
 Wahyuddin, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Makassar: Alauddin Univesity 

Press, 2014), h. 5  



2 

 

 

terdapat dalam msyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh 

masyarakat itu sendiri.  Istilah untuk pendapat itu yaitu cultural-determinism. 

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari 

generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut superorganic. Menurut 

Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, 

norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan 

lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi 

ciri khas suatu masyarakat berbangsa dan bernegara.
4
 

Dan setiap bangsa tentunya memiliki Agama sebagai kepercayaan yang 

mempengaruhi manusia sebagai individu, juga sebagai pegangan hidup. Di 

samping Agama, Kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan. 

Kebudayaan menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa. Suku tersebut 

memelihara dan melestarikan budaya yang ada. Kualitas seseorang umat 

ditentukan oleh nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya hal inilah yang 

biasanya di sebut Aqidah.
5
  

Aqidah (akidah) ialah suatu yang dianut oleh manusia dan diyakininya, 

apakah berwujud agama atau lainnya. Demikian pengertian akidah secara 

                                                             
4
 Mukhtar Latif, Orientasi Kearah Pemahaman Filsafat Ilmu (Jakarta : Prenadamedia Group, 

2014), h. 315 

5
 Audah Manna, “Tradisi Appaenre Nanre Dalam Perspektif Aqidah Islam”, Jurnal Aqida-Ta 

3 no.2 (2017), h.129. 
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umum.
6
 Secara etimologis aqidah berakar dari kata „aqida-ya‟qidu „aqdan-

aqidatan. Kaitan antara arti kata “aqdan” dan “aqidah” adalah keyakinan itu 

tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung 

perjanjian. Jadi aqidah adalah sesatu yang diyakini oleh seseorang.
7
  

„Akidah (kepercayaan) adalah bidang teori yang perlu dipercayai terlebih 

dahulu sebelum yang lain-lain. Kepercayaan itu hendaklah bulat dan penuh, tiada 

bercampur dengan syak, ragu dan kesamaran.
8
 

Namun Harun Nasution menegaskan, jika agama mempengaruhi 

kebudayaan, maka agama yang dimaksud ialah dalam arti ajaran-ajaran dasar 

yang diwahyukan Allah. Ajaran-ajaran dasar itulah yang mempengaruhi 

kebudayaan umat yang menganut agama bersangkutan. Sebaliknya, jika 

dikatakan kebudayaan mempengaruhi agama, maka agama yang di maksud ialah 

arti ajaran-ajaran yang dihasilkan pemikiran manusia tentang perincian dan 

pelaksanaan ajaran-ajaran dasar. Dalam menentukan ajaran-ajaran yang bukan 

dasar ini manusia dipengaruhi oleh kebudayaan sendiri.
9
 

Lebon berpendapat, bahwasanya ilmu pengetahuan adalah unsur yang 

terbesar bagi kebudayaan dan kemajuan bangsa dalam bidang material. Segala 

                                                             
6
 Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah & Syari‟ah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 19. 

7
 Muhammad Amri, Aqidah Akhlak (Watampone : Syahadah, 2016), h. 1 

8
Syeikh Mahmud Shalut, Akidah Dan Syariah Islam (Cet;III, Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h. 

XIII. 

9
 Fikri, “Aqidah dan budaya: upaya melihat korelasi agama atau budaya dalam masyarakat”, 

JurnaL Aqidah dan Kepercayaan 1 no.2 (2016), h. 346-347. 
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rupa anutan, baik dalam bidang politik ataupun dalam bidang agama juga 

merupakan sendi-sendi kebudayaan, karena dialah yang menyalurkan tujuan 

fikiran dan menggariskan jalan yang ditempuh. 

Dia boleh dikatakan sebagai aliran listrik. Dialah yang membentuk 

sesuatu kebudayaan yang menjadi sendi kesatuan dan persatuan bangsa. Maka 

dikatakanlah kebudayaan Budha, kebudayaan Kristen, kebudayaan Islam.
10

 

Namun agama tidak akan tersebar tanpa budaya, begitu pula sebaliknya 

budaya akan sesat tanpa agama. Dari ungkapan tadi dapat dikatakan bahwa 

diantara keduanya sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan agama yang 

salah satu tujuan diturunkannya adalah sebagai tuntunan bagi kehidupan 

manusia. Intinya, agama sukar dipisahkan dari budaya karena agama tidak akan 

dianut oleh umatnya tanpa  budaya. Meski setiap agama mempunyai suatu 

pretensi untuk murni dari budaya, namun faktanya  setiap agama selalu 

dicampuri oleh budaya tertentu. Dengan kata lain, tanpa kebudayaan, masyarakat 

akan hidup tanpa status. Kita bisa mengatakan bahwa yang brepetensi murni dari 

budaya sebenarnya brepetensi untuk membentuk kebudayaan sendiri. Begitu pula 

sebaliknya, Teologi pasti akan punya pengaruh terhadap budaya serta terhadap 

pertanyaan-pertanyaaan yang akan ditimbulkan oleh budaya itu di masa depan. 

                                                             
10

 M. Hasbi Ash Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Kalam (Cet:VI, Jakarta: PT 

Bulang Bintang 1992), h. 51. 
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Bagi kita umat Islam, tidak semua tradisi dan budaya sesuai dengan 

ajaran Islam. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat pendapat yang 

menyatakan bahwa ritual-ritual seperti pemuliaan dalam bentuk pemujaan 

kuburan, dan benda-benda lainnya adalah perbuatan syirik. Hal ini seperti telah 

termaktub dalam al-Qur‟an Surah al-An‟am ayat 136. 

                     

                       

                 

      

Terjemahnya: 

“Dan mereka memperuntukkan bagi Allah suatu bagian dari tanaman dan 

ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai denga 

prasangka mereka: “maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala 

mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.”
11

 

 

Dari uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa sesajen yang ditunjukkan 

kepada yang lain selain Allah SWT merupakan tradisi sinkretis karena 

bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sepantasnya dilakukan oleh orang 

yang beragama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa sinkretisme adalah 

pemikiran yang melecehkan agama. Karena sinkretisme ditunjukan untuk 

                                                             
11

 Dapartemen Agama RI Edisi Tahun 2006, al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Jakarta: CV. 

Pustaka Agung Harapan, 2006), h . 195. 
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mempersatukan keyakinan yang berbeda dan saling bertentangan tanpa 

memerdulikan benar salah.
12

 

Ungkapan tradisional adalah perkataan yang menyatakan suatu makna 

atau maksud tertentu dengan bahasa kias yang mengandung nilai-nilai leluhur, 

moral etika, nilai-nilai pendidikan yang selalu berpegang teguh pada norma-

norma yang berlaku di masyarakat, adat-istiadat secara turun-temurun serta 

dituturkan dengan kata-kata yang singkat namun mudah dipahami atau 

dimengerti, merupakan salah satu produk kearifan lokal, sebagai gagasan-

gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, berniat baik, yang 

diikuti oleh anggota masyarakat. 

Daerah manapun kebudayaan itu berada dan apapun jenis kebudayaannya 

pasti dibangun oleh unsur-unsur kebudayaan termasuk unsur religi atau 

kepercayaan karena unsur-unsur tersebut menunjukkan sifat universal dan 

menyeluruh yang dimiliki oleh setiap kebudayaan.
13

 

Tiap-tiap bangsa mempunyai adat-istiadat yang tertentu dan menganggap 

baik bila mengikutinya. Akan tetapi, adat-istiadat itu tidak dapat dipergunakan 

sebagai ukuran dan pertimbangan, karena sebagaian dari perintah-perintahnya 

tidak masuk akal dan setengahnya merugikan.
14

 Dasar esensi dari adat 

                                                             
12

 Aminulah, “Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan”, 

Dirosat Journal of Islamic Studies 2 no. 1 (2017), h. 3-4. 

13
 Armang, “Tradisi Appassili Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongan  Kec. Somba opu 

Kab. Gowa”, Skripsi (Makassar : Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2017), h.2 . 

  
14

 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Aklak) (Jakarta: Bulang Bintang 1975), h 87. 



7 

 

 

merupakan tradisi  terbuka yang memungkinkan untuk masuknya tradisi lain ke 

dalam tradisi yang sudah ada sebelumnya. Orang-orang yang sering melakukan 

ritual-ritual tersebut adalah orang-orang yang tidak mau meninggalkan budaya 

peninggalan nenek moyang mereka dan bermaksud ingin melestarikannya 

bahkan patut di hargai. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 

104. 

                        

                         

 Terjemahnya: 

”Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang 

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

kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya). “Apakah 

(mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek 

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

petunjuk?
15

 

 

Ayat ini bukan berarti bahwa, apabila memiliki pengetahuan, mereka 

boleh mengikuti kesesatan orangtua mereka. Pengetahuan dan kesesatan adalah 

dua hal yang bertolak belakang dan tidak mungkin dapat bertemu sehingga, bila 

mereka mengikuti orangtua mereka, pastilah mereka tidak memiliki pengetahuan. 

Ayat di atas menggunakan redaksi demikian untuk mencatat kenyataan yang 

                                                             
15

 Dapartemen Agama RI Edisi Tahun 2006, al-Qur‟an Dan Terjemahnya  (Jakarta: 

Cv.Pustaka Agung Harapan, 2006), h 166.   
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menyelubungi keadaan mereka, yaitu kebodohan dan kejauhan dari petunjuk 

Ilahi. 

Di sisi lain, dapat juga dikatakan bahwa kecaman al-Qur‟an terhadap 

pandangan hidup dan adat-istiadat masyarakat Jahiliah, terutama sekali 

disebabkan ia bertentangan dengan nilai-nilai petunjuk Ilahi, ilmu pengetahuan, 

dan akal yang sehat. Karena itu pula sehingga al-Quran dapat menerima 

pandangan hidup dan adat-istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai tersebut. Sekian banyak adat-istiadat masyarakat sebelum datangnya 

al-Qur‟an yang diakui dan dilestarikannya.
16

 

Berbicara tentang tradisi, tradisi adalah kebisaan yang turun temurun 

dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu 

yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok 

masyarakat. Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme 

dan dinamisme. Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh-roh 

leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat 

tempat yang keramat. 

Dinamisme adalah suatu istilah dalam antropologi untuk menyebut 

sesuatu pengertian tentang suatu kepercayaan.  Meyakini bahwa benda-benda 

tersebut memiliki kekuatan gaib, karena itu harus dihormati dan terkadang harus 

dilakukan ritual  tertentu untuk menjaga tuah-nya. Melalui proses  pewarisan, 

                                                             

              
16

 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, ( Cet. v ; Jakarta: Lentera Hati, 2012 ), h. 270-271. 
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dari generasi kegenerasi lain, tradisi mengalami perubahan-perubahan baik dalam 

skala besar maupun kecil. Dan adat istiadat tersebut telah disepakati oleh 

masyarakat sehingga membudaya dalam kehidupan bermasyarakat.
17

 

Masyarakat di Dusun Bongkitonro Desa Sicini Kecamatan Parigi  

Kabupaten Gowa, keseluruhan adalah beragama Islam, mereka memiliki sebuah 

tradisi yang sudah ada sejak lama di dusun itu yakni tradisi “adak kabattuang”. 

Adak kabattuang, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka artinya 

adalah adat kedatangan, dari asal kata adak (adat) dan kabattuang (kedatangan).  

Tetapi, padanan kata ini tidak sesuai dengan pengertian sebenarnya. Karena, 

adak kabattuang jika pengertiannya dikembangkan, menunjukkan terdapatnya 

peninggalan leluhur yang dianggap keramat atau bertuah sekaligus dipandang 

mulia oleh masyarakat Bongkitonro. Sehingga masyartakat sangat 

menghormatinya dengan mengadakan ritual untuk memperingati kebiasaan-

kebiasaan leluhurnya. Tradisi ini adalah tradisi yang turun-temurun dari nenek 

moyang di masyarakat di Dusun  Bongkitonro. Tradisi ini dilakukan oleh warga 

Bongkitonro atau bahkan orang-orang yang berada diluar pemukiman sering 

datang berkunjung ke ballak lompoa (rumah besar) tempat dimana adak 

kabattuang di simpan.
18

 

                                                             
17

 Audah Manna, “Tradisi Appaenre N anre Dalam Perspektif Aqidah Islam”, Jurnal Aqida-

Ta 3 no.2 (2017): h. 130-131. 

18
 Sumarni, Anggota masyarakat, Wawancara, di Dusun Bongkitonro, Tanggal 02 Oktober 

2018. 
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Tradisi tersebut dilakukan saat seseorang atau satu keluarga bersumpah, 

berjanji atau berniat untuk berkunjung ke ballak lompoa (rumah besar) tempat 

dimana adak kabattuang di simpan. Selain niatnya sering pula satu keluarga 

berkunjung di karenakan sumpah atau janjinya yang sudah diucapkan. Misalnya 

saja seorang ibu ketika anaknya sakit ia berjanji apabila anaknya sembuh dan 

sehat seperti dahulu kala maka ia akan berkunjung dan mengadakan ritual di 

ballak lompoa (rumah besar) tempat dimana adak kabattuang di simpan. 

Seseorang atau satu keluarga yang melakukan ritual di ballak lompoa 

(rumah besar) tempat dimana adak kabattuang di simpan maka mereka harus 

membawa sesajian, seperti 5 liter beras ketan putih, 5 liter beras biasa, 5 ekor 

ayam, sayur-mayur dan perlengkapan lainnya. Alasan kenapa serba 5 sebenarnya 

itu tergantung dari anggota keluarga masing-masing misalkan kita satu keluarga 

cuma ada tiga maka bahan yang persiapkan juga hanya serba tiga, 3 liter beras 

ketan putih, 3 ekor ayam, dan 3 liter beras biasa karena persyarata itu tergantung 

perwakilan perindividu dan  itu ketentuan yang sudah ditetapkan sejak dulu oleh 

leluhur. Bahan-bahan sesajian ini harus dimasak di ballak lompoa (rumah besar) 

tempat dimana adak kabattuang di simpan semuanya disediakan disitu, misalnya 

songkolo putih, nasi dan ayamnya, sayuran serta yang tidak boleh ketinggalan 

yaitu dupa (dupa adalah suatu benda yang bisa menimbulkan bau harum dan 

asap bila dibakar merupakan benda pokok untuk mengadakan ritual) dan darah 

ayam yang telah disimpan pada saat ayam dipotong. Sesajien tersebut 

dipersembahkan kepada apa yang mereka anggap bertuah, Contohnya seperti 
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yang ada di ballak lompoa (rumah besar),  yaitu: Batu Bo‟dong (adak kabattuang 

amma‟ buttayya) dan Kris (adak kabattuang taumakkatuo). Setiap warga yang 

memiliki janji untuk berkunjung ke ballak lompoa (rumah besar) akan tetapi ia 

tidak menepatinya atau melupakannya maka di percaya warga setempat akan 

mendapatkan musibah, celaka, sakit bahkan juga berakibat fatal (meninggal 

dunia), dalam melakukan tradisi ini  yang memimpin ritual  menurut warga 

disebut sanro. 
19

  

Tak ada perbedaan antara yang tumbuh dari karena meniru atau 

meneladani orang tua (Masyarakat) dengan yang tumbuh dari karena sesuatu 

anggapan dan dengan yang tumbuh lantaran sesuatu dalil (argumen) „aqli. 

Sesuatu yang telah tumbuh kuat dalam jiwa (hati) seseorang, menjadilah 

i‟tiqadkanya. Lantaran itu dikatakan aqidah kepada sesuatu yang dianut manusia 

dan percaya dengan teguh. Maka sesuatu yang dipercaya sunggu diyakini benar-

benar, dikatakan aqidah, tanpa melihat kepada asal-usul pertumbuhannya.
20

 

Berfirman Allah s.w.t. dalam surah Al-Baqarah ayat 170: 

                            

                 

 

 

                                                             
19

 Dg. Sada‟ , Pemuka Adat, Wawancara, di Dusun Bongkitonro, Tanggal 02 Maret 2018. 

20
 M. Hasbi Ash Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Kalam(Cet:VI, Jakarta: PT 

Bulang Bintang 1992), h 51. 
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Terjemahnya: 

  “Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Allah telah 

diturunkan”, niscaya mereka berkata: Sebenarnya kami mengikuti apa yang 

kami temukan orang-oarang tua kami berada diatasnya”. Dan apakah 

walaupun orang tua mereka tidak memahamkan sesuatu dan tidak 

memperoleh petunjuk, mereka mengikutinya juga”. 
21

 

 

Menurut ajaran Islam, mempercayai sesuatu selain Allah Swt, yang 

mampu memberikan manfaat dan menolak mudharat termasuk kategori khurafat. 

Oleh karena itu Rasulullah Saw, dalam perjuangannya membangun umat, 

pertama-tama membersihkan dulu aqidah masyarakat dari segala kepercayaan 

yang sifatnya penghambaan diri kepada selain Allah. 
22

 

Berbica tentang masalah tradisi adak kabattuang berarti berbicara 

mengenai masalah aqidah (keyakinan) karena adak kabattuang merupakan 

sesuatu yang diyakini oleh masyarakat Dusun Bongkitonto yang dapat 

memberikan kesehatan dan keselamatan serta terhindar dari malapetaka dan akan 

menimbulkan musibah apabilah tidak dilaksanakan. Adak kabattuang merupakan 

suatu tradisi peninggalan nenek moyang yang turun-temurun pada masyarakat 

Dusun Bongkitonro. 

 

 

 

                                                             
21

 Dapartemen Agama RI Edisi Tahun 2006, al-Qur‟an Dan Terjemahnya  (Jakarta: 

Cv.Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 32. 

22
 Magfirah, “Tradisi Accera Pare Pada Masyarakat Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. 

Gowa”, Skripsi (Makassar : Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2015), h. 1. 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus  

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Tradisi Adak Kabattuang 1. Asal usul Adak Kabattuang 

2. Proses ritual Adak Kabattuang 

2 

 

 

Makna Ritual dan Nilai 

dalam Adak Kabattuang 

1. Makna Ritual Adak Kabattuang 

2. Nilai Aqidah 

3. Nilai Spiritual 

4. Nilai Sosial 

3 Tinjauan Aqidah 1. Aqidah Islam 

2. Kepercayaan Masyarakat 

C. Rumusan Masalah 

Sehubungan latar belakang diatas maka peneliti berniat merumuskan titik 

permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana asal-usul dan proses ritual dari tradisi adak kabattuang di 

Dusun Bongkitonro Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa? 

2. Bagaimana makna ritual dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 

adak kabattuang yang dilaksanakan di Dusun Bongkitonro Desa Sicini 

Kec. Parigi Kab. Gowa? 

3. Bagaimana tinjauan aqidah islam terhadap tradisi adak kabattuang pada 

masyarakat Dusun Bongkitonro Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan atau tahap 

pengumpulan data yang berkaitan dengan objek permasalan yang akan diteliti 
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penulis. Kajian pustaka ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa 

permasalahan yang akan diteliti dan belum ada yang meneliti atau pun dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Terkait masalah tradisi adak kabattuang di 

Dusun Bongkitonro, sebelumnya belum ada yang pernah meneliti dengan tempat 

yang sama. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian pertama yang 

dilakukan peneliti pada tradisi adak kabattuang di Dusun Bongkitonro dengan 

menggunakan tinjauan aqidah Islam. Adapun kajian pustaka yang digunakan 

oleh peneliti, diantara adalah: 

1. Jurnal tulisan Audah Manna “ Tradisi Appaenre Nanre dalam prespektif 

akidah Islam”. Jurnal aqidah-Ta, 2017. Jurnal ini membahas tentang tradisi 

appaenre nanre adalah salah satu tradisi yang sudah ada di Desa Bollangi 

Kecamatan Pattallassang, dan mengkaji peran muballiq dalam meminimalisir 

tradisi appaenre nanre yang bertolak belakang dengan akidah Islam dengan 

menggunakan dua cara yaitu metode dakwah dan materi dakwah. Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang tradisi adak kabattuang di Dusun 

Bongkitonro Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa (Tinjauan Aqidah Islam), 

yang mengkaji tentang asal-usul, proses ritual, makna ritual serta nilai-nilai 

yang terkandung dalam tradisi adak kabattuang di dusun Bongkitonro. 

2. Magfirah. menulis tentang “ Tradisi Accera Pare pada masyarakat Desa 

Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa (Tinjauan akidah Islam)”,  

(Makassar : Skripsi: 2015), Skripsi ini berisi hasil penelitian Magfirah 

mengenai ritual accera pare dilakukan saat panen selesai. Dimana orang yang 
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mempercayai ritual tersebut jika terkena penyakit mereka beranggapan bahwa 

itu akibat jika tidak melakukan ritual tersebut. Menurut sebagian masyarakat 

di Desa Manimbahoi melakukan ritual accera pare akan menjadi penyebab 

subur tanah dan memperbanyak hasil panen petani. 

3. Aqidah Akhlak karangan Muhammad Amri, Watampone: Syahadah, 2016, 

membahas tentang ruang lingkup dan sumber-sumber aqidah yang bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Sunnah. 

4. Jurnal tulisan Aminulah “Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi 

Sesajen di Desa Prenduan”. Dirosat Jounal of Islamic Studies, 2017. Jurnal ini 

membahas sinkretisasi agama dan budaya dalam tradisi sesajen di  Desa 

Prenduan dan nilai sinkretis yang terdapat dalam tradisi sesajen di Desa 

Prenduan dengan mengkaji pelestrarian tradisi sesajen, usaha tokoh agama 

dalam memasukkan ajaran Islam kedalam tradisi sesajen dan menghormati 

para leluhur, makhluk gaib dan bersyukur kepada Allah SWT. Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang tradisi adak kabattuang di dusun 

Bongkitonro desa Sicini kec. Parigi kab. Gowa (Tinjauan aqidah Islam), yang 

mengkaji tentang asal-usul, proses ritual dan makna ritualnya serta nilai yang 

terkandung dalam tradisi adak kabattuang di dusun Bongkitonro. 

Dari literatul yang menjadi penelitian untuk dijadikan acuan dalam 

penelitian ini, belum menemukan buku atau referensi lain yang sesuai dengan 

pembahasan mengenai “Tradisi Adak Kabattuang di Dusun Bongkitonro Desa 
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Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dari hal diatas peneliti tertarik  untuk 

mengkaji dan meneliti hal tersebut. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitih 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana asal-usul dan proses ritual dari tradisi adak 

kabattuang di Dusun Bongkitonro Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa. 

b. Untuk mengetahui bagaimana makna ritual dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam tradisi adak kabattuang yang dilaksanakan di Dusun Bongkitonro Desa 

Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan aqidah Islam terhadap tradisi adak 

kabattuang di Dusun Bongkitonro Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai konstribusi pemikiran dan peningkatan aqidah keislaman khususnya 

dalam permasalahan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap tradisi 

adak kabattuang di dusun Bongkitonro. 

b. Dengan dibuat atau adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat menjadikan 

bahan pertimbangan bagi seorang yang beragama (muslim), agar dapat 

memahami dan memperbaiki kepercayaan dan keyakinan yang ada pada 

masyarakat dusun Bongkitonro.
23

 

                                                             
23

 Nusa Putra, Penelitian Kualitatif, (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya, 2013) h.62 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Tradisi 

Tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah segalah sesuatu 

seperti adat, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya yang turun-temurun dari 

nenek moyang. Tradisi adalah sebuah kata yang akrab terdengar dan terdapat 

disegala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada atau 

kebiasaan yang turun-temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. 

Sedangka tradisi menurut terminologi, bahwa tradisi merupakan produk sosial 

dan hasil dari pertarungan sosial politik yang keberadaannya sesuatu yang turun-

temurun, yang terjadi atas interaksi antara yang satu dengan yang lain yang 

kemudian membuat kebiasaan-kebiasaan atau satu sama lain yang terdapat dalam 

msyarakat kemudian berbaur menjadi kebiasaan. Dan apabila interaksi yang 

menjadi semakin meluas maka kebiasaan dalam masyarakat menjadi tradisi atau 

kebudayaan dalam suatu ras atau bangsa yang menjadi kebanggaan mereka. 

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak 

dan budi pekerti seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada 
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dilingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya 

orang tersebut telah menpunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.
24

 

B. Pengertian Adak Kabattuang  

Adak Kabattuang terdiri dari dua kata dan diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia, yaitu:” adak” berari adat. Sedangkan “Kabattuang” berarti 

kedatangan. Tetapi, padanan kata ini tidak sesuai dengan pengertian sebenarnya. 

Karena, adak kabattuang jika pengertiannya dikembangkan, menunjukkan 

terdapatnya peninggalan leluhur yang dianggap keramat atau bertuah sekaligus 

dipandang mulia oleh masyarakat Bongkitonro. Sehingga masyarakat 

Bongkitonro sangat menghormatinya dengan mengadakan ritual untuk 

memperingati kebiasaan-kebiasaan leluhurnya. Tradisi ini adalah tradisi yang 

turun- temurun dari nenek moyang ke anak hingga kecucu-cucu masyarakat 

Bongkitonro. Tradisi ini dilakukan oleh warga Bongkitonro atau bahkan orang-

orang yang berada diluar pemukiman sering datang berkunjung ke ballak lompoa 

(rumah besar) tempat dimana adak kabattuang di simpan. Tradisi tersebut 

dilakukan saat seseorang atau satu keluarga berjanji untuk berkunjung ke ballak 

lompoa (rumah besar). Dg. Sada‟ mengemukakan selain niatnya sering pula satu 

keluarga berkunjung di karenakan sumpah atau janji yang sudah diucapkan. 

Misalnya saja seorang ibu  ketika anaknya sakit  iya berjanji apabila anaknya 
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Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar : Fak. Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makasaar, 2017), h. 
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sembuh dan sehat seperti sedia kala maka ia akan berkunjung dan melakasanakan 

ritual ke ballak lompoa (rumah besar).
25

 

Pada hakekatnya Adak Kabattuang merupakan suatu tradisi yang sudah 

ada dan turun-temurun dari jaman nenek moyang mulai dari nenek moyang turun 

ke anak cucunya masyarakat Bongkitonro yang di laksanakan sampai sekarang 

ini. Dimana tradisi Adak Kabattuang dilakukang oleh anggota masyarakat yang 

berniat atau berjanji untuk datang mengadakan ritual di ballak lompoa (rumah 

besar) untuk memenuhi janjinya agar terhindar dari marah bahaya, penyakit atau 

musibah yang lebih fatal lagi biasa berujung kepada Kematian. Menurut dg Sada‟ 

salah seorang pemuka adat di Dusun Bongkitonro Desa Sicini tradisi harus 

dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kesehatan juga 

menghargai para nenek moyang terdahulu kita. 

C. Aqidah Islam 

1. Pengertian Aqidah Islam 

Aqidah artinya: Simpulan, yakni kepercayaan yang tersimpul dihati. 

Aqaid adalah jama‟ dari aqidah. I‟tiqad berarti kepercayaan. Dengan demikian 

dapatlah disimpulkan bahwa perkataan: aqaid, I‟tiqad adalah kepercayaan 

(keimanan) yang tersimpul dalam hati.
26
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 Dg. Sada‟, Pemuka Adat, Wawancara, di Dusun Bongkitonro, tanggal 25, Juni, 2019 
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Aqidah merupakan ruh bagi setiap orang; dengan berpegang teguh 

padanya itu ia akan hidup dalam keadaan yang baik dan menggembirakan, tetapi 

dengan meninggalkannya itu akan melatih semangat kerohanian manusia. Ia 

adalah bagaikan cahaya yang apabila sesorang itu buta dari padanya, maka 

pastilah ia akan tersesat dalam liku-liku kehidupannya, malahan tidak mustahil 

bahwa ia akan terjerumus dalam lembah-lembah kesesatan yang amat dalam 

sekali.
27

 

Secara etimologis (Iughatan), aqidah berakar dari kata „aqada-ya‟qidu-

„aqidatan. „Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk 

menjadi „aqidah berarti keyakinan (Al-Munawir, 1984, hal. 1023). Relevansi 

antara arti kata „aqdan dan „aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh 

di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.
28

 

Islam adalah Agama yang diturunkan oleh Allah Swt, melalui Nabi 

besar Muhammad Saw, merupakan suatu agama yang dapat diterima dan 

dicernakan oleh otak manusia dan dapat dilaksanakan oleh manusia dalam 

kehidupannya sehari-hari. Islam adalah suatu agama yang dapat menyelamatkan 

dan mendamaikan umat manusia di dunia dan di akhirat. Apabila manusia 

berpegang teguh pada tali-tali agama Allah dalam arti menyarahkan diri 

                                                             
27
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sepenuhnya hanya kepada Allah Swt, serta atas segala ibadahnya, maka Allah 

Swt, akan memberikan imbalan.
29

 

Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad-

Shalawatullah wa salamuhu „alaih- dan ia adalah agama yang berintikan 

keimanan dan perbuatan (amal). Keimanan merupakan „akidah dan pokok yang 

di atasnya berdiri syari‟at Islam.  

Islam datang untuk mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Untuk 

menjadikan bahwa kekuasaan inilah satu-satunya kekuasaan yang menjadi 

sumber standar dan nilai manusia. Dari sumber inilah manusia mendapatkan 

eksistensi dan kehidupannya. Dan dengan hubungan dan jalinan 

kemanusiaannya, manusia kembali kepada-Nya. Manusia ada karena iradah dan 

kehendak-Nya. Kepada-Nyalah ia akan kembali, Islam datang untuk menetapkan 

bahwa hanya ada satu jalinan yang mengikat manusia kepada Tuhannya. Kalau 

ikatan ini telah tumbuh dan berkembang maka ikatan lain dan hubungan jiwa 

yang lain menjadi tiada. Firman Allah dalam Q.S al-Mujaadilah: 22. 
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Terjemahnya: 

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, 

saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-

Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-

saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yang telah 

menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan 

pertolongan  yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam 

surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 

Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan 

rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya 

hizbullah itu adalah golongan yang beruntung”.
30

 

 

 

Menurut aqidah ahlus sunnah disebutkan bahwa Allah SWT adalah Esa tidak 

ada sekutu bagi-Nya, tidak ada lawan-Nya, sendiri tidak ada tandingan-Nya. Dan 

Dia adalah Yang Maha Terdahulu tidak ada awalnya, Azali tidak permulaan-

Nya, terus-menerus mengatur makhluk-Nya tanpa terputus-putus, tetap tidak 

akan lenyap, terus-menerus menyandang sifat-sifat yang agung, tidak pernah 

surut dan lenyap dengan teladannya masa,bahkan Dia adalah Yang Awal,Yang 

Akhir,Yang Batin.
31

 Penjelasan di atas juga terdapat dalam Qur‟an Surat al-

Ikhlas, berbunyi: 
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 Dapartemen Agama RI Edisi Tahun 2006, al-Qur‟an Dan Terjemahnya  (Jakarta: 
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Jefri Al Buchori Dan Implikasinya Dalam Pendidikan”, Skripsi (Purwokerto : Fak. Tarbiyah Dan Ilmu 

Keguruan, IAIN Purwokerto, 2017), h. 4-5. 



23 

 

 

                               

          

 

Terjemahnya: 

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
32

 

 

Aqidah Islam adalah kepercayaan kepada Allah, para Malaikat-Nya, 

kitab-kitab suci-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, qada dan qadarnya, serta seluruh 

isi al-quran dan hadis yang merupakan pedoman dalam agama Islam. Dengan 

kata lain aqidah Islam adalah pokok kepercayaan yang harus diyakini 

kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil naqli dan aqli (nash dan 

akal). Dasar dari aqidah Islam adalah al-Qur‟an dan hadis. Di dalam al-Quran 

terdapat banyak ayat yang menjelaskan pokok aqidah. Dalam al- Quran Aqidah 

ini identik dengan keimanan karena keimanan merupakan pokok-pokok dari 

aqidah Islam.
33

 Hal ini seperti telah termaktub dalam al-Qur‟an Surah al-Baqarah 

(2) 177.  
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 Dapartemen Agama RI Edisi Tahun 2006, al-Qur‟an Dan Terjemahnya  (Jakarta: 
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Terjemahnya: 

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebanjikan itu ialah beriman 

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan oramg-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan 

shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila berjanji, dan orang-orang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam 

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan itulah 

orang-orang yang bertaqwa.
34

 

 

 

2. Sumber Aqidah Islam 

Sumber aqidah Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah. Artinya apa saja 

yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur‟an dan Rasullah dalam Sunnahnya 

wajib di imani (diyakini dan di amalkan). Akal pikiran tidaklah menjadi sumber 
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aqidah, tetapi hanya berfungsi memahami nash-nash yang terdapat dalam kedua 

sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah 

kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur‟an dan Sunnah. Itu pun harus didasari 

oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangatlah terbatas, sesuai dengan 

terbatasnya kemampuan semua makhluk manusia.
35

 

3. Tujuan dan Keistimewaan Aqidah 

Tujuan Aqidah Islam adalah: 

a. Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. 

b. Menjaga manusia dari kemusyrikan 

Kemungkinan manusia untuk terperosok ke dalam kemusyrikan terbuka lebar, baik 

secara terang-terangan (syirik jaly), yakni berupa perbuatan ataupun ucapan 

maupun kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi (syirik khaly) yang berada 

didalam hati. Untuk mencegah manusia dari kemusyirikan tersebut, diperlukan 

tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 

c. Menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan 

Walaupun manusia diberi oleh Allah kelebihan berupa akal pikiran, manusia 

sering tersesat oleh akal pikirannya, sehingga akal pikiran manusia perlu 

dibimbing oleh aqidah Islam. Al-Qur‟an banyak mengemukakan ayat-ayat yang 

menggugah akal pikiran tersebut, antara lain dalam surah Al-Mu‟min (40) : 67). 
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Terjemahnya: 

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, 

sesudah itu segumpal darah kemudian dilahirkannya kamu sebagi seorang 

anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai masa (dewasa), 

kemudian (dibiarkan kamu hidup) sampai tua, di antara kamu ada yang 

diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai 

kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).”
36

 

 

Keistimewaan Aqidah Islamiyah 

a. Sumber pengambilannya adalah Murni 

Hal itu karena aqidah Islam berpegang pada al-Qur‟an, as-Sunnah, dan ijma. Jadi 

aqidah Islam diambil dari sumber yang jernih dan jauh kekeruhan hawa nafsu dan 

syahwat. 

b. Menjamin kehidupan yang Mulia bagi para pemeluknya. 

c. Membuat hati penuh tawakkal kepada Allah 

Akidah islam memerintahkan setiap manusia agar hatinya selalu diliputi cahaya 

tawakkal kepada Allah. Tawakkkal menurut istilah syara‟ berarti menghadapkan 

hati kepada Allah ketika bekerja seraya memohon bantuan kepada-Nya. 

d. Mengantarkan pada kejayaan dan kemuliaan 
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e. Tidak bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan yang Benar.
37

 

Dia merupakan makanan jiwa bagi kehidupan ruh, sebagai mana badan 

membutuhi makanan. Manusia memerlukan makanan yang memelihara 

kesehatannya, yang mempunyai gizi yang sempurna, maka jiwa juga memerlukan 

„aqidah (kepercayaan). Oleh karena itu manusia tidak meninggalkan sesuatu 

„aqidah, melainkan untuk menganut „aqidah yang lain, baik dalam bidang 

keagamaan, kemasyarakatan, maupun politik. Dia merupakan penguasa yang 

menguasai pikiran dan iradat, dialah yang membuat garis jalan fikiran serta 

mendorong penganutnya kepada berusaha, baik „aqidah itu, „aqidah yang benar 

ataupun salah, baik „aqidah-„aqidah keagamaan, maupun „aqidah „aqidah 

keduniaan. Karenanya orang yang bekerja atas dasar „aqidah, bekerja dengan 

penuh kegiatan dan kesungguhan. Sebaliknya orang mengerjakan sesuatu bukan 

atas sesuatu „aqidah, selesai ditimpa kelemahan dan kelesuan.
38

 

4. Fungsi Aqidah  

Kalau ajaran Islam kita bagi dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan Mu‟amalat atau 

Aqidah Syariah dan Aklhak, atau Iman, Islam dan Ihsan, maka ketiga aspek atau 

keempat aspek di atas tidak dapat dipisahkan sama sekali satu sama lain saling 

terikat. Seseorang yang memiliki aqidah yang kuat, pasti akan melaksanakan 

ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermu‟amalat dengan baik. 
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Ibadah seseorang yang akan diterima oleh Allah SWT Kalau tidak dilandasi 

dengan aqidah. Seseorang tidaklah dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki 

aqidah yang benar. Begitu seterusnya bolak-balik dan bersilang.
39

 

5. Aqidah pokok dalam Islam 

Aqidah pokok yang perlu dipercayai oleh tiap-tiap Muslim adalah yang 

termasuk unsur utama dari unsur keimanan ialah mempercayai: 

a. Wujud (ada) Allah dan wahdaniat (keesaan-Nya). Sendiri dalam menciptakan, 

mengatur dan mengurus segala sesuatu. Tiada yang menyerupai-Nya tentang zat 

dan sifat-Nya. Hanya Dia saja yang patut disembah, dipuja dan dimuliakan. 

Kepada-Nya saja boleh menghadapkan permintaan dan menundukkan diri. Tidak 

pencipta dan pengatur selain dari pada-Nya. Firman Allah dalam al- Qur‟an surah 

al-An‟am ayat :14. 

                        

                           

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang 

menjadikan langit dan bumi, Padahal Dia memberi Makan dan tidak memberi 

makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang 

yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu 

masuk golongan orang musyrik."
40
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b. Bahwa Tuhan memilih diantara hamba-Nya, yang dipandang-Nya layak untuk 

memikul risalah-Nya (utusan-Nya). Kepada rasul-rasul itu disampaikan wahyu 

dengan perantara malaikat. Mereka berkewajiban menyeru kepada manusia 

beriman dan mengajak mengerjakan amal soleh. Karena itu wajib beriman kepada 

Rasul-rasul-Nya yang disebutkan dalam al-Qur‟an. 

c. Adanya malaikat yang membawa wahyu Allah kepada Rasul-rasul-Nya. Juga 

mempercayai kitab-kitab suci yang merupakan kumpulan wahyu Ilahi dan isi 

risalah Tuhan. 

d. Mempercayai apa yang terkandung dalam risalat itu, diantaranya iman dengan hari 

kebangkitan dan pembalasan. Juga iman kepada pokok-pokok syari‟at dan 

peraturan-peraturan yang telah dipilih Tuhan sesuai dengan keperluan hidup 

manusia dan selaras dengan kesanggupan mereka, sehingga tergambarlah dengan 

nyata keadilan, rahmat, kebesaran, dan kebijaksanaan Ilahi.
41
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam upaya menyelesaikan penulisan skripisi ini, penulis menggunakan 

berbagai metode sebagai cara pendekatan berbagai masalah yang telah di susun 

dengan cara dapat diperoleh suatu pengertian konklusif, sistematis dan ilmiah 

dengan produser berikut: 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan di sini ialah penelitian kualitatiif,  yaitu 

jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 

informasi penelitian di lapangan atau field researct yaitu peneliti melakukan 

penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dan peneliti  sekaligus terlibat 

langsung dengan obyek yang diteliti dalam penelitian. Tahapan penelitian 

kualitatif melampaui berbagai tahapan berfikir kritis-ilmiah, yang sama seorang 

peneliti melalui berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau 

fenomena-fenomena sosial, melalui pengetahuan dilapangan, kemudian 

menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa 

yang ditelitinya itu.
42
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam melakukan penelitian ini adalah di Dusun Bongkitonro, 

Desa Sicini, Kec. Parigi, Kab. Gowa. Penelitian yang dilakukan dengan terjung 

langsung ke lapangan (kualitatif) untuk mengikuti prosesi dalam tradisi tersebut. 

Desa Sicini merupakan salah satu desa yang terletak diantara desa-desa yang ada 

di Kec. Parigi. 

C. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan melalui sosial kemasyarakatan 

yakni melakukan pengamatan secara langsung, dan mengungkap fakta sesuai 

dengan realita kejadian.
43

 

2. Pendekatan Filosofis, yaitu menyelidiki dengan jalan menganalisis secara 

kritis dan mendalam dengan melakukan pendekatan atas dasar pertimbangan 

rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah. 

3. Pendekatan teologis, yaitu pendekatan yang mengamati hubungan 

keagamaan dengan masalah yang diteliti.
44

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 

pancraindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena 
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itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancraindra mata serta dibantu dengan 

pancraindra lainnya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pancra indra sebagai alat untuk mengamati rangkaian dari 

tradisi Adak Kabattuang di Dusun Bongkitonro Desa Sicini Kec. Parigi Kab. 

Gowa mulai dari proses pelaksanaannya sampai jenis ritual-ritual yang 

dilaksanakannya. 

2. Metode Wawancara, metode wawancara juga biasa disebut dengan metode 

interviu. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Inti dan metode 

wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu muncul 

beberapa hal, yaitu pewawancara, informan.. 

3. Metode Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode 

dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 

dokumen.
45

 Peneliti mengambil dokumen berupa gambar untuk 

mengumpulkan data-data yang terdapat di lapangan guna melengkapi data 

dokumen. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat peneliti ialah peneliti itu sendiri.  Sehingga untuk 

menjadi instrumen itu sendiri maka peneliti di harapkan mempunyai wawasan 

yang luas agar dapat menjadi instrumen yang baik. Oleh sebab itu adapun alat 

yang digunakan dalam instrumen penelitian yaitu: 

1. Kamera, berfungsi untuk mengambil gambar mereka dan merekam vidio yang 

sesuai dengan fakta di lapangan atau lokasi penelitian. 

2. Buku dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat pertanyaan untuk informan atau 

informasi yang di peroleh dari informan.
46

 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

  Jenis penelitian yang digunakan penulis disini adalah penelitian kualitatif, 

maka metode pengelolahan dan analisis data yaitu: 

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

kemudian mengambil kesimpulan bersifat umum. 

2. Metode Deduktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat umum 

kemudian mengambil mengambil kesimpulan bersifat khusus. 

3. Metode Komperatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan 

data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik 

kesimpulan.
47

                                                             
46

 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.120 

47
Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif (Cet.3; Bandung: Alfabeta, 

2011), h.57. 



 

34 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Sicini merupakan salah satu Desa di Kabupaten Gowa, 

secara geografis Desa Sicini dinilai stategis. Nama Desa Sicini berada 

didataran tinggi dikelilingi bukit,  gunung dan sungai salah satu sumber 

penghasilnya seperti kopi, padi dan ternak. Desa Sicini berada 

dikecamatan Parigi kabupaten Gowa. 

1. Letak Wilayahnya 

Desa Sicini merupakan salah satu desa diantara desa-desa yang 

ada di Kecematan Parigi Kab. Gowa. Letak dan stategi wilayah Desa 

Sicini ini mempunyai batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bilangrengi Kec. Parigi 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jonjo Kec. Parigi 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sapaya Kec. Bungaya 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan gunung Batuma‟cinri.
48

 

2. Keadaan Alam 

Desa Sicini memiliki kekayaan alam yang lumayan cukup 

memadai sumber pendapatan masyarakat setempat terutama sektor 

pertanian di bidang pertanian (padi dan kopi) dan peternakan (kambing, 
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sapi dan ayam). Usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian 

penduduk setempat ialah melalui intesifikasi pertanian dan peternakan 

secara massal kepada warga. Sebagaimana di kemukakan oleh Risal 

Saido, SE Dg. Tojeng bahwa dengan melalui cara ini InsyaAllah 

diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dibidang pertanian 

maupun peternakan dengan melakukan usaha-usaha penyuluhan serta 

pemberian Kredit kepada para warga masyarakat untuk membantu 

mereka dalam menyediakan sarana pertanian begitu juga peternakan. 

3. Kehidupan dibidang Pemerintahan 

Wilayah Desa Sicini diperintah oleh seorang kepala Desa yang 

berkantor di Dusun Parangtangaya Desa Sicini, Kec. Parigi. Desa Sicini 

Terdiri dari 5 Dusun, yaitu: Dusun Parangtangaya, Dusun Pattiroang, 

Dusun Siriya, Dusun La‟ba‟batu dan jelas Dusun Bongkitonro.
49

 

4. Ajaran Agama Islam di Desa Sicini, Kec. Parigi, Kab. Gowa 

Penduduk masyarakat Desa Sicini adala mayoritas penganut 

agama Islam, namun pengamalan dan perbuatan serta penghayatan 

sebagian penduduk masyarakat setempat terhadap ajaran Islam masih 

lemah atau kurang. Hal ini disebabkan masih kental dan kuatnya 

pengaruh keyakinan leluhur nenek moyang mereka yang telah dilakukan 

turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebagaimana telah dikemukakan 
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oleh Syamsul Bahri bahwa sanya sebagian penduduk desa masih sering 

mengkaitkan antara kepercayaan leluhur nenek moyang mereka dengan 

syari‟at Islam yang mereka anut. 

Kepercayaan leluhur nenek moyang mereka sudah ada dari sejak 

dulu sebelum masuknya agama Islam diwilayah ini. Kepercayaan leluhur 

nenek moyang mereka (tradisonal) tersebut yakni kepercayaan terhadap 

adanya roh-roh halus leluhur mereka, serta masih mempercayai adanya 

kekuatan sakti serta gaib di tempa-tempat tertentu, oleh karena itu 

sebagian umat Islam di Desa Sicini masih sering berkunjung dan 

mengadakan ritual di tempat-tempat yang dianggap keremat oleh mereka 

seperti kuburan, pohon dan Adak Kabattuang.
50

  

Dalam kaitan peristiwa tersebut sebagaimana telah dikemukakan 

oleh H. Duddin, salah satu pemuka masyarakat di Dusun Bongkitonro 

bahwa masih ada sebahagian penduduk masyarakat Desa Sicini 

khususnya Dusun Bongkitonro masih mencampur baurkan atau 

mengaitkan antara ajaran agama Islam dengan kepercayaan leluhur nenek 

moyang yang mereka percayai yang telah dilaksanakan dan menjadi 

kebiasanya. Hal serupa ini dapat di lihat pada acara perkawinan, sunatan 

dan lainnya.
51

 

                                                             
50

 Syamsul Bahri, Pemuka Agama, Wawancara, di Desa Sicini, tanggal 27 Juni 2019 

51
 H. Duddin, Pemuka Masyarakat, Wawancara, di Dusun Bongkitonro, tanggal 27 

Juni 2019 



37 
 

 
 

Dikemukakan oleh ibu Hadina bahwa tradisi Adak Kabattuang 

merupakan suatu tradisi adat atau tradisi yang dilakukan dan dipercayai 

yang dilakukan setiap seseorang ngucapkan janji akan akan berkunjung 

mengadakan ritual selamatan di ballak lompoa (rumah besar) dengan 

membawa sesejian berupa ayam, beras ketang dan beras biasa serta 

perlengkapan lainnya. Dan warga masyarakat Bongkitonro harus 

melaksanakan tradisi leluhur kita yang sudah mendarah daging serta 

turun-temurun sebagai bentuk rasa hormat kita karena ini juga merupakan 

kewajiban dan harga diri kita selaku keturunannya. 
52

 

Dari uraian tersebut diatas dapat kita pahami bahwa penduduk 

masyarakat desa Sicini khususnya masyarakat di Dusun Bongkitonro 

masih sangat menghormati serta mempercayai leluhur nenek moyang 

mereka, sebagaimana bukti masih dilaksanakannya tradisi-tradisi zaman 

dulu seperti tradisi Adak Kabattuang. 

B. Asal-Usul dan Proses Ritual Tradisi Adak Kabattuang  

1. Asal-Usul Tradisi Adak Kabattuang 

a. Adak Kabattuang Amma‟ Buttayya 

Asal-usul tradisi Adak Kabattuang berasal dari zaman nenek 

moyang terdahulu dimana tradisi ini sudah turun-temurun bahkan 

mendarah daging dikalangan masyarakat Bongkitonro, Desa Sicini, Kec. 
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Parigi, Kab. Gowa. Asal muasal dari tradisi Adak Kabattuang ini dari 

munculnya batu bo‟dong yang dikeramatkan, bertuah, dan dipandang 

mulia oleh masyarakat. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Dg. Sada‟ bahwa penemuan 

batu bo‟dong di temukan di dalam gowa dekat balang kunisi tempat 

persembunyian masyarakat Bongkitonro pada masa peperangan dahulu. 

Batu bo‟donga ini merupakan batu yang terdapat di dasar tanah yang ada 

di dalam gowa. Dg Pulle‟ salah satu anggota masyarakat yang 

bersembunyi di dalam gowa mengambil batu itu dan meminta bantuan 

agar masyarakat Bongkitonro yang bersembunyi di dalam gowa selamat 

dari kejaran para penjajah kemudian memberikan darah tangannya di atas 

batu bo‟donga itu. Kemudian setelah aman dari kalangan penjajah  maka 

dg. Pulle‟ percaya bahwa atas bantuan batu bo‟donga  mereka selamat. 

Kemudian setelah aman dari kalangan penjajah masyarakat lainnya keluar 

dari persembunyian dan dg. Pulle‟ membawa batu bo‟donga pulang 

kerumahnya ditengah perjalanan pulang melewati sungai Kunisi batu 

bo‟donga  yang di bawahnya jatuh kesungai tapi saktinya batu bo‟donga 

itu tidak tenggelam diantara aliran  sungai Kunisi maka bertambahlah 

keyakinan masyarakat Bongkitonro bahwa batu bo‟donga itu memang 

memiliki kekuatan. Kemudian dg. Sada‟ menambahkan lagi bahwa dari 

asal-usul batu bo‟donga itu, kemudian muncullah tradisi adak kabattuang 

amma‟ buttayya, dari asal kata butta atau tanah dan amma‟ atau ibu atau 
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dasar tempat batu bo‟dong itu ditemukan di dasar tanah. Dimana tanah 

adalah sumber penghidupan dan kehidupan.
53

 

b. Tradisi Adak Kabattuang Taumakkatuo 

Sama halnya dengan tradisi adak kabattuang amma‟ buttaya tradisi 

adak kabattuang taumakkatuo juga merupakan tradisi dari nenek moyang 

terdahulu yang turun-temurun sampai sekarang. 

Dg. Mangka merupakan salah satu anggota petran yang ikut 

berperang pada saat peperangan dahulu mengemukakan bahwa asal-usul 

dari kris yang menurut mereka bertuah, sakti dan mulia merupakan kris 

peninggalan dari peperangan beberapa puluh tahun yang lalu atas bantuan 

kris itu kita masyarakat disini bisa selamat dari bahaya dan atas bantuan 

kris ini pulah kita dapat melumpuhkan rombongan penjajah pada saat itu. 

Berdasarkan asal-usul kris itu maka nenek moyang terdahulu memberinya 

nama adak kabattuang taumakkatuo dari asal tau atau orang dan katuo 

menjaga dan memelihara. Kemudian nenek moyang terdahulu 

memberikan penghormatan atau menjamunya dengan mengadakan ritual-

ritual selamatan dengan memotong seekor  ayam dan membakar dupa dan 
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memberi darah ayam pada kris itu agar terhindar dari kesakitan serta 

kematian waktu itu.
54

 

Oleh sebab itulah diatas yang menjadi latar belakang asal-usul tradisi 

Adak Kabattuang  di Dusun Bongkitonro Desa Sicini sehingga penduduk 

masyarakat setempat mempercayainya dan masih sering melaksanakan 

tradisi tersebut dikarenakan keyakinan serta rasa hormat terhadap para 

leluhur mereka. 

Dg. Bombong mengemukakan seiring berlalunya waktu proses ritual 

penyajian sesajiennya berubah dulu waktu awal melakukan penghormatan 

mereka hanya memotong seekor ayam dikarenakan hanya satu orang 

yang berjanji dan membakar dupa serta memberi dara ayam 

menggunakan bahan yang ada. Pada zaman sekarang ini biasa satu 

anggota keluarga yang datang maka setiap anggota keluarga harus 

diwakili seekor ayam, beras dan juga kelapa untuk perlengkapan ritual. 

Namun apabila janji atau niat itu terlupakan atau diingkari maka 

seseorang yang berjanji itu akan mendapatkan musibah atau bencana lain 

apakah sakit atau bahkan berujung pada kematian.
55

 

Dari asal usul diatas dapat diartikan bahwa Adak Kabattuang terdiri 

dari dua kata dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu:” adak” 

                                                             
54

 Dg. Mangka, Pemuka Adat, Wawancara, di Dusun Bongkitonro, tanggal 29 Juni 

2019.  

55
 Dg. Bombong,  Pemuka Adat, Wawancara, di Dusun Bongkitonro, tanggal 30 Juni 

2019. 



41 
 

 
 

berarti adat. Sedangkan “Kabattuang” berarti kedatangan. Tetapi, 

padanan kata ini tidak sesuai dengan pengertian sebenarnya. Karena, adak 

kabattuang jika pengertiannya dikembangkan, menunjukkan terdapatnya 

peninggalan leluhur yang dianggap keramat atau bertuah sekaligus 

dipandang muliah oleh masyarakat Bongkitonro. Sehingga masyarakat 

Bongkitonro sangat menghormatinya dengan mengadakan ritual untuk 

memperingati kebiasaan-kebiasaan leluhurnya. Tradisi ini adalah tradisi 

yang turun- temurun dari nenek moyang ke masyarakat di Dusun  

Bongkitonro. Tradisi ini dilakukan oleh warga Bongkitonro atau bahkan 

orang-orang yang berada diluar pemukiman sering datang berkunjung ke 

ballak lompoa (rumah besar) tempat dimana Adak Kabattuang disimpan. 

Tradisi tersebut dilakukan saat seseorang atau satu keluarga berjanji atau 

berniat untuk berkunjung ke ballak lompa (rumah besar) untuk 

mengadakan ritual selamatan apabila janjinya terpenuhi. 

2. Proses Ritual Tradisi adak Kabattuang Pada Masyarakat Dusun 

Bongkitonro Desa Sicini 

a. Perlengkapan serta persiapan 

1) Beberapa ekor Ayam 

2) beberapa liter beras biasa 

3) beberapa liter beras ketang  

4) kelapa 

5) Dupa (kemenyan) 
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6) Dumpu (bara api) 

7) Darah ayam 

b. Praktek pelaksanaanya 

1) Semua sesajian masakan yang sudah siap segera dibawa keatas Para 

tempat dimana  pelaksanaan ritualnya. 

2) Kemudian Sanro atau pemimpin ritual dipersilahkan untuk 

membacakan doa‟ keselamatan atas rasa syukurnya terhadap nikmat 

yang diberikan. 

3) Selanjutnya setelah membacakan doa-doa keselamatan maka 

pemimpin ritual atau Sanro  mulai membakar dupanya di atas bara 

api (dumpu). 

4) Proses selanjutnya setelah membakar dupa ialah memberi darah 

ayam di atas batu bo‟dongan maupun di atas kris. 

5) Akhir dari proses ritualnya ialah sesajian makanan yang telah di 

bacakan doa sebagian disimpan di atas Para dan sebagian besarnya 

lagi dibawah turun untuk dimakan bersama anggota keluarga 

lainnya.
56
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C. Makna Ritual Dan Nilai – Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Adak 

Kabattuang 

1. Makna Ritual Adak Kabattuang 

a.  Ritual ammaca pa‟doangan 

Dg. Sewang mengatakan bahwa ritual ini di adakan apabila 

sesajien yang di diperlukan sudah lengkap semua, makna ritual ammaca 

pa‟doangan ini dilakukan sebab atas berkah serta keselamatan yang 

diberikan menurutnya ritual ini merupakan inti pokok dalam tradisi ini. 

Kemudian Dg Bombong menambahkan bahwa dalam melaksanakan ritual 

ammaca pa‟doangan ini kita harus serius dan bersungguh-sungguh tiadak 

boleh ada gangguan lain karena itu dapat mempengaruhi jalannnya ritual 

tersebut. 

b. Ritual apparumung  dupa 

Ritual selanjutnya setelah ritual ammca pa‟doangan ialah ritual 

apparumung dupa, seperti yang dikemukakan Dg. Sewang selaku sanronya 

atau yang memimpin ritual ini. Apparumung dupa dilakukan setelah kita 

ammaca pa‟doangan maknanya agar apa yang kita ucapkan bisa sampai 

ketujuan dan hidup kita bisa sewangi bau dupa yang dibakar itu. 

c. Ritual accera baca 

Setelah kedua ritual tadi selesai barulah kita mengadakan ritual 

accera baca yang merupakan ritual terakhir dari tradisi adak kabattuang 

ini. Dg. Sewang mengemukakan bahwa ritual ini merupakan ritual paling 
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sakral. Menurutnya makna diberikannya darah ayam ialah supaya menjaga 

tuahnya adak kabattuang serta menghindari dari keburukan dan 

malapetaka.
57

 

Perilaku masyarakat Bongkitonro yang melakukan ritual-ritual 

dalam tradisi adak kabattuang  telah menyimpang jauh dari nilai-nilai 

agama yang berlaku dalam agama Islam.  

Hal ini karena beberapa faktor, seperti kurang nya pengetahuan 

masyarakat tentang ilmu agama. Keyakinan serta kepercayaannya kepada 

Allah SWT masih di campur baurkan dengan hal-hal yang bersifat 

dinamisme. Padahal ilmu agama sangat penting dan bermanfaat, karena 

dapat mengontrol diri untuk menghindari suatu perbuatan yang tercela. 

Faktor kedua masyarakat belum bisa membedakan antara tradisi atau 

kearifan lokal dengan hal-hal yang menjemuruskan dengan kemusyrikan. 

Akibatnya perilaku masyarakat Bongkitonro saat ini yang masih 

mempertahankan tradisi adak kabattuang tidak mencerminkan perilaku 

ummat muslim yang sesungguhnya. 

2. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Adak Kabattuang 

Nilai yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah nilai keagamaan. 

Dimana nilai ialah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang 

diyakini seseorang atau kelompok masyarakat sebagai suatu identitas yang 
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dapat memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan 

dalam bentuk tingkah laku.
58

Selanjutnya Taib Thahir abdul Mu‟in 

mengemukakan sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa 

seseorang yang mempunyai akal untuk kehendak dan pilihannya sendiri 

mengikuti peraturan tersebut, guna untuk mencapai kebahagiaan hidupnya 

di dunia dan akhirat.
59

 

a. Nilai Aqidah 

Nilai Aqidah ialah ideologi atau keyakinan dalam Islam yang 

menunjuk kepada seberapa tingkat keimanan dan keyakinan seorang 

muslim terhadap Islam, termasuk keyakinan seseorang terhadap Allah 

SWT, para malaikat, kitab, nabi dan rasul-Nya, hari akhir serta qada‟ dan 

qadar. 

Menurut ustad Baharuddin S.pdi mengemukakan bahwa nilai 

aqidah yang terkandung dalam masyarakat Bongkitonro ini masih pada 

tingkat rendah dikarenakan masyarakat Bongkitonro masih mencampur 

baurkan antara tradisinya dengan keimanan dan ketaatannya kepada Allah 

SWT. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai aqidah masyarakat Bongkitonro 

masih rendah olehnya itu butuh bimbingan petunjuk yang lebih lagi tentang 
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keyakinan dan kepercayaan kepada Allah SWT supaya tidak melakukan 

hal-hal yang bisa menjerumus kepada kemusrikan.
60

 

b. Nilai Spritual 

Nilai spritual ialah nilai yang terdapat dalam kejiwaan manusia yang 

menjakup nilai estetika, nilai moral, nilai religius dan nilai kebenaran. 

Menurut Bapak Syamsul Bahri selaku imam masyarakat Dusun 

Bongkitonro bahwa masyarakat Bongkitonro memiliki tingkat spiritual 

yang tinggi karena mereka rajin melaksanakan perintah-perintah yang 

dianjurkan oleh Islam. Seperti melaksanakan sholat, menunaikan zakat, 

berpuasa pada bulan Ramadhan, berhaji, serta ajaran yang dianjurkan 

islam, hanya saja mereka masih saja menambahkan kepercayaan-

kepercayaan dengan mengadakan ritual-ritual tertentu kepada apa yang 

menurutnya memiliki kekuatan selain Allah sehingga menyebabkan 

keyakinan dan iman masyarakat menjadi ragu terhadap kepercayaannya 

kepada sang pencipta alam semesta yaitu ke pada Allah SWT.
61

 

c. Nilai Sosial 

Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh 

sebagian masyarakat, nilai sosial ini muncul dari nilai individual yang 
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akhirnya mendapat persetujuan dari kalangan luas sehingga menjadi nilai 

sosial dalam masyarakat. 

Nilai sosial yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ini sangat 

menonjol ialah sikap saling membantu satu sama lain dimana dalam sebuah 

kelompok masyarakat diperlukan saling membatu seperti halnya dalam 

proses pelaksanaan tradisi adak kabattuang ini semua anggota keluarga 

yang datang saling membantu melengkapi sesajien yang dipersiapkan 

dalam proses ritual. Kemudian nilai silaturahmi juga terlihat dalam tradisi 

karena anggota keluarga yang biasanya tinggal berjauhan dari keluarga 

lainnya bisa hadir saat tradisi adak kabattuang ini di laksanakan 

keluarganya. 

D. Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Tradisi Adak Kabattuang  

Dalam presfektif Islam, manusia menjadi lebih dekat kepada 

Tuhan selama kegiatan-kegiatannya mendekati kebaikan. Harus diingat 

bahwa kebaikan adalah jalan yang diterangkan yang harus dilaksanakan 

oleh masyarakat islam. 

Agama (syari‟at) telah datang menetapkan ketentuan bahwa tidak 

seorang pun selain daripada Allah yang sanggup ,menolong manusia 

terhadap apa yang tidak mungkin dicapainya, mengharamkan bagi 

manusia meminta pertolongan selain daripada Allah. Selain mencapai 

kesempurnaan itu, Tuhan memerintahkan kepada manusia supaya 

menghadapkan cita-citanya untuk menunjukkan permohonan kepada 
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Allah yang Maha Esa. Manusia mempunyai usaha yang bebas dengan 

kemauan dan kehendaknya untuk mencari jalan yang dapat membawa 

kepada kebahagiaan dalam amal perbuatannya menurut  petunjuk 

pemikirannya. 

Konsep ajaran islam menyampaikan segala sesuatu yang ada 

dibumi dan dilangit semuanya merupakan ciptaan Allah SWT.  Dan tidak 

ada yang diciptakan itu sia-sia adanya tidak ada kekuatan yang dapat 

menolong dan memberi rezeki selain daripadanya. 

Setiap kebudayaan sebenarnya merupakan pedoman, patokan atau 

desain menyeluruh bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Maka 

sebenarnya kebudayaan itu bersifat tradisional artinya cenderung menjadi 

tradisi-tradisi yang tidak mudah berubah. Menurut Sayyed Husei Nars, 

tradiisi bisa juga berarti selain All-Din dan Al-Sunnah yaitu segala 

sesuatu yang didasarkan atas model-model sakral yang sudah menjadi 

kebiasaan turun temurun dikalangan masyarakat tradisional.
62

 

Jika di perhatikan mulai dari niat hingga praktek ritual 

pelaksanaannya tradisi Adak Kabattuang di Dusun Bongkitonro Desa 

Sicini, dapat dikatakan mengarah kepada kemusyikan sebagaimana 

dikemukakan oleh ustad Baharuddin S.Pdi pemuka agama di Dusun 

Bongkitonro Desa Sicini melaksanakan sebuah tradisi Adak Kabattuang 
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dengan mempersembahkan sesajian berupa ayam, nasi dan songkolo serta 

memberikan darah ayam kepada batu bo‟donga serta kris yang  mereka 

percayai dapat memberikan sehatan serta keselamatan dari malapetaka. 

Dan mereka menganggap bahwa keberhasilan, kesehatan dan 

kesejahteraan dalam hidupnya atas bantuan dan pertolongan dari batu 

bo‟donga dan kris yang di anggap bertuah peninggalan leluhur mereka. 

Kepercayaan dan keyakinan seperti ini dapat mengarah kepada yang 

namanya kemusyikan dan menduakan Allah SWT.
63

 Sesuai dengan hal 

ini Dg. Sewang mengatakan bahwa Allah SWT  maha kuasa, namun juga 

menciptakan benda-benda sakti atau makhluk gaib yang di berikan 

kekuasaan untuk mensejahterahkan dan memakmurkan dilangit, dilaut 

begitupula didaratan. Oleh sebab itu selain kepada Allah kita juga harus 

meminta pertolongan dan perlindungan kepada benda sakti dan makhluk 

gaib yang di beri kuasa di tempat tertentu oleh Allah swt.
64

 

Sesuai penjelasan tersebut diatas pelaksanaan ritual tradisi Adak 

Kabattuang termasuk dalam kategori syirik karena mengadakan ritual 

persembahan serta meminta pertolongan selain Allah SWT. 

Allah berfirman: (QS. Al-„Ankabut 29: 17) 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah 

berhala,dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah 

selain Allah itu tidak mampu memberikan rizqi itu di sisi Allah, dan 

sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah 

kamu akan di kembalikan.”
65

 

 

Allah SWT memceritakan tentang Nabi Ibrahim dalam ayat ini, 

bagaimana beliau menjelaskan kepada kaumnya tentang hakikat berhala 

yang mereka sembah bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apa pun 

untuk menyakiti atau memberkati, dan bahwa kaumnya telah berbuat 

kebohongan dengan memberikan nama dan sifat bagi berhala mereka 

padalal hanya dari Allahlah datangnya kebaikan, dan hanya Dialah yang 

patut disembahkan karena sesungguhnya seluruh makhluk di bumi dan di 

langit suatu hari akan kembali ke pada-Nya, kemudian mereka akan 

dibangkitkan lalu menerima ganjaran atas perbuatan mereka. Ayat ini 

menegaskan bahwa haram memohon rizqi atau pertolongan kepada selain 

Allah, karena hal itu adalah perbuatan syirik. Allah SWT berfirman: 

(QS.Al Ahqaaf  46: 5-6) 
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Terjemahnya: 

“Dan siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang menyembah 

sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan 

(doa)-nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan ) 

doa mereka ? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) 

niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan 

menginkari pemujaan-pemujaan mereka.” 
66

 

 

Allah SWT mengajarkan dalam ayat ini bahwa tidak ada yang 

lebih sesat dan lebih bodoh dari orang yang menolak menyembah yang 

Maha Mendengar, Maha Mengabulkan doa, tapi sebaliknya malah 

menyembah sesuatu yang tidak bisa menjawab doanya sampai hari 

kiamat nanti, padahal apa yang dia sembah adalah hamba Allah jua yang 

juga terikat untuk menyembah Allah, seperti para malaikat, para nabi dan 

orang saleh, atau berupa benda mati seperti berhala. Kemudian Allah 

menjelaskan bahwa umat manusia akan dikumpulkan pada suatu hari 

yaitu kebangkitan, maka pada saat itu para penyembah selain Allah akan 

diperlihatkan betapa sia-sianya orang tersebut, bahkan pada saat itu 
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mereka akan menjadi musuh orang-orang itu, yang menolak segala yang 

mereka kerjakan. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada yang lebih sesat 

dan lebih bodoh dari orang yang menyembah selain 

Allah.
67

Menyekutukan Allah dengan selain-Nya adalah dosa yang 

menyebabkan seseorang masuk neraka selama-lamanya.
68

 

Inilah sebabnya Allah berfirman SWT, berfirman : dalam Q.S.At-

Taubah:31 

                   

                          

            

Terjemahnya: 

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka 

sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al 

masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah 

Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 

Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.
69
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Dan diantara tekanan „aqidah yang rusak, ialah penyembahan 

berhala dan menempatkan berhala ditempa yang lebih tinggi dari 

martabat manusia, padahal berhala itu lebih rendah dari pada hayawan. 

Nyatalah sudah kepada kita pengaruh „aqidah dalam kehidupan 

perorangan dan tentang kebutuhan kita kepada „aqidah yang benar, dan 

telah nyata pula bahwa dari orang-orang yang shah „aqidahnya dan 

sejahtera fikirannya, tersusun ummat yang hidup yang kuat lagi bergerak. 

Dan menurut ukuran „aqidahlah sesuatu ummat hidup, yang kuat lagi 

memperoleh kedudukan yang benar dalam kehidupan ini. 

Maka diantara yang wajib atas seseorang yang mencari 

kesempurnaan, berusaha memperoleh „aqidah yang benar agar luruslah 

jalan fikirannya dan amal usahanya. Dan diantara yang wajib atas ulil 

amri, baik dia penguasa, para cendikiawan dan ahli-ahli fikir, memerangi 

aneka khufarat dan prasangkaan-prasangkaan yang berkembang dalam 

masyarakat serta mengarahkan ummat dan kekuatan atas sendi kebenaran 

yang kuat. 

Oleh karena itulah agama Islam mendatangkan dua urusan yang 

besar ini. 

Pertama, memalingkan akal dari berpegang teguh kepada aneka 

khurafat yang diwariskan oleh orang-orang tua itu bukanlah suatu yang 
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sudah terang benar, sebenarnya orang yang telah lampau masanya dan 

orang yang datang belakang dalam masalah fitrah dan tam-yiz,  adalah 

sama.  Lantaran inilah Islam memberi kebebasan kepada akal untuk 

menetapkan sesuatu hukum dengan bebas. 

Kedua, Menyeru manusia kepada meng-Esakan Khaliq (pencipta) 

dan mengi‟tiqadkan bahwasanya Allah sendirilah yang menciptakan 

makhluk menyelesaikan segala kebutuhannya dan tak ada sesuatupun dari 

antara makhluk yang mempunyai kekuasaan Ghaib atas nama Allah, 

memberi, menahan, memuliakan atau menghinakan.
70

 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka jelaslah bahwa orang-

orang yang melaksanakan perbuatan syirik merupakan dari golongan 

orang-orang sesat. Dan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat di Dusun 

Bongkitinro Desa Sicini mulai dari niat serta pemotongan hewan untuk 

sesuatu yang di kematkan dan dipandang mulia dengan mengadakan 

ritual-ritual ini tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam itu 

sendiri. 

Arti Islam yaitu tunduk serta patuh lahir dan batin pada apa saja 

yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengetaui dan mempercayai secara 
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yakin. Karena itu, Iman dan Islam yang dapat menyelamatkan satu 

dengan lainnya itu tidak boleh berpisah. setiap orang mukmin ia pasti 

muslim dan setiap orang muslim ia pasti mukmin, sebab orang yang 

mempercayai dengan kepercayaan yang seteguh itu, pasti pula ia suka 

tunduk dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasullah itu. Demikian pula 

orang yang suka tunduk serta mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah 

SAW itu pastilah ia dapat mempercayai dengan keimanan yang seteguh-

teguhnya. 

Agama Islam melarang dan bahkan mengancam ummatnya dari 

hal-hal yang dapat dianggap menghilangkan iman dan orang yang 

melakukannya dianggap kafir, sekalipun batinnya mempercayai dan 

mengikuti apa yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad SAW. 

Misalnya menyembah kepada berhala atau patung-patung, menganggap 

ringan terhadap hal-hal yang dianggap mulai oleh Islam, seperti terhadap 

Al-Qur‟an, al Hadis, para rasul-rasul, asma Allah dan sifat-sifat-Nya, 

kewajiban dan larangan-Nya. Semua itu adalah menghilangkan iman dan 

yang bersangkutan dianggap kafir.
71

Allah berfirman (QS. An Nahl 16: 

120) 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang imam yang dapat dijadikan 

teladan lagi patuh kepada Allah dan kami (hanya hamba Allah) dan 

sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan 

Allah.”
72

 

 

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa utusan-Nya Ibrahim 

adalah pemimpin agama, guru  kebaikan, senantiasa rendah hati dan taat 

kepada Tuhannya. Dia menjauhi perbuatan syirik, dalam segala hal, 

hanya mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah, tanpa pernah 

tergelincir kedalam syirik, baik perkataan, perbuatan, ataupun 

keyakinan.
73

  

Ketika Allah SWT melarang kita melakukan sesuatu kemusyrikan, 

maka hal tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT tidak ridho 

disekutukan dengan apa pun dalam ibadah kepada-Nya. Rasulullah SAW 

bersabda. 

نََ رَ  بْرَإهِيَم، أَخْبَََ
ِ
اعِيلُ بْنُ إ سَْْ

ِ
ثنََا إ ثنَِِ زُهَيُْْ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ وْحُ بْنُ إللَْاسِِِ، عَنِ حَدَّ

نِ بْنِ يعَْلُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ اِلله  حَْْ إلعَْلََءِ بْنِ عَبْدِ إلرَّ

                                                             
72

 Dapartemen Agama RI Edisi Tahun 2006, al-Qur‟an Dan Terjemahnya  (Jakarta: 

Cv.Pustaka Agung Harapan, 2006), h 382 

73
 Iman Muhammad Ibn Abdul Wahab, Tauhid, (Yogyakarta  : Mitra Pustaka, 2004), 

h. 21 



57 
 

 
 

كِ، مَ  ْ كََءِ عَنِ إلشُِّّ َ : " كاَلَ اُلله ثبََارَكَ وَثعََالََ: أَنََ أَغْنََ إلشُّر َ نْ عََِلَ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

كَهُ  كَ فِيهِ مَعِي غيَِْْي، ترََكْتُهُ وَشِْْ عَََلَا أَشَْْ
74
  

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada 

kami Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Rauh bin al-

Qasim dari al-A‟la  Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya dari Abu 

Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Allah Tabaraka wa Ta'ala 

berfirman: 'Aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu, 

barangsiapa melakukan suatu amalan dengan menyekutukanKu dengan 

selainKu, Aku meninggalkannya dan sekutunya'." (HR. Muslim no. 

7666). 

Oleh sebab itu, apabila ada sekelompok masyarakat yang rajin 

shalat, rajin puasa, bersyahadat laa ilaaha illallah Muhammad rasulullah, 

dan berhaji kebaitullah, namun disisi lain mereka juga berdoa meminta 

kepada penghuni kubur, pohon, batu, kris dan sesembahan lainnya maka 

semua ibadahnya itu sia-sia semata. Hal ini dikarenakan mereka 

menyekutukan Allah SWT mereka mengotori ibanya dengan perbuatan 

syirik atau menduakan Allah SWT, dan tempatnya nanti ialah neraka. 

ِ رَضَِِ  ثنََا شَلِيقٌ، عَنْ عَبْدِ إللََّّ ثنََا إلَأعََْشُ، حَدَّ ثنََا أَبِِ، حَدَّ رُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ ثنََا عََُ حَدَّ

 : َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ ُ عَنْهُ، كاَلَ: كاَلَ رَسُولُ إللََّّ ِ شَيْئاا »إللََّّ مَنْ مَاتَ يشُُِّْكُ بِِللََّّ

ِ شَيْئاا دَخَلَ إلجنََّة»وَكُلْتُ أَنََ: « لَ إلنَّارَ دَخَ  مَنْ مَاتَ لَا يشُُِّْكُ بِِللََّّ
75

 
Artinya: 

 
Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafs telah menceritakan 

kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami al-A'masy telah 
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menceritakan kepada kami Syaqiq dari 'Abdillah ra. berkata; Telah 

bersabda Rasulullah saw. : "Barangsiapa yang mati dengan 

menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia pasti masuk neraka". Dan 

aku ('Abdullah) berkata, dariku sendiri: "Dan barangsiapa yang mati tidak 

menyekutukan Allah dengan suatu apapun maka dia pasti masuk surga". 

 

Peringatan disini ditunjukkan kepada penyembah makhluk Allah 

yang diberkati dengan kekutan berfikir logis, walau sebenarnya 

kebanyakan objek sesembahan adalah benda mati, yang tidak mengerti 

apa yang dilakukan orang-orang musyrik itu terhadap mereka. Allah 

berfirman dalam (QS. Faathir 35: 13-14) 

                      

                    

                 

                       

                    

    

 

Terjemahnya: 

“Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke 

dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing 

berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian 

itulah Allah, Tuhanmu kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang 
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yang kamu seru selaun Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun 

setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar 

seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat 

memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan 

mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan 

keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang Maha 

Mengetahui.”
76

 

 

 

Allah SWT menjelaskan dalam ayat di atas bahwa Dia 

mengurangi waktu malam lalu dimasukkan ke dalam waktu siang, dan 

juga sebaliknya, sesuai dengan pergantian musim, dengan kehendak 

Allah. Dan Dia telah menundukkan mentari dan rembulan, kedua 

makhluk ini mengeluarkan cahaya yang bermanfaat bagi umat manusia, 

dengan kehendak Allah, dan hanya Dialah yang mampu melakukan 

segala sesuatu Dia memiliki hak Ilahiyah yang patut disembah dan tidak 

boleh disekutukan dengan apa pun _lalu bagaimana bisa terjadi 

sebaliknya_ Padahal Dialah yang mengendalikan nasib segala makhluk 

yang diciptakan-Nya, sesungguhnya apa yang disembah selain Allah 

tidak memiliki apa pun, walau setitik debu, dan tidak bisa mendengar apa 

yang mereka minta. Walaupun jika bisa mendengar permintaan mereka 

tetapi dia tidak bisa mengabulkan permintaan mereka, sebaliknya dia 

akan menolak mereka dan perbuatan syirik mereka pada hari kebangkitan 

nanti. Dan tidak ada yang bisa mengajarkan Rasullah tentang hakikat 
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kebenaran hal ini kecuali Allah semata. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. Asy-Syura 42: 52) 

                        

                    

                

Terjemahnya:  

“Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ruh (Al-

Qur‟an) dengan perinta kami. Sebelum engkau tidaklah mengetahui 

apaka kitab (Al-Qur‟an) dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al-

Qur‟an itu cahaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang 

Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya 

engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang 

lurus.”
77

 

 

Jalan lurus yang dimaksud seperti: 

a. Memperkuat aqidah 

Allah telah memperingati manusia dari masa-kemasa untuk segera 

kembali memperbaiki dan memperkuat aqidah dan keyakinannya, sesuai 

dengan yang dikehendaki Allah, agar Allah memuliahkan menempatkan 

manusia dalam kedudukan yang baik dan yang dikasihi-Nya. Firman 

Allah dalam QS. Al- Baqarah: 186 
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Terjemahnya: 

“Dan apabila hamba-hambaku-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) 

tentang Aku, maka (jawanlah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 

kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) 

dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran.”
78

 

 

b. Mengkaji dan memahami ajaran Islam 

Kewajiban mencari ilmu adalah kewajiban yang utama bagi 

setiap manusia, karena dengan ilmu Allah akan memuliahkannya, 

mengangkat derajatnya. 

Salah satu agar tradisi-tradisi kemusyrikan yang telah berakar 

kuat dimasyarakat dan membahayakan umat dapat dihentikan dan 

dihilangkan secara perlahan-perlahan, adalah dengan mendakwahi 

mereka denga bijak, sabar dan terus-menerus secara rutin. 
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c. Mengamalkan ajaran Islam 

Sebagaimana kewajiban untuk mengkaji dan memahami ajaran 

Islam, mengamalkan ajaran Islam itu merupakan kewajiban yang lebih 

utama bila dibandingkan hanya dengan sekedar memahaminya.  

d. Mendakwahkan ajaran Islam dan Memperjuangkan tegaknya Ajaran Islam 

Kewajiban bagi setiap muslim yang sungguh-sungguh dan 

benar-benar beriman, untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan 

kebenaran, memperjuangkan tegaknya ajaran Islam, mengajak kepada 

perbuatan yang ma‟ruf (baik) dan menghindar dan mencegah terjadinya 

kemungkaran.
79

 

Jika dihubungkan dari segi tinjaun aqidah dan hukum Islam 

dengan kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Adak Kabattuang pada 

masyarakat di Dusun Bongkitonro Desa Sicini, maka hal tersebut sangat 

bertentangan dan bertolak belakang dari konsep ajaran Islam itu sendiri 

mulai dilihat dari niat pelaksanaanya, motif pelaksanaan hingga proses 

ritual yang dilaksanakan mengadakan sesajien-sesajien dalam bentuk 

penjamuan kepada benda yang dianggapnya bertuah karena dapat 

mengabulkan permohonannya. Bukankah sudah dijelaskan dalam ajaran 

Islam pada kitab Al-qur‟an bahwa salah satu golongan orang yang 
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melakukan dosa besar ialah menyekutukan Allah (musyrik) dan 

tempatnya nanti diakhirat ialah Neraka. 

Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat dalam beragama 

dengan meningkatkan pengamalan dan pengetahuan tentang ajaran Islam 

yang benar dengan di landasi peningkatakan keimanan beserta ketakwaan 

kepada Allah SWT agar kembali kejalan yang lurus atau benar. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Setelah mengemukakan berapa uraian diatas tentang tradisi Adak 

Kabattuang pada masyarakat di Dusun Bongkitonro Desa Sicini, Kec. Parigi, 

Kab. Gowa, maka dari itu penulis menarik beberapa kesimpulan yang dianggap 

penting mengenai judul skripsi “Tradisi Adak Kabattuang di Dusun Bongkitonro 

Desa Sicini, Kec. Parigi, Kab. Gowa Tinjauan Aqidah Islam”, yaitu: 

1. Asal-usul tradisi Adak Kabattuang berawal dengan  asal muasal dari adanya 

batu bo‟donga yang dikeramatkan atau bertuah dengan nama lain Adak 

Kabattuang Amma‟buttaya dari asal kata butta atau tanah, dimana tanah  

tempat sumber kehidupan. Di keramatkannya batu bo‟donga tersebut karena 

atas pertolongannya sehingga masyarakat Bongkitonro dulu selamat dari 

kejaran penjajah dan satu-satunya batu yang tidak tenggelam di aliran sungai 

kunisi, sedangkan benda yang kedua yaitu Kris yang dianggap bertuah atau 

keramat dengan nama lainnya Adak Kabattuang Tumakkatuo dari asal kata 

katuo yang artinya atau yang menjaga, memelihara serta menyembuhkan. 

Masyarakat Bongkitonro mengkeramatkan atau menghormatinya karena kris 

ini merupakan bersejarah dari beberapa puluh tahun yang lalu yang 

membantu masyarakat dalam melawan penjajah.  

2. Proses ritual semua sesajian masakan dan perlengkapan lainnya sudah 

tersedia maka segera dibawa keatas Para tempat dimana tempat pelaksanaan 
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ritualnya. Kemudian Sanro atau pemimpin ritual dipersilahkan membacakan 

doa-doa keselamatan atas rasa syukurnya terhadap nikmat yang diberikan 

kemudian membakar dupa di atas bara api (dumpu) selanjutnya proses 

selanjutnya yaitu pemberian darah ayam diatas batu bo‟donga dan krisnya. 

Sesajian makanan yang telah di bacakan doa sebagian disimpan di atas Para 

dan sebagian besarnya lagi dibawah turun untuk dimakanlah bersama 

anggota keluarga lainnya. 

3. Jika dihubungkan dari segi tinjauan aqidah Islam dan hukum Islam dengan 

kepercayaan terhadap tradisi Adak Kabattuang pada masyarakat di Dusun 

Bongkitonro, Desa Sicini, Kec. Parigi Kab. Gowa maka hal tersebut sangat 

bertentangan dan bertolak belakang dari konsep ajaran Islam itu sendiri 

dilihat mulai dari niatnya yang mempercayai bahwa batu bo‟donga dan kris 

(adak kabattuang) yang dianggap bertuah itu bisa memberikan keselamatan, 

kesehatan dan mengabulkan permohonan kemudian mengadakan ritual-ritual 

beserta menyajikan jamuan sesajian-sesajian merupakan salah satu dalam 

kategori dari perbuatan musyrik karena mempercayai sesuatu selain Allah 

Swt, bukankah dalam ajaran Islam menyatakan bahwa salah satu ciri orang 

kafir ialah menyekutukan Allah dan merupakan dalam golongan dosa besar. 

Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat dalam beragama dengan 

meningkatkan pengamalan dan pengetahuan tentang ajaran Islam yang benar 

dengan di landasi peningkatakan keimanan beserta ketakwaan kepada Allah 

SWT. 
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B. Implikasi 

Dari beberapa uraian kesimpulanm maka penulis akan menyumbangkan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Karena kita semua adalah orang yang beragama maka sangat penting 

meningkatkan dan memperbaharui pendidikan agama, karena berhubungan 

pendidikan agama menurut penulis tidak hanya berguna untuk urusan akhirat 

namun sangat berpengaruh juga dengan urusan duniawi. Dan juga 

memperhatikan adat tradisi di sekitar masyarakat untuk menyaring dan 

mempelajari jangan sampai tradisi yang dilaksanakan hanya akan 

menimbulkan kerusakan dalam masyarakat terutama kerusakan dan 

kegoyaan iman dan aqidah. 

2. Kepada penduduk masyarakat Kab. Gowa, Kec. Parigi khususnya Desa 

Sicini di Dusun Bongkitonro agar dalam menjalankan ajaran agama Islam 

jangan menempatkan sikap yang bertolak belakang serta bertentangan dari 

aqidah dan syariat Islam dan kembali kejalan yang benar dan lurus dengan 

melanjutkan menjalankan ajaran Islam dengan benar menurut Al-Qur‟an dan 

Sunnah. 

3. Dan untuk kepada penduduk masyarakat di Dusun Bongkitonro agar 

menjadikan tradisi Adak Kabattuang sebagai tradisi penghargaan kepada 

leluhur dan menjaga kearifan lokal dalam ungkapan rasa syukur kepada 

Allash SWT semata tidak menyangkutpautkan dengan ritual animisme agar 

tidak mengarah kepada kemusyrikan. 
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