
 
 

i 

 

        INTEGRASI BUDAYA ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL DALAM 

TRADISI ASSUNNA’  DI MASYARAKAT DESA PAITANA 

KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO  

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Humaniora 

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora  

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Mita 

Nim : 40200119046 

 

 

 

 

 

   

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 



 
 

ii 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Mita 

Nim   : 40200119046 

Tempat/tgl Lahir : Jeneponto 25 September 2000 

Jurusan  : Sejarah Peradaban Islam 

Alamat   : Samata-Gowa 

Judul Skripsi : Integrasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal Dalam 

Tradisi Assunna’ di Masyarakat Desa Paitana Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripi ini 

meupakan dublikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.  

 

 

      Gowa, 20 Juli 2023/1445 H 

        Penulis, 

 

 

 

Mita 
 Nim 40200119046 

 

 

 

     



 
 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللّٰه

  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan rahmat 
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ABSTRAK 

Nama  : Mita 

Nim  : 40200119046 

Judul : Integrasi Budaya Islam dengan Budaya lokal dalam Tradisi Assunna’ 

di Masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto 

  Penelitian ini membahas tentang Integrasi Budaya Islam dengan budaya 

Lokal dalam Tradisi Assunna’ di masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto. Pokok pembahasannya terbagi menjadi tiga sub pokok yaitu: 

1) Sejarah tradisi Assunna’ di masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto 2) Prosesi pelaksanaan tradisi Assunna’ di masyarakat Desa 

Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 3) Nilai Budaya Lokal dan Islam 

dalam tradisi Assunna’ di masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatean Kabupaten 

jeneponto. 

  Jenis penelitian yang dilakukan adalah Kualitatif dengan pendekatan 

sejarah, Antropologi dan Sosiologi Agama. Adapun sumber data penelitian adalah 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi yang 

dilakukan dilapangan yang dimana data tersebut diperoleh dari berbagai kalangan 

masyarakat. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi. Selanjutnya Teknik Analisis Data dilakukan melalui tiga tahapan 

yaitu : Metode induktif yaitu kebenaran umum tentang penelitian tersebut. Metode 

Deduktif yaitu mengkaji dan mengumpulkan data serta Metode Komparatif adalah 

menarik sebuah kesimpulan. 

  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sejarah perkembangan tradisi 

Assunna’ di masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, 

merupakan tradisi yang dilakukan sejak lama hingga saat ini. 2) Prosesi 

pelaksanaan tradisi Assunna’ di masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto, yaitu  terdapat beberapa tahapan maulai dari Anggale Allo 

Baji’ (menentukan hari baik), Anggentung Lipa’, Ammuntuli, Abburitta 

(mengundang) dan persiapan lainnya sampai pada proses pelaksanaan Assunna’ 

tersebut. 3) Nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang terkandung dalam tradisi 

Assunna’ yaitu Nilai Religi, Nilai Akhlak, Nilai Kebersihan, Nilai Sosial dan Nilai 

Assamaturu’ (Gotong Royong). 

Implikasi telah menemukan beberapa kesimpulan yaitu : 1) diharapkan 

Kepada masyarakat dan pemerintah Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto agar dapat menjaga serta melestarikan kebudayaan tersebut. 2) Kepada 

generasi muda agar lebih berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan karna 

kebudayaan tersebut akan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. 3) 

Kepada para pembaca agar dapat menghargai suatu budaya yang dianut oleh setiap 

daerah karna Indonesia memiliki banyak ragam budaya. 4) Kepada peneliti 

selanjutnya dapat meneliti lebih mendalam dan secara luas kebudayaan atau tradisi 

Assunna’ pra Islam serta dapat menjadikan referensi untuk melengkapi data-data
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Tradisi atau Upacara adat sangat berkaitan dengan kepercayaan lama yang 

telah dianut oleh masyarakat sebelum islam datang. Tentunya kepercayaan 

tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam. Tradisi atau upacara adat telah 

dibentuk oleh budaya pra-Islam dan budaya Islam. di Nusantara juga telah banyak 

kebudayaan yang berkembang selama bertahun-tahun dan tumbuh dengan cara 

yang berbeda beda.1 Berbicara mengenai agama dan budaya maka dalam 

pemahaman Agama Islam sebenarnya tidak menolak adanya perkembangan 

budaya dalam kehidupan masyarakat,  selama budaya, tradisi atau adat istiadat 

tidak bertentangan dengan ajaran dan norma-norma agama. Agama dan budaya 

dapat saling mempengaruhi karna keduanya saling berkaitan, namun keduanya 

perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang abadi sedangkan budaya bersifat 

partikural, relative dan temporer.2 

 Kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, cipta manusia yang diabadikan serta 

diwariskan secara turun temurun untuk generasi selanjutnya. Setiap masyarakat 

memiliki kebudayaan tersendiri meskipun bentuk dan corak dan kepercayaanya 

berbeda-beda.  Dengan demikian, di Nusantara ini memiliki keberagaman budaya 

yang menjadi identitas bangsa dan harus dipertahankan, dijaga serta dilestarikan 

karna memiliki keyakinan yang kuat akan budaya yang berkembang disekitar 

 

1 Jahja Setiaatmadja, Tradisi dan Budaya Nusantara, Semarang : Elsa Press, 2019, h.5 

2 Anjar Nugroho, Islam dan Kebudayaan lokal: Meretas Ketegangan Islam dan Kebudayaan 

Lokal  Al-manaf,  14 Agustus 2007 
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masyarakat. 3 Keyakinan inilah yang diyakini oleh masyarakat untuk berupaya 

menjaga, melestarikan dan mempertahankan kebudayaannya yang disebut sebagai 

budaya lokal yang berkaitan dengan unsur keagamaan. Begitupula yang terjadi 

dimasyarakat Desa paitana Kecamatan Turatea Kabuaten Jeneponto yang memiliki 

tradisi atau budaya lokal yang masih dipertahankan sampai saat ini yakni Tradisi 

assunna’. 

Assunna’ merupakan ritual keagamaan dari masa Nabi Ibrahim as untuk 

menyucikan diri.  Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nahl /16 : 123 

           

مُشْركِِيْنَ   
ْ
انَ مِنَ ال

َ
ةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًاۗ وَمَا ك

َّ
نِ اتَّبِعْ مِل

َ
يْكَ ا

َ
وْحَيْنَآ اِل

َ
 ثُمَّ ا

Terjemahannya: 
 “Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), “Ikutilah 
agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-
orang musyrik.”  

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas bahwa assunna’ sudah ada 

sejak Nabi Ibrahim as, karna beliau merupakan sosok yang sempurna 

ketauhidannya. Ajaran assunna’ juga merupakan salah satu syarat untuk 

menyempurnakan ibadah, karna syarat ibadah adalah suci dan bersih. Sehingga 

para umat muslim wajib untuk mengikuti ajaran keagamaan tersebut.    

Secara umum, ada tiga hukum  assunna’ sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh (1) Ahmad Sarwat Hukum khitan adalah sunnah bagi laki-laki 

dan perempuan, (2) menurut imam hanafi, Imam Malik, dan para ulama yang 

sependapat dengannya, dalam pandangan Ibnu Qudamah dan Imam Ahmad bin 

hambal adalah wajib bagi laki laki dan sunnah bagi perempuan. (3) Menurut Imam 

 

3 Sumarni, Pesan-Pesan Dakwah Dalam Tradisi Je’ne-Je’ne Sappara Desa baling Loe 

Kecamatan Taroang kabupaten Jeneponto, Skripsi, Gowa, Fak. Adab dan humaniora UIN Alauddin 

Makassar 2016, h.13  
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syafi’i adalah wajib bagi laki laki dan perempuan.4 

Praktik assunna’ banyak dilakukan oleh kalangan masyarkat. Tradisi 

assunna’ menjadi penting karna menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama 

berinterkasi dengan budaya lokal. Beberapa istilah Assunna’ disebut pemotongan 

alat kelamin wanita (female genitale cutting), mutilasi alat kelamin (female genitale 

mutilation), dan sunatan atau khitan.5 

Budaya lokal di Kabupaten Jeneponto telah diwariskan secara turun 

temurun sebagai warisan dari nenek moyang dan masih dilakukan sampai saat ini 

sebagai bentuk penghormatan. Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara teratur 

oleh nenek moyang merupakan contoh khas warisan leluhur. Tradisi assunna’ 

merupakan salah satu adat yang masih dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Jeneponto. Religius dan magis yang ditampilkan dalam 

praktik budaya diekspresikan melalui ritual atau praktik adat. Tujuan dari ritual 

adat ini adalah untuk mempererat rasa Abbulo sibatang (persatuan) dan 

kebersamaan masyarakat setempat.6 Ada beberapa upacara adat atau Tradisi  

masyarakat Jeneponto yang berhubungan dengan peristiwa perubahan siklus hidup, 

diantarannya yaitu Assunna’ atau sunatan (pengislaman), Appabunting/pernikahan. 

  Di Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Assunna’ 

merupakan tradisi yang dikenal dengan assunna’ yang merupakan ritual keagamaan 

dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Proses assunna’ ini dilakukan 

 

4 Ahmad Sarwat, Fiqih Praktis Akhwat: Panduan Syari‟ah bagi Muslimah dan Aktivis 

Dakwah, (Depok: Tauhid Media Center, 2009), h. 27-30 

5 Putri Septyaning Rahayu Ariesta “ Praktik Sunat Anak Perempuan (Studi Tentang Relasi 

Kuasa dan Reproduksi Kuasa dalam Praktik Sunat Anak Perempuan dalam Perspektif Gender)” 

Skripsi ( Universitas Airlangga Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2018) 

6 Ananda Anugrah Budi Salmani, dkk “Tradisi Sunatan Anak perempuan Suku Makassar 

di Balikpapan”(kajian Folklor) Ilmu Budaya vol.3, no.1, Januari 2019. 

https://core.ac.uk/download/pdf/268075873.pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/268075873.pdf
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dengan syarat anak tersebut bisa melafadzkan dua kalimat syahadat dan membaca 

surah Al-fatiha. Proses melaksanakan Assunna’ ini dilakukan oleh tokoh agama. 

Assunna’ masih dilakukan di Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto, bahkan sebagian besar di lingkungan tersebut sudah melakukannya 

begitupun dengan keturunannya. Hal ini didorong dengan adanya tradisi dan juga 

anggapan masyarakat bahwa seorang anak yang melakukan Assunna’ akan menjadi 

suci dan sah untuk menjalankan ibadah.7 

Pelaksanaan tradisi assunna’ di desa paitana ini unik karena proses 

persiapannya memakan waktu beberapa hari. Sebelum hari diadakannya assunna’ 

teman, keluarga, dan kerabat telah berkumpul untuk merayakannya. Adanya 

beberapa upacara adat, termasuk akkarangtigi (upacara penyucian), dilakukan saat 

proses pelaksanaa Assunna’ di Desa Paitana menjadi hal menarik lainnya dari acara 

tersebut. Seperti diketahui bahwa acara akkarangtigi biasanya dilakukan pada saat 

acara pernikahan. Di desa ini juga masih melakukan tradisi Assuromaca yang 

secara harfiah diartikan sebagai membaca do’a secara bersama. Manca’ berarti 

sebuah Tradisi dengan gerakan yang menyerupai seni bela diri atau pencak silat.dan 

masih banyak upacara-upacara adat lainnya. Selain itu, orang yang akan 

melaksanakan pesta sangat mengharapkan bungkusan/erang-erang atau barang 

yang akan dibawa oleh tengangga, sanak saudara atau kerabat. seperti Uang Tunai, 

beras, sarung, gula, pakaian, dulan, panci dan lain sebagainya.8 

 

 

7 Neny Haryani dkk “Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju 

Kabupaten Muaro Jambi” Under the License, vol,2 no 1, 2020. 

https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2il.3811 

8 Hajrah Khitan (Sunna) dalam upacara adat di Desa Bontocini, Skripsi (Makassar: 

Alauddin university Press 2017) 

https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2il.3811
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Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda dengan  nilai sosial, ekonomi, dan 

agama. Tradisi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh ketiga sistem tersebut. 

Judul Integrasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam tradisi assunna’ di 

masyarakat Desa paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto diangkat 

sebagai inspirasi bagi penulis. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka pokok masalah yang akan dibahas 

adalah Integrasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Tradisi Assunna’ Di 

Masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto : 

1. Bagaimana Sejarah Perkembangan Tradisi Assunna’ di masyarakat Desa 

Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan Tradisi Assunna’ di masyarakat Desa 

Paitana Kecamatan Turatea? 

3. Bagaimana Nilai Budaya Lokal dan Islam dalam tradisi Assunna’ di 

masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto? 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berfokus pada Sejarah perkembangan tradisi Assunna’ di 

masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dan Prosesi 

pelakasanaan Tradisi Assunna’ di masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto serta Nilai budaya lokal dan Islam di masyarakat Desa 

Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus ini, Penulis akan mendeskripsikan tentang Integrasi Budaya 

Lokal dan Budaya Islam dalam Tradisi Assunna’ di masyarakat Desa Paitana 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Penulis juga akan meneliti atau 

memaparkan tentang Sejarah perkembangan Tradisi Assunna’ di masyarakat Desa 

Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dan Prosesi Pelaksanaan Tradisi 

Assunna’ mulai dari tahapan awal hingga selesainya acara Assunna’ serta Nilai 

budaya lokal dan islam di masyarakat Desa Paitana Kecamatan turatea kabupaten 

Jeneponto. Mereka meyakini bahwa tradisi Assunna’ itu memiliki nilai budaya 

lokal dan Islam yang wajib mereka lakukan oleh setiap masyarakat yang akan 

melaksanakan acara Assunna’. Nilai-Nilai tersebut tumbuh dan berkembang lalu 

diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. 

D.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu usaha penulis lakukan untuk 

menemukan data atau tulisan yang terkait dengan judul skripsi yang diajukan 

sebagai bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas. Terdapat beberapa 

hasil penelitian dan karya terdahulu yang relevan dengan penelitin ini, diantaranya 

yaitu sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang masalah yang dipilih dan 

juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai bahan 

perbandingan supaya data yang dikaji lebih jelas. Terdapat beberapa hasil penelitian 

dan karya-karya terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu: 
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1. Jurnal, Erwanto dan Emilia contessa dengan judul “Nilai Budaya dan Moral 

dalam Tradisi (Lisan) Muayak  Pada Acara Sunatan Masyarakat Bnading 

Agung Oku Selatan (Sumatera Selatan)” yang dimuat dalam jurnal Stilistika: 

Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol.13 No.2 Juli 2020. Dalam penelitian 

ini membahas tentang Budaya Lokal yang diciptakan oleh Mmasyarakat 

ranau dengan daya kreativitas yang dituntu untuk melahirkan pengalaman 

batin. Penelitian ini juga mendeskripsikan nilai-nilai budaya dan moral yang 

disampaikan dalam tradisi(lisan) muayak. 

2. Jurnal, Muhammad Ikhsan Ghofur dengan judul “Integrasi Islam dan Budaya 

Nusantara (Tinjauan Historis Islam diNusantara)” yang dimuat dalam jurnal 

Yaqzhan Vol.07 No.02 Desember 2021. Dalam penelitian ini membahas 

tentang pertama, sebelum Islam datang, Nusantara sudah memiliki 

kebudayaan dan kepercayaan. Kedua, agen yang menyebarkan agama Islam 

berusaha mengakomodir agama dengan budaya yang ada. Ketiga, dialektika 

agama Islam yang terjadi di Nusantara berbeda-beda tergantung dengan 

budaya yang berkembang, sehingga menjadi corak dan ciri khas tersendiri 

bagi masing-masing wilayah. 

3. Skripsi yang di Tulis oleh Fitra dengan judul “ Upacara Khitanan Pada 

Masyarakat Kandai Dua Kecamatan Wajo Kabupaten Dompu” tahun 2019. 

Penelitian ini membahas tentang Proses pelaksanaan upacara khitanan , serta 

pengaruh dan nilai-nilai dalam tradisi khitanan yaitu soji yang merupakan 

bagian pokok yang harus ada dalam upacara adat Khitanan, apabila soji 

mengalami kekurangan atau sengaja dikurangi akan berimbas pada anak yang 

akan di khitan dan mengalami ganguan kejiwaan. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Ellisa Windriani dengan judul “Partisipasi 

Masyarakat Dalam Tradisi Khitanan Anak Perempuan (Ngayik Ka) di Desa 



8 
 

 
 

Pajar Bulan, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan”  thun 

2012. Penelitian ini membahas tentang tradisi khitanan anak perempuan, 

untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam 

tradisi khitanan (Ngayik ka), dan untuk mengetahui bentuk partisipasi 

masyarakat dalam tradisi khitanan anak perempuan (Ngayik ka) di Desa Pajar 

Bulan tersebut. 

5. Buku yang ditulis oleh M. Asrorun Ni’am Sholeh dan Lia Zahiroh dengan 

Judul Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan (Penerbit 

Erlangga 2017). Buku ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan khitan 

dimulai dari definisi, hukum, hikmah hingga praktik khitan yang berlaku 

dikalangan masyarakat. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada Integrasi budaya Islam dengan 

budaya Lokal dalam Tradisi Assunna’ di masyarakat Desa paitana Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto yang membahas tentang Sejarah perkembangan 

Assunna’ di masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, 

Prosesi Pelaksanaan tradisi assunna’ dan Nilai-Nilai budaya dan Islam dalam 

tradisi assunna’. 

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama membahas tentang Tradis Assunna atau Sunatan dengan objek yang 

berbeda. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna untuk  Memperoleh 

suatu tujuan, yaitu: 

a. Untuk menganalisa Sejarah perkembangan tradisi Assunna di masyarakat 

Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 

b. Untuk mendeskripsikan Prosesi pelaksaan tradisi Assunna di masyarakat 

Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. 

c. Untuk menganalisa Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Islam dalam tradisi 

Assunna di masyarakat Desa Paitana Kecamatan Turtatea Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat berguna bagi 

masyarakat pada umumnya, dan menambah wawasan tentang Tradisi 

Assunna itu sendiri, serta dapat menjadi bahan rujukan untuk mahasiswa 

lainnya yang ingin melakukan penelitian. 

b. Kegunaan praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang tepat  

terhadap pemikiran masyarakat secara umum, dan Tokoh agama dalam 

memahami tardisi Assunna. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Integrasi  

Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti keseluruhan. 

Integrasi memiliki arti pembaharuan atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda 

sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.9 Istilah integrasi dapat dipakai 

dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan penyatuan dua 

unsur atau lebih yang dianggap  berbeda, baik dari segi sifat, nama jenis dan 

sebagainya. 10 Integrasi dapat juga diartikan sebagai menyatu padukan, mempersatu 

dan menghubungkan.11 

Secara garis besar kata integrasi memiliki makna pembauran, menyatukan, 

memadukan dan menggabungkan sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang 

utuh, yang mana berbeda dari bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Integrasi 

adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi 

nilai-nilai leluhur dan keyakinan. Pengertian lain dari integritas adalah suatu konsep 

yang menunjuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. 12 

B.  Hubungan Agama dan Kebudayaan 

Hubungan antara agama dan budaya bersifat ambivalensi (merupakan 

keadaan bertentangan terhadap sesuatu atau seseorang), berada dalam tensi (rentang 

ketegangan) antara dua gaya sentipetal (saling mendekat, tarik menarik, 

memanfaatkan bahkan mengklaim dan mengakui antar unsur-unsurnya dan gaya 

 

9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007). h. 437 

10Jufri, “Integrasi Pendidikan lingkungan Dalam Pembelajaran Untuk Membentuk 

Karakter Peduli Lingkungan di SD Negeri 1 Baruga Kota Kendari” Skripsi (Fakultas Tarbiyah Dan 

Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2017) h.8 

11 Hamdan Aib Potret, integrasi Islam dan Budaya Nusantara Era Walisongo, JASNA  2014  

12 Eri Herlina, “Integrasi” Jurnal AgriWidya Vol. 3 No. 2 Juni 2023 h.8 



11 
 

 
 

sentrifugal (saling menolak, menjauh bahkan menggasikan). Dalam Antropologi, 

Agama dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan yang dapat dipelajari dari 

perspektif evolusi, fungsi, dan peranannya dalam masyarakat. Demikian juga islam 

yang turun atau diwahyukan dalam masyarakat Arab yang sudah memiliki tradisi 

yang mapan. Pengaruh antara nilai Islam yang tertera dalam Al-Qur’an dengan 

tradisi tersebut terlihat dalam interaksi di antara keduanya.13 Konsep budaya dalam 

kajian ini diartikan dengan keseluruhan hal yang kompleks, termasuk pengetahuan 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan 

yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Konsep budaya tersebut dapat 

berupa perilaku sosial maupun abstraksi dari perilaku sosial. kebudayaan juga  

merupakan persoalan yang sangat luas. Namun esensinya adalah bahwa 

kebudayaan itu melekat dengan diri manusia, bahwa manusialah yang menciptakan 

kebudayaan. Kebudayaan itu lahir bersamaan dengan kelahiran manusia itu 

sendiri.14 

Agama dan kebudayaan Saling berkaitan satu sama lain dalam kehidupan 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas masyarakat yang selalu melibatkan 

agama, meskipun dalam aktivitasnya kebudayaan yang lebih mendominasi. Seperti 

dalam sebuah ritual kebudayaan lebih mendominasi. Namun adakalanya kebudaya 

lebih mendominasi tergantung ritual yang dilakukan. Hal ini yang menjadikan 

 

13 Rindom Harap, Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Budaya Islam Pada Masyarakat 

Lembak di Kota Bengkulu, Tsaqofah dan Tarikh, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2016, h.192 

14 Rindom Harahap, Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Budaya Islam Pada Masyarakat 

Lembak di Kota Bengkulu  Tsaqofah dan Tarikh, Vol.1 No.2 Juli-Desamber 2016  h.193 
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agama dan kebudayaan saling berkaitan satu sama lain dalam kehidupan 

masyarakat. 15 

 

C.  Definisi Upacara Adat dan Tradisi 

1. Upacara Adat 

Secara etimologi upacara adat terdiri dari dua kata yaitu upacara dan adat. 

Upacara adalah sistem aktifitas, rangkaian atau tindakan yang ditata oleh adat atau 

hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam 

peristiwa.  Sedangkan adat merupakan suatu ketentuan yang berlaku dalam 

masyarakat tertentu. Adat kata lain dari tradisi atau kebiasaan yang dilakukan 

secara turun temurun oleh nenek moyang dan masih dijaga serta dilestarikan hingga 

saat ini oleh masyarakat.16 

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih 

dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat 

pendukungnya. Selain sebagai  usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan 

arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk 

menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas. 

Salah satu tradisi yang diturunkan nenek moyang kita untuk mengungkapkan 

rasa syukur kepada yang maha kuasa atas apa yang telah diberikan yaitu upacara 

adat. Di Indonesia banyak diadakan upacara adat. Keaneka ragaman Indonesia 

bertambah dengan diadakannya upacara adat ini. Setiap daerah yang melaksanakan 

 

15 Muhammad, Hubungan Agama dan Budaya Pada Masyarakat Gampong Kereumbok 

Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol.22 No.2 Oktober 

2020, h.88 

16 Nirwana, Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara Adat Maddoa’ di Dusun Kaju Bulo 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2019, h.22-23  
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upacara adat memiliki ciri khas tersendiri. karna upacara adat bersifat khas, sakral 

dan mengandung nilai moral. Pelaksanaanya di kalangan masyarakat pada 

umumnya sangat menarik dan unik sehingga penting bagi masyarakat untuk tetap 

menjaga budayanya yang merupakan kepribadian kelompok masyarakat dan 

mengandung norma, sistem nilai, Bahasa, sistem pengetahuan, struktur sosial, 

sistem religi, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Merupakan komponen 

universal dari setiap kebudayaan yang dimiliki setiap masyarakat. Budaya sendiri 

merupakan cara hidup dalam suatu masyarakat yang berkembang dan adanya budaya ini 

dimiliki oleh sekelompok masyarakat dalam satu wilayah dan nantinya budaya ini dapat 

diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.17 

2. Tradisi 

 Tradisi merupakan segala hal yang diwariskan dari masa lalu ke masa 

sekarang. Suatu hal yang diwariskan di masa kini dan masih memiliki ikatan kuat 

dengan masa lalu hal ini masih bisa disebut dengan pengertian tradisi. Tradisi 

memiliki fungsi yaitu: 

a. Tradisi berfungsi sebagai sebuah cerita atau petikan warisan historis yang 

kita pandang sangat bermanfaat. 

b. Fungsi tradisi yaitu untuk memberikan pernyataan terhadap pandangan 

hidup, kenyakinan, sistem sisoal, norma, dan aturan yang sudah ada. 

c. Tradisi berfungsi menyediakan simbol indentitas kolektif yang 

meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, 

dan kelompok 

 
17 Wildan Efendi “Perancangan buku Fotografi Esai Upacara Adat Kebo-Keboan Desa 

Alasmalang sebagai upaya mengenalkan kebudayaan banyuwangi” Skripsi (Fakultas Teknologi dan 

Informatika 2017) 
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Tradisi juga bisa merujuk pada praktik sosial yang telah diwariskan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Biasanya, masyarakat akan menentukan 

bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cara terbaik menggunakan teknik saat 

ini.  Dalam situasi di mana tidak ada pilihan lain tradisi masih sering dianggap 

sebagai pendekatan model terbaik.18 

D. Pengertian Tradisi Assunna’ 

secara etimologis, assunna’ berasal dari bahasa arab yaitu khatana atau khitan 

yang berarti memotong. Sedangkan  secara terminologis assunna’ merupakan 

membuka atau memotong kulit (quluf) yang menutupi ujung kemaluan agar 

terhindar dari najis.19 

Tradisi Assunna’ merupakan salah satu ritual yang digelar sebagai simbol 

kedewasaan. Dalam Islam sendiri, Assunna' baik bagi laki-laki maupun perempuan 

adalah wajib sebelum memasuki masa pubertas. Tradisi assunna' yang masih 

berlanjut hingga saat ini merupakan warisan dari nenek moyang untuk generasi 

selanjutnya, sehingga tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai bentuk 

penghormatan terhadap leluhur.20 Tradisi assunna’ juga merupakan tradisi atau 

budaya yang menjunjung tinggi harkat atau suatu nilai dan standar, dimana prosesi 

 
18 Nurul Huda “Makna Tradisi Sedekah Bumi dan Laut (Studi Kasus di Desa Betahwalang 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak) Skripsi (UIN WaliSongo Semarang : Fakultas Ushuluddin 

dan Humaniora 2016) h, 13-14 

19 Harliati, Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Khitan dan Implementasinya Pada Pertumbuhan 

Anak Di Desa RanteBelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Skripsi, Program studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo 

2014 h. 21-22 

20 Ode Akmal “Upacara Sunatan Masyarakat (Keda) di Desa Batu Jungku kecamatan 

Batabuai Kabupaten Buru” Skripsi “Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan 

Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon” 2021, h.7 
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ini dilengkapi dengan berbagai ritual yang unik, tergantung dari letak latar belakang 

budaya dan memegang teguh keaslian kearifan lokalnya.21 

Assunna’ erat kaitannya dengan agama atau kepercayaan dan faktor budaya. 

Praktik Assunna’ biasanya dijalankan oleh umat Islam, yang merupakan agama 

mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia.22 

 

 

 

21 Ali Sander, Sri Sunanti, Tradisi Khitan Perempuan(Sejarah dan Perkembangannya Pada 

Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat), Jurnal Sambas Studi 

Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah, Vol.3 No.1 Februari 2020 h.28 

22  Siti fauziyah, Tradisi Sunat Perempuan di Banten dan Implikasinya Terhadap Gender 

Seksualitas, dan Kesehatan Reproduksi,  Tsaqofah ; Jurnal Agama dan Budaya, Vol.15 No.2  Juli-

Desember 2017 
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BAB III 

    METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian budaya. Penulis menggunakan Data 

kualitatif untuk disajikan secara deskriptif dan lebih bersifat analisis, data yang 

diperoleh melalui pengamatan, wawancara, menghasilkan informasi  serta data 

diperoleh melalui penelitian lapangan(fielol research). Penelitian ini juga tidak 

hanya mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya. 

Melainkan melalui tahap demi tahap dan makna dapat disimpulkan selama proses 

penelitian ini berlangsung dari awal sampai akhir.23 

2. Lokasi penelitian 

a. Letak Geografis 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Turatea 

 

 
23 Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan ( 

Jakarta; Prenada media .2019), h. 328 
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Desa Paitana merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto, terdiri 8 Dusun yaitu Dusun Bontolebang, Dusun 

Lapparaka, Dusun Lebangmanai, Dusun Bontomanai, Dusun Rannaya, Dusun 

Sunggumanai Timur, Dusun Sunggumanai Utara dan Dusun Sunggumanai 

Selatan. Desa yang terletak di ibu kota kecamatan Turatea yang memiliki luas 

wilayah 533,59 Km2. Berjarak kurang lebih 9 km dari ibu kota Kabupaten 

Jeneponto. 

wilayah Desa Paitana memiliki batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat    : Desa Manggepong 

b. Sebelah Utara    : Kabupaten Gowa 

c. Sebelah Selatan : Desa Langkura 

d. Sebelah Timur    : Kecamatan Kelara 

Desa Paitana lahir setelah kemerdekaan tahun 1945 yang sebelumnya 

bernama Bonto Baddo, Bonto berarti Bukit dan Baddo berarti Jagung (Bukit 

Jagung) menjadi satu kesatuan dengan Binamu sekitar pada era tahun 60-an, sekitar 

tahun itu juga Desa Paitana memisahkan diri dari Kecamatan Binamu dan waktu 

itu membawahi 11 Desa dibawah kepemimpinan Manrompai Karaeng Cambang, 

kemudian lahirlah Kecamatan Turatea sebagai induk, dan Desa Paitana sebagai ibu 

kota Kecamatan Turatea. 24 

 

 

 

24 Profil Desa Paitana, Kantor Desa, tahun 2022 
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b. Kondisi Sosial Masyarakat 

1. Jumlah penduduk   

Berdasarkan data kelurahan kondisi demografis Desa Paitana Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto tediri dari ±4.389jiwa penduduk.Penduduk desa 

Paitana mayoritas suku bugis Makassar adapun bahasa yang digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari adalah bahasa Makassar dan bahasa Indonesia. 

2. Pendidikan 

Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya harus diimbangi dengan 

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik formal maupun informal. 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Paitana cukup baik, terdapat dua TK, empat 

SD, satu SMP, satu MTs dan satu MA. Selanjutnya minat masyarakat desa Paitana 

terhadap pendidikan semakin meningkat, bahkan sebagian besar generasi muda 

sudah mengenyam pendidikan tinggi.  

3. Agama  

Penduduk Desa Paitana beragama Islam, hal ini dikuatkan dengan adanya 

bangunan Masjid di setiap Dusun Desa Paitana yang digunakan untuk shalat lima 

waktu dan shalat jum’at. Masyarakat Desa Paitana juga mendalami kegiatan 

keagamaan seperti majelis ta’lim, Maulid Nabi dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

4. Budaya dan Adat Istiadat 

Masyarakat Desa Paitana sering melakukan kegiatan gotong royong pada hari 

jum’at (jum’at bersih) dan hari minggu yang dipandu langsung oleh para aparat 

Desa. Hal dipengaruhi oleh adanya rasa A’bulo Sibatang dan adanya rasa 

kepedulian terhadap kebersihan Desa. begitupun dengan Adat Istiadat yang 
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sebagian besar masyarakat Desa Paitana masih melakukan ritual adat istiadat yang 

di wariskan secara turun-temurun. 

5. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi pada masyarakat Desa Paitana sudah tergolong mapan, 

sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta 

dan petani karna banyaknya lahan yang memungkinkan para petani menanam padi 

dan jagung.25 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah menggambarkan peristiwa masa lalu dalam kaitannya 

dengan peritstiwa sebelumnya. Penulis mencoba mempelajari dan mengkaji 

peristiwa peristiwa terkait tradisi Assunna yang terjadi di Desa paitana Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan pendekatan sejarah. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah studi tentang orang dan budaya mereka. Oleh karena 

itu diharapkan sunatan dalam upacara adat dapat dilihat dari sudut pandang 

manusia sebagai salah satu aset budaya bangsa yang harus dilestarikan. Dalam hal 

ini, pendekatan antropologi mencoba memahami manusia yang mempelajari 

keanekaragaman bentuk fisik, masyarakat, dan budaya.

 

25 Alisya Ardiani “Tradisi Barazanji dalam Adat Pernikahan di Desa Paitana Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto (Kajian Budaya Islam dan Budaya Lokal), Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin Makassar 2021, h.34-36 
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3. Pendekatan Sosiologi Agama  

Melalui metode ini, tradisi Assunna diupayakan untuk dipahami. Tradisi 

Assunna dimaksudkan untuk dilihat sebagai wujud realitas sosial 

melalui pendekatan sosiologi agama dengan harapan agar kita dapat memahami 

bagaimana agama berinteraksi dengan lingkungan ketika bersentuhan dengan 

realitas sosial. Akibatnya, manusia menempati posisi aktif, berbuah, dan kreatif di 

dalamnya.26  Pendekatan sosiologi Agama menjadikan masyarakat sebagai ruang 

lingkup, tentunya Agama sebagai objek kajian yang dimaksudkan bukanlah ajaran 

Agama melainkan fenomena sosial dalam masyarakat yang beragama.27  

C. Sumber Data 

Dalam penulisan karya ilmiah, Sumber data dibagi menjadi 2 jenis sumber 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari lapangan dengan 

melakukan wawancara terkait dengan masalah yang akan di teliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sejumlah buku 

atau sumber bukan langsung dari informan tetapi dari jurnal, tesis, artikel dan 

dokumentasi. Atau data sekunder ini bisa dignakan sebagai sumber bukti untuk 

mendukung informasi yang sudah dikumpulkan. 

 

 

 

 
26 H.M. Ridwan, Lubis, Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam 

Interaksi Sosial. (Cet. 1: Jakarta. Prenadamedia Group, 2015), h. 2-5. 
27 Gunawan Adnan, Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan, (Cet. 1; Banda 

Aceh: Ar-raniry Press, 2020), h. 10-11. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi adalah  pengumpulan informasi tentang subjek penelitian. Sebagai 

besar hasil dari kegiatan observasi kebayakan berupa data primer sehingga 

memerlukan pengolahan data lebih lanjut. Fungsi obesrvasi salah satu pedoman 

pengamatan untuk mendapatkan informasi. 

2. Wawancara 

Penulis terlebih dahulu menentukan masalah dan pertanyaan yang 

akan diajukan, maka teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat terstruktur. Untuk mendapatkan informasi langsung, teknik wawancara 

ini digunakan. 

3. Dokumentasi 

Data yang dikumpulkan dari peristiwa sejarah merupakan dokumentasi. 

Informasi dokumentasi dapat berupa tulisan, foto, karya,observasi, dan lainnya.  

Sebagian besar informasi yang didapat dari hasil dokumentasi berupa informasi 

atau data sekunder. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan serangkaian data ke dalam 

satu pola.28 Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang melibatkan bekerja dengan 

data, mengatur, mengatur data menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, 

mensistematisasikan data, meneliti dan menemukan pola mana yang penting dan 

 

28 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 

2004), h. 103.  



22 
 

 
 

apa yang harus dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dibagikan dengan orang 

lain. 29  

Dalam pengolahan data di gunakan metode-metode sebgai berikut: 

1. Metode induktif adalah strategi penelitian yang diawali dengan hal-

hal khusus sebelum melakukan generalisasi. Dengan kata lain, pertama-tama 

analisislah hal-hal yang spesifik kemudian perkirakan kebenaran umum 

tentang tradisi tersebut. 

2. Metode Deduktif, yaitu menaerik kesimpulan berdasarkan keadaan umum. 

Maksudnya mengkaji dan mengumpulkan data yang terkait dengan tradisi di 

mulai dengan hal-hal bersifat umum mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tradisi tersebut, sehingga bisa di tarik kesimpulan secara 

khusus mengenai tradisi tersebut.30 

3. Metode Komparatif, yaitu menganalisis data yang satu dengan data yang 

lainnya, kemudian menarik sebuah kesimpulan.31 

 

 

 

 

 

 

29 Irwan Soehartono. Metodologi Penelitian Sosial. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 

1999), h. 65. 

30 Alisya Ardiyani, “Tradisi Barazanji Dalam adat Pernikahan di Desa paitana Kec. Turatea 

Kab. Jeneponto”, Skripsi (Makassar: fak. Adab dan humaniora,2021) h.19 

31 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1994), h. 683. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Tradisi Assunna’ di Masyarakat Desa Paitana Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto 

Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari peran utama tiga 

mubalig yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam, yang berasal dari 

Minangkabau Sumatera Barat yang terkenal di kalangan masyarakat Bugis “Datu 

Tellue” dan dikalangan masyarakat Makassar terkenal dengan nama “datu 

Tallua”. Mereka ini adalah: (1) Abdul Kadir atau Khatib Tunggal yang lebih 

terkenal dengan panggilan Datuk Ri Bandang, (2) Sulaeman atau Khatib Sulung 

yang digelar Datuk Patimang, (3) Abdul Jawad atau Khatib Bungsu yang digelar 

Datuk Ri Tiro. Ketiga mubalig ini berbagi tugas wilayah dalam melakukan 

kegiatan penyebaran Islam. Datuk ri Bandang bertugas di kerajaan kembar Gowa-

Tallo, Datuk Patimang bertugas di Kerajaan Luwu, dan Datuk ri Tiro bertugas di 

daera h Tiro Bulukumba. Islamisasi di Sulawesi Selatan dilakukan dengan strategi 

mengislamkan penguasa kerajaan, dan sangat terlihat strategi ini berhasil dan 

masif.32 

Datangnya ajaran Islam di Kabupaten Jeneponto turut mempengaruhi sistem 

norma dan aturan-aturan adatnya. Hal ini terlihat pada unsur pangadakkang sebuah 

tata nilai tradisi yang sudah ada sejak dahulu, dan adanya unsur sara' yang 

dikaitkan dengan syariat Islam di tatanan sosial-budaya masyarakat Jeneponto. 

 

32 Aldi Saputra , Jejak Penyebaran Islam dan Asimilasi Terhadap Pranata Kearifan Lokal 

di Butta Turatea, (Jeneponto: Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea, 2022), h.7  
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Penambahan nilai baru dalam sebuah kebudayaan berpotensi adanya akulturasi dan 

memungkinkan terjadinya sinkretisme (Perpaduan berbagai unsur aliran 

kebudayaan atau paham) pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena unsur 

kebudayaan yang tidak dihilangkan sampai habis tetapi berusaha disinkronkan 

dengan kebudayaan asing yang datang. 

Proses terjadinya akulturasi budaya dalam lingkungan masyarakat adalah 

proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan 

tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing dengan sedemikian 

rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah 

ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian 

kebudayaan itu sendiri.33 

Salah satu Tradisi yang dipadukan antara kepercayaan lama dan Islam adalah 

Tradisi Assunna’. Assunna’ adalah Ajaran yang bersumber dari Islam sedangkan 

Tradisi sudah ada jauh sebelum Islam datang yang diwariskan oleh nenek moyang 

dan telah menjadi suatu identitas bagi masyarakat Desa Paitana. Untuk menjaga 

apa yang telah diwariskan dari para leluhur. Masyarakat Desa Paitana tetap 

melaksanakan Tradisi atau upacara adat dan tetap menjalanakan syariat islam 

dengan membaur keduanya kedalam tradisi assunna’ dan memberikan unsur-unsur 

Islam serta membuat Tradisi tersebut lebih terlihat Islami.34 

 

33 Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, Journal Mimikri, 

vol. 4 no. 1 (2018), h. 7. 

34Nita Sri Rahayu Patiha “ Tradisi Assunna’ Pada Masyarakat Desa Langkura Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto (Tinjauan Budaya Islam dan Budaya Lokal)”. Fakultas Adab dan 

Humaniora. UIN Alauddin Makassar 2019. Hal 34 



25 
 

 
 

Ajaran assunna’ ini sebelumnya sudah ada sejak masa nabi Ibrahim as. 

Kemudian melakukan assunna’ pada anaknya Nabi Ishaq as ketika beliau berumur 

tujuh hari setelah dilahirkan dan kembali melakukan assunna’ pada Nabi Ismail 

saat beliau baliq, dan ajaran ini dilakukan sampai pada masa Rasulullah saw.35 Tapi 

masyarakat Desa Paitana kurang mengetahui tentang asal usul tradisi assunna’ dan 

siapa yang menyebarkan ajaran assunna’ ini di Desa paitana Kecamatan Turatea 

Jabupaten Jeneponto. Tapi disisin lain Masyarakat juga mengaggap bahwa orang 

yang pertama kali melakukan tradisi ini ialah nenek moyang sehingga tradisi ini 

harus dijaga dan dilestarikan.   

Sebagaiman yang disampaikan oleh Imam dusun Bonto Manai dalam hal ini 

yaitu H. Mammodding (68 tahun) yang menjadi informan bagi penulis, 

menjelaskan tentang tradisi Assunna  yaitu: 

Nakke appakaramula Assunna’ sekitar tahun 80an. Jeka Tradisi Assunna’ka 
sallo mi nia’na kanne ri kamponga mingka tanre ku isseng ngi sikurangna 
na battu mae, nai anggerangi anne tradisi Assunna’ka. Mingka jeka 
Assunna’ka ajarang battu ri Islam ne jeka Tradisi iya battu ri nenek moyang 
ta ngaseng. Tanre na kulle ni bokoi rua-ruana.” 

Artinya:  
 Saya pertama kali memulai Assunna’ sekitar tahun 80an. Tradisi Assunna’ 
ini sudah ada sejak lama tapi saya tidak mengetahui sejak kapan Tradisi ini 
ada dan siapa yang membawanya. tapi ajaran Assunna’ ini merupakan 
ajaran Islam sedangkan Tradisi ajaran dari nenek moyang. Dan kita tidak 
bias meninggalkan keduanya.36 

Menurut Imam Dusun Lapparaka dalam hal ini yaitu Sainal Saseng (51 tahun) 

yang menjadi informan bagi penulis, menjelaskan tentang tradisi Assunna’ yaitu: 

“Tradisi Assunna’ angtamaki ri ajarang Islam mingka tradisi atau upacara  
adat angtamaki ri ajarangna nenek moyang. Sebenarna inne Assunna’ka 

 

35 Harliati, Pendidikan Dalam Khitan dan Implementasinya Pada Pertumbuhan Anak Di 

Desa Rantebelu Kecamatan larompong Kabupaten Luwu, Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo 2014, h.27 

36 H. Mammodding(68 thn),Imam Desa, wawancara, Paitana 25 Mei 2023 
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ruang rupai nia Assunna’ sanro, nia Assunna’ ri doktoro ka mingka hasilna 
singkamaji bedana intu alat-alat dipakaia ji Assunna’ siagang tradisi na. 

Artinya : 
 Tradisi Assunna’ termasuk ajaran Islam sedangkan Tradisi termasuk 

ajaran nenek moyang. Dan Assunna’ bisa dilakukan di sanro serta bisa 
dilakukan di dokter dan hasilnya tetap sama tapi yang membedakan hanya 
alat-alat yang digunakan Assunna’ dan tradisinya.37 

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa asal muasal 

tradisi assunna di Desa paitana ini belum di temukan bagaimana awal mula 

terjadinya tradisi Assunna dan siapa yang membawa tradisi assunna’ tersebut. 

Tradisi Assunna’ sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa Paitana dari 

dulu hingga sekarang. Karena masyarakat menganggap bahwa tradisi ini sangat 

penting bagi kehidupan mereka karna assunna’ salah satu syarat bersuci untuk 

melakukan ibadah. Di kalangan masyarakat Desa Paitana ada yang melakukan 

tradisi assunna’ secara meriah seperti layaknya sebuah pesta pernikahan dan ada 

juga yang melakukan tradisi assunna’ secara sederhana.  

Desa Paitana adalah penganut agama Islam yang teramat kuat dengan ajaran 

Islam. Meskipun mereka masih memegang teguh kepercayaan para leluhurnya dan 

masih melakukan ritual-ritual yang bukan bersumber dari ajaran Islam. Masyarakat 

Desa Paitana menjaga apa yang diwariskan dari leluhur mereka masyarakat Desa 

Langkura tetap melaksanakan tradisi adat dan tetap menjalankannya. 

Zaman sekarang segalanya lebih praktis dan mudah untuk didapatkan 

termasuk alat-alat yang diapakai orang dahulu yang mengalami perubahan  seperti 

yang katakan H. Rama (60 thn) dalam wawancaranya selaku tokoh Agama yaitu: 

“ri pappakannea jai mi ala’ canggih kulle ni pake Assunna’ riolo 

bukkuleng bambu ji nipake angpelaki bukkuleng pantarangnganna 

barang-barangnga mingka nenne sile’ mami tawwa ni pake. Riolo intu 

pole lampu bale’ ji nipake accini’ nenne ka canggih mi nia mo listiri.jari 

tanrekamo ni sessa. 

Artinya :  

 

37 Sainal Saseng(51 thn), Imam Dusun, Wawancara, Paitana 25 Mei 2023 
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sekarang zaman sudah canggih sehingga alat-alat yang diperlukan dalam  

melakukan Assunna’ mudah untuk di dapatkan. Orang terdahulu 

menggunakan kulit bambu untuk memotong sebagian kulit kelamin serta 

lampu kaleng sebagai penerangnya akan tetapi saat ini segalanya mudah 

untuk didapatkan seperti silet untuk memotong sebagian kulit kelamin dan 

sekarangpun listrik sudah ada.38 

Masyarakat Desa Paitana juga mengenal dua istilah assunna’ yaitu assunna’ 

sanro atau Imam dan assunna’ doktoro (Dokter), Meskipun assunna’ Doktoro 

sudah ada tapi masyarakat tidak lepas dengan Assunna’ sanro  atau imam karena 

mereka masih percaya melakukan assunna’ sanro atau imam daripada assunna’ 

doktoro. Karna menurut mereka assunna’ doktoro penyembuhannya lebih lama 

dibandingkan dengan Assunna’ sanro. Meskipun sebagian masyarakat ada yang 

melakukan Assunna’ doktoro tapi mereka tetap melakukan upacara adat atau 

Tradisi Assunna’ dirumahnya tanpa mengurangi kesakralan tradisi Assunna’ 

tersebut. 

Tradisi assunna’ adalah suatu keharusan bagi masyarakat di Desa Paitana 

selain dari ketaatan mereka tentang apa yang ditinggalkan leluhurnya, tradisi 

Assunna’ juga dipandang sebagi suatu siri’ jika tidak dilakukan. 

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Assunna’ Pada Masyarakat Desa Paitana 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 

Dalam pelaksanaan tradisi Assunna’ pada masyarakat Desa Paitana 

melibatkan sebagian besar warga masayarakat untuk menyukseskan pelaksanaan 

tersebut. Keterlibatan warga masayarakat, sehingga bisa membantu. Utamanya 

kerabat, tetangga, sahabat dan sebagainya merupakan nilai perwujudan solidaritas 

untuk saling membantu dalam penyelenggaraan tradisi budaya lokal ini dapat 

 

38 H. Rama(60 thn), Tokoh Agama, Wawancara Paitana 26 Mei 2023 
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memperkuat jalinan rasa solidaritas warga masyarakat setempat dan terus 

melanjutkan tradisi tersebut seperti ini agar tidak digeser oleh zaman.  

Proses tradisi Assunna’ merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang 

yang sudah lama dan dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat. 

Adapun tahap-tahap dalam peroses pelaksaan tradisi assunna’  yaitu; 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan pelaksanaan tradisi Assunna’ pada masyarakat Desa Paitana 

mempunyai proses yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan banyak yang perlu 

disiapkan seperti, bisa’ kayu (pemotongan kayu bakar) untuk memasak makanan, 

angalle bulo (pengambilan bambu) yang digunakan untuk pembuatan panca dan 

lain sebagainya.  Adapun tahap persiapan pelaksaan tradisi Assunna’  menurut Desa 

Paitana sebagai Berikut : 

a. Anggalle Allo Baji (Menentukan hari baik) 

Dalam tahapan ini masyarakat yang akan melakukan tradisi Assunna’ 

biasanya terlebih dahulu menentukan hari baik pelaksanaan tradisi Assunna’. 

“Punna rencanaki tawwa appare pa’gaukang tanre na kulle sambarang 

bulang ni pammentengi pa’gaukang apalagi punna bulang sipi. Nasaba injo 

bulang sipi ka niaki riantarana lappasa lompoa na pa’lappassang hj ya. Iya 

mintu na loe kajadiang ri pa’gaukangna taua, ka tanre na perhatiakang ngi 

allo sikurawwa na baji appaenteng pa’gaukang”. 

Artinya:  

“dalam merencanakan suatu pesta tidak bisa disembarang bulan apalagi bulan 

sipi. Karna bulan sipi berada diantara lebaran idhul fitri dan idhul   adha. 

Itulah sebabnya banyak kejadian-kejadian tak terduga yang terjadi dipesta 

karna tidak memperhatikan bulannya.39 

 

 

 

39  Mamang(74 thn), Sanro, Wawancara Paitana 27 Mei 2023 
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b. Akkio bija pammanakang (Memanggil atau memberitahu keluarga) 

Setelah menentukan hari baik masyarakat yang akan melakukan tradisi 

Assunna’ wajib mendatangi rumah keluarganya satu-persatu dengan maksud 

menyampaikan niat baiknya.  

“Anne kubattu mae riballata nasaba nia laku pau iya mintu, anakta 

lompomi akkulle mi kapang ni sunna’ ka baji ki intu punna liba tawwa ni 

sunna’ ana-anaka na liba na isseng matu-matua. Kutayang ngi ripabattuta 

mange pasuaraki anne nia bajika.” 

Artinya :  

saya sengaja datang kemari untuk menyampaikan niat baik yaitu pesta 

Assunna’. Karna anak kita sudah besar sehingga sudah wajib untuk di 

sunna’. Semakin cepat anak disunna’ semakin baik pula supaya cepat 

menjadi anak yang lebih baik. Saya menunggu kehadirannya untuk 

memeriahkan pesta Assunna’ tersebut.40 

Tradisi ini bermakna saling menghargai satu sama lain antara sesama saudara 

Sehingga tali silaturahmi tidak terputus dan mengajak semua keluarga besar untuk 

berkumpul dan memeriahkan tradisi Assunna’ tersebut. 

c. Ammuntuli pattotoang 

Setelah menentukan allo baji’ dan akkio bija pammanakang masyarakat Desa 

paitana terlebih dahulu melakukan ritual ammuntuli pattotang. 

“sebelum ki allakukang acara assunna’ akkule ki mange ammuntuli 

pattotang supaya tanre na gangguki ri acara baji ta. Punna tanre ni mange 

ammuntuli pattotang biasa i tawwa na panyalungi bijangta siagang tanre 

na anjari apa-apayya. 

Artinya : 

sebelum melakukan pesta assunna’ kita harus melakukan ritual ammuntuli 

pattotoang supaya pesta assunna’ bisa berjalan dengan lancar. Karna jika 

kita tidak melakukan ritual ammuntuli pattotoang biasa nya akan ada 

keluarga yang keserupan. Dan segala sesuatu yang dilakukan tidak 

berjalan dengan lancar.” 

 

40  Hj Lapang(54 thn), Tokoh Masyarakat, Wawancara Paitana 25 Mei 2023 
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Masyarakat Desa Paitana mempercayai bahwa tradisi ammutuli pattotoang 

ini untuk menghormati dan menghargai orang-orang terdahulu yang di percayai 

memiliki kekuatan. 

d. Panca 

Panca adalah sebuah simbol diadakannya sebuah pesta. Panca terbuat dari 

bambu tua sehingga panca tersebut akan bertahan lama. Pembuatan panca biasa 

memerlukan waktu selama 2 hari. panca yang disimpan didepan rumah disejajarkan 

dengan bendera merah putih dan bendera warna warni. Pada Panca terdapat Daun 

pohon kelapa yang berada ditengah-tengah panca untuk memeriahkan dan  pertanda 

pelaksanakan pesta baik pernikahan maupun  Assunna’. 

Panca juga dipakai untuk menghiasi ruang rumah tengah yang dipergunakan 

untuk melakukan proses malam mappaccing. Panca dihiasi dengan daun kelapa 

yang memiliki makna bahwa pohon kelapa itu memiliki pohon yang menjulang 

tinggi  dan berguna mulai dari akar hingga ke daun dan buahnya. Hal ini diartikan 

oleh masyarakat Desa Paitana Supaya anak-anak bisa memiliki cita-cita yang tinggi 

dan bisa berguna untuk masyarakat terutama untuk diri sendiri. 

e. Anggentung Lipa’  

Tradisi Anggentung lipa’ ini diyakini oleh masyarakat selain sebagai upacara 

tolak bala atau sama halnya dengan menghindari marabahaya dan juga dilakukan 

sebagai ucapan syukur terima kasih kepada wujud tertinggi dan roh para leluhur 

yang sebelumnya, atau dengan kata lain, jika kita melaksanakan ritual adat 

anggentung sama halnya dengan menghindari terjadinya peristiwa buruk yang akan 

terjadi pada saat berlangsungnya suatu acara.41 

 

41 Nurul Tul Awaliah, Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Ritual Adat Anggentung Pada 

Masyarakat Bantaeng di Masyarakat, Skripsi, Fak. Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, 

2022, h.42 
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Sebelum pelaksanaan tradisi assunna’ masyarakat melakukan ritual 

anggentung lipa (menggantung sarung) sebanyak 9 Lipa’. Sebelum melaksanakan 

tradisi anggentung lipa’ masyarakat terlebih dahulu menyiapakan onde-onde yang 

terbuat dari beras ketan putih yang didalamnya terdapat gula merah dan luarnya 

diberi kelapa parut. Serta umba-umba yang  terbuat dari beras ketan putih dan 

kuahnya terbuat dari    gula merah dan santan. artinya supaya rezeki anak yang di 

sunna’ meledak atau mengalir seperti air dan kehidupan kedepannya akan terasa 

manis seperti gula merah tersebut.  

Tradisi anggentung lipa’ ini dilakukan ditengah-tengah panca ditempat 

dilaksanakannya malam mappaccing, sebelum melakukan tradisi anggentung lipa’ 

terlebih dahulu sanro akan melakukan ritual dupa supaya terhindar dari segala 

kejadian yang tidak diinginkan.  anggentung lipa’ dilakukan dengan cara membuka 

sebagian lipatan sarung lalu digantunglah sarung tersebut pada panca. Sarung yang 

digunakan pada tradisi anggetung lipa’ ini adalah sarung baru  terdiri dari Lipa’ 

sapiri’ (safir), Lipa’ bate’(sarung batik) dan Lipa’ sa’be serta tope (kain kafan)  

makna dari anggentung lipa yaitu di harapkan hidup anak ini lebih berwarna atau 

lebih baik kedepannya serta tidak kekurangan pakaian dan tope (kain kafan) 

bermakna bahwa semewah apapun pakaian kita di dunia tetaplah tope (kain kafan) 

pakaian terakhir kita. 

f. Abburitta (Mengundang masyarakat)   

Sebelum melakukan tradisi Abburitta  juga terbagai menjadi dua bagian yaitu 

Abburitta karaeng dan Abburitta biasa.  Abburitta karaeng yaitu mendatangi rumah 

kepala desa atau keluarga bangsawan dengan mengutus empat orang. Dua orang 
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perempuan yang memakai baju bodo (baju adat) dan lipa’ calu’ (sarung batik) serta 

2 orang laki-laki memakai pakaian sopan (jas). dan membawa bosara yang berisi 

piring kecil, rokok, korek kayu, leko (daun sirih) dan rappo (pinang). tradisi ini 

bermakna bahwa kita masih menghormati orang bangsawan dan masih taat dengan 

aturan orang dahulu agar tradisi yang seperti ini tidak mudah digeser oleh zaman. 

g. Akkanrejawa (membuat kue) 

Proses pembuatan kue dilakukan setelah melakukan tradisi abburitta. 

Biasanya orang tua yang akan mengadakan pesta Assunna’ memanggil satu orang 

yang dipercaya bisa membuat kue dan sekaligus memanggil anak-anak remaja 

(cewek) yang rumahnya berada disekitar rumah yang akan melaksanakan pesta  

Assunna’ untuk membantu membuat kue. Dengan bayarannya berupa uang, beras, 

gula, dan baju (untuk ketua) dan sabun, gula dan beras (untuk cewek-cewek).  

Ketika kue pertama sudah jadi maka masyarakat biasanya menyimpan satu piring 

kue dibelakang pintu. Hal ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Paitana 

karna dipercaya untuk memberi makan atau mappatabe’ atau menghargai orang-

orang terdahulu yang sudah meninggal dunia supaya tidak menggangu masakan 

lainnya kedepannya. Kue yang sering dibuat ialah kue gulung, kue mabal dan kue 

kap. Biasanya sebagian kue ini diberikan kepada keluarga yang datang 

memeriahkan pesta sebagai ucapan terima kasih dan sebagian dihidangkan untuk 

para tamu beserta kue-kue pada umumnya. 
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h.Appacidong berasa  

Appacidong berasa merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan oleh 

masyarakat. Dalam proses tradisi appacidong berasa dilakukan tujuh hari sebelum 

pesta berlangsung dan dilakukan oleh sanro. Appacidong berasa artinya 

menyimpan beras sebanyak mungkin untuk persediaan makanan pada pesta 

assunna’ yang terdapat berasa bakka, golla, dan kaluku diatas beras yang disimpan 

untuk diberikan kepada sanro yang melakukan appacidong berasa. Maknaya 

supaya anak yang disunat mendapat keberkahan selama hidupnya, tidak 

kekurangan makanan dan diberi rejeki yang berlimpah. 

h. Unti sipoko’ (pisang 1 tandan) 

Sebelum proses assunna’ masyarakat juga menyiapkan pisang satu pohon 

yang sudah ditebang atau masyarakat Desa Paitana menyebutnya dengan unti 

sipoko’. Pisang yang digunakan yaitu unti manurung. Maknanya supaya rezekinya 

lancar, hatinya lembut seperti tekstur pisang tersebut. Pisang ini disimpan dan diikat 

di benteng polong (tiang rumah). 

i. Manca’ 

Manca’ merupakan gelar atau predikat yang diberikan oleh masyarakat suku 

Makassar kepada golongan masyarakat yang bisa melakukan manca’. Adapun 

dalam pertunjukan dikenal dengan istilah akmanca’. Manca’ juga merupakan seni 

pertunjukan yang identik dengan gerak silat dan musik sebagai kesatuan dalam 

pertunjukan.42 

 

42 Muh. Chandar Saputra, Abdul Rahman, Pentingnya Nilai dan Makna Budaya Silat 

(Manca) Sebagai Warisan Budaya Lokal Masyarakat di Kabupaten Gowa, PINISI JOURNAL OFT 

ART, HUMANITY & SOCIAL STUDIES, Vol.3 No.2 2023, h.225 
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Manca’ menjadi bagian proses tradisi Assunna’. Tidak ada yang tau kapan 

tradisi ini datang. Manca’ merupakan perpaduan antara seni tari dan seni pencat 

silat atau penampilan adu ketangkasaan para laki-laki yang diiringi oleh ganrang 

(gendang).  

“punna manca’ terkenal ki ri gerakang patah-patah na, gerakang na 

palang-palang mingka kulle na lumpuhkan lawanga. Ri setiap gerakang 

manca’ nia nilai-nilai pappasang na. sala se’rena iya mintu teaki tinggi 

langgaki ri parangta rupa tau.  

Artinya :  

Manca identik dengan gerakan patah-patah dan pelan tapi dapat 

melumpuhkan lawan. Di setiap gerakan manca terdapat beberapa pesan, 

salah satunya yaitu jangan berperilaku sombong terhadap sesama 

manusia.43 

Masyarakat Desa Paitana mempercayai bahwa tradisi manca’ ini untuk 

memeriahkan dan menghargai pattotang dan untuk melestarikan budaya orang-

orang terdahulu. 

Manca’ sebagai ilmu beladiri atau ilmu seni yang memerlukan kekuatan 

dalam melakukannya, dan diharuskan bisa menggabungkan konsentrasi, mental dan 

kekuatan fisik dalam memperhitungkan kemampuan. Dalam hal ini konsentrasi, 

mental dan kekuatan fisik merupakan syarat utama dalam melakukan manca’.44 

Gerakan manca’ memiliki dua bagian yaitu gerakan inti, gerakan ini merupakan 

gerakan yang tidak sering dipertunjukan secara umum dalam sebuah pesta 

pernikahan ataupun pesta assunna’. sedangkan gerak interpretative (gerakan yang 

terdapat sebuah kesan) Gerak inilah yang menjadi sajian pertunjukan yang sering 

dilakukan dalam pesta pernikahan, pesta assunna’ atau upacara adat lainnya.45 

 

 

43  Yazis (48 thn), pegiat manca’, wawancara, Paitana 26 mei 2023 

44 Taja (50 thn),  Pegiat manca’, Wawancara, paitana 26 mei 2023 

45  Jumakka (55 thn), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Paitana 28 mei 2023 
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2. Tahap persiapan alat dan bahan  

a. Lilin  

Dalam proses pelaksanaan tradisi assunna’ ada beberapa alat dan bahan yang 

perlu dipersiapkan dari awal hingga akhir pelaksanaan tradisi tersebut. Sebelum 

melakukan akkarangtigi terlebih dahulu menyiapkan semua perlengkapan yang 

sekiranya dibutuhkan dalam pelaksanaan tersebut seperti lilin. Lilin dalam setiap 

pelaksanaan tradisi wajib ada, karna lilin sebagai simbol dan kepercayaan 

masyarakat Desa paitana bahwa Lilin yang disimpan disetiap wadah menunjukkan 

bahwa rasa saling menghargai dan lilin juga sebagai simbol penerang yang 

diharapkan bisa menerangi kehidupan kita didunia maupun diakhirat.  

b. Unti tallung rupa (pisang 3 macam) 

Sebelum melakukan proses a’karongtigi  masyarakat Desa Paitana terlebih 

dahulu menyiapan Unti tallung rupa yaitu Unti la’bu(pisang ambon), Unti 

Manurung(pisang kapok), dan Unti te’ne (pisang raja) yang beralaskan pa’dinging. 

Sebelum pisang ini dihidangkan untuk dilakukan ritual terlebih dahulu pisang ini 

akan dibersihkan atau masyarakat Desa Paitana menyebutnya di sunna’ 

(membersihkan atau memotong ujung pisang) dengan maksud supaya pisang ini 

suci. Masyarakat menganggap bahwa ke tiga pisang ini memiliki harapan bahwa 

kehidupan anak ini kedepannya akan terasa manis, baik serta mudah dalam 

mencapai cita-citanya. Setelah melakukan tardisi a’korongtigi, unti tallung rupa 

diberikan kepada anak yang di Sunna’ untuk dimakan sebanyak satu gigitan tiap 

pisang. 
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c. Berasa patang rupa (beras 4 macam) 

Berasa patang rupa ini disiapkan pada malam a’karontigi. berasa patang 

rupa ini juga dipakai pada pesta assunna’.  beras ini disebut kanre ja’jakkang. 

setelah proses assunna’ berasa patang rupa ini dibawah kerumah imam sebagai 

bayaran.  Berasa patang rupa ini terdiri dari empat macam yaitu pare punu’ kebo’ 

(beras ketan putih), pare punu’ le’leng (beras ketan hitam), pare bampo (beras 

merah),dan pare bakka’ (biasa) dan didalamnya terdapat uang. Maknanya untuk 

menghargai orang-orang terdahulu atau memberi makan pattotang dan diharapkan 

rezkinya lancer dikemudian hari. 

d. Berasa bakka, golla, kaluku, baju dan lipa ( beras biasa, gula, kelapa, baju 

dan sarung)  

Pada proses pelaksanaan tardisi assunna’ disiapkan pula berasa bakka’ 

(beras biasa), kaluku (kelapa), lipa’ (sarung), golla (gula) dan baju atau masyarakat 

Desa paitana menyebutnya sikasalingan atau jajjakang untuk anrong sanro atau 

imam yang melakukan proses assunna. Hal Ini juga disebut sebagai sebuah syarat 

proses pelaksanaan tradisi Assunna’ untuk diberikan kepada anrong sanro atau 

imam setelah pelaksaan assunna’. 

e. Dupa dan kemenyang 

Dupa menyerupai mangkok yang terbuat dari tanah lait tetapi memiliki 

pegangan dibagian bawah yang sering dipakai pada saat proses tradisi assunna atau 

pernikahan ataupun ritual lainnya. Kemenyang bermakna suatu keharuman yang 

disimbolkan agar anak memiliki nama baik didalam kehidupan sehari-harinya. 
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Pembakaran kemenyang juga untuk menaati para leluhur yang sudah lama 

meninggalkan dunia atau berinteraksi dengan mahluk halus.46 

Dupa merupakan benda yang dijadikan sebagai alat ritual. Masyarakat 

mengatakan dupa menjadi suatu keharusan, karena bila tidak maka nilai kesakralan 

ritual tersebut tidak sah. Masyarakat Desa Paitana masih melaksanakan tradisi ritual 

dengan penggunaan dupa, karena suatu keharusan dan wajib dilakukan dengan 

tujuan untuk mengirim do’a kepada keluarga yang telah meninggal dunia dengan 

cara melalui pembakaran dupa.47 

f. Purucangga, gaba lappo’, lawara kadea, leko’, rappo dan berasa (yang 

dipakai akkrangtigi) 

Purucangga, gaba lappo’, lawara kadea, leko’, rappo dan berasa  adalah 

bahan yang digunakan pada saat akkarangtigi (malam mapaccing) yang di isi 

sebanyak 9 piring kecil. Masyarakat Desa Paitana menggunakannya untuk annittili 

atau memberi tanda dimulai dari dahi, pelipis, leher dan tangan. Tradisi ini sebagai 

simbol untuk memeriahkan pesta assunna’ yang sudah lama dilakukan oleh 

masyarakat Desa Paitana secara turun temurun. 

 

 

 

 

 

 

 

46  Mamang (74 thn), Sanro, Wawancara, Paitana 27 mei 2023 

47 Muh Washy, Dkk, Tradisi Ma’dupa Dalam Ritual Pemakaman Pada Suku Bajo 

Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna), Kalosara, 

Vol.2 No.1, Februari 2022 h.21 
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3. Tahap pelaksanaan tradisi assunna’  

a. Barazanji 

Pembacaan barazanji merupakan bacaan yang berisi tentang sejarah kehidupan 

Rasulullah Saw yang ditutup dengan doa.48 Pada awalnya, pembacaan ini hanya 

dilakukan pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad saw pada bulan rabiul 

awal. Namun, perkembangan selanjutnya pembacaan barazanji dilakukan pada 

bulan-bulan lain selain bulan maulid, baik untuk kegiatan ataupun kegiatan adat.49 

Pada masyarakat Desa paitana Tradisi barazanji tidak hanya dilakukan untuk 

memperingati hari lahir nabi Muhammad Saw, akan tetapi  Barazanji juga 

dilakukan dibeberapa tradisi termasuk syukuran, akikah, pernikahan dan Assunna’. 

Dalam tradisi assunna’ ritual ini dilakukan sebelum pelaksanaan akkarangtigi 

(malam mappaccing) dengan tujuan meminta berkah kepada Allah Swt.50 

b. Assuroammaca (Membaca do’a) 

Assuroammaca yang berarti membaca doa secara bersama adalah suatu 

tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis-Makassar yang sampai saat ini 

masih terus dilestarikan secara turun-temurun. Tradisi Assuroammaca dalam 

bahasa daerah Desa paitana merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat 

atas rezeki, berdoa untuk menolak bala dan mendoakan para leluhur serta menjalin 

hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Assuroammaca juga memiliki 

istilah lain yaitu Ma’Baca-baca berarti membacakan doa dihadapan hidangan 

makanan seperti Nasi, Ayam, Ikan, dan lauk pauk lainnya yang diletakkan diatas 

 

48 Mastanah, Tradisi Barazanji Dalam Majelis Taklim di Betawi diEra Dunia Modern, 

Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Vol. V No. 1, Januari-Juni 2017, h.113 

49 Mastanah, Tradisi Barazanji Dalam Majelis Taklim di Betawi diEra Dunia Modern, 

Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Vol. V No. 1, Januari-Juni 2017, h. 115 

50  Jubi(50 thn), Tokoh Agama, wawancara, Paitana 27 mei 2023 
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mampan atau yang biasa disebut dulang. Assuroammaca sampai saat ini masih 

dilakukan oleh masyarakat Desa Paitana secara turun temurun. 51 

Adapun beberapa tujuan dari Assuro Maca selain untuk menyambut bulan 

suci Ramadhan, juga bertujuan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal 

dan juga sebagai ungkapan rasa syukur dalam rangka terjadinya musim panen pada 

masyarakat dan pada ritual lainnya. Masyarakat Desa paitana menyakini bahwa 

tradisi ini mengandung nilai kemanusiaan, seperti saling menghargai satu sama lain 

serta meminta pertolongan keselamatan didunia dan akhirat dan juga meminta 

supaya pesta yang diadakan bisa berjalan dengan lancar sampai selesai.52  

c. Akkarangtigi (malam mappaccing) 

Setelah melakukan tradisi manca’ pada sore hari. Masyarakat Desa Paitana 

juga melakukan tradisi Mappaccing pada malam hari yang diiringi oleh ganrang 

(gendang) dan didupai sebanyak 9 kali putaran dan didampingi oleh keluarga 

terdekat. Mappaccing tidak hanya dilakukan pada pesta assunna’ akan tetapi 

dilakukan pula pada Anak yang akan melakukan assunna’. Anak tersebut duduk 

sila diatas kasur yang sudah disiapkan dan menaruh tangannya diatas bantal 

beralaskan ujung daun pisang, kemudian sanro atau tokoh agama duduk secara 

berhadapan dengan anak yang akan melakukan akkrangtigi. lalu Keluarga besar 

ikut serta melakukan proses akkarangtigi dengan memberikan uang. Mappaccing 

ialah untuk memeriahkan pesta assunna’ menjaga dan melestarikan budaya yang 

diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang.  

 

51 Risky Rahim1, Abdul Rahman A. Sakka2, Budaya Assuro Maca, Di Kecamatan Lau 

Kabupaten Maros, Indonesian Journal of Pedagogical and social sciences, Vol.1 No.1 2021, h.60 

52  Rauf(53 thn), Imam Dusun ,Wawancara, Paitana 28 mei 2023 



40 
 

 
 

 Mappaccing berasal dari kata paccing yaitu daun yang dihaluskan untuk 

penghias kuku, kata paccing artinya bersih atau suci, melambangkan kesucian hati 

calon pengantin atau anak yang akan melakukan assuna’ untuk menghadapi hari 

esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga meninggalkan masa gadis 

sekaligus merupakan malam yang berisi doa. Mappaccing merupakan adat upacara 

yang sangat kental dengan nuansa batin. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu 

yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Upacara adat 

Mappaccing melibatkan kerabat dan keluarga untuk direstui kepada calon 

mempelai dalam menempuh kehidupan selanjutnya sebagai suami istri serta 

mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.53 

Prosesi akkarangtigi dapat di uraikan sebagai berikut : 

1). Sanro atau tokoh agama mengambil daun akkrangtigi (serangkaian bahan 

yang telah diolah) dan mengolesi seluruh jari-jari anak mulai dari kanan ke 

kiri, lalu dioleskan kepada telapak tangan. Uniknya dalam setiap proses 

terdapat sebuah harapan atau doa yang sematkan oleh sanro atau tokoh agama 

yakni pengolesahan disetiap jari bermakna bahwa anaik ini diharapkan tidak 

sombong, hingga takabur, saling mengahragai antar sesama manusia, murah 

rejeki dalam setiap pekerjaan. Sedangkan pada telapak tangan bermaknakan 

bahwa anak ini diharapkan dapat menjadi pemimpin yang cerdas, baik, 

bertanggung jawab dan dapat menggambil keputusan yang bijaksana. 

 

53 Adella Nur Shafira, Kajian Makna dan Pesan Dalam Tradisi Mappacci pada pernikahan 

Masyarakat Bugis di Kabupaten Sinjai, Skripsi, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, universitas 

Muhammadiyah Makassar 2018, h.1 
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 2). Tangan anak dipegang oleh sanro atau tokoh agama dalam keadaan 

menyatu lalu dituntun kearah atas lilin  dan mengangkatnya ke bagian muka 

dengan gerakan satu arah membentuk lingkaran. Maknanya agar anak ini 

selalu patuh, berbakti kepada kedua orang tua dan selalu ingat kepada sang 

pencipta. 

3). Menganggkat dupa kebagian depan wajah anak dengan gerakan satu arah 

hingga berbentuk lingkaran. Maknanya diharapkan anak ini bisa bermanfaat 

bagi orang-orang disekitarnya dalam hal kebajikan, rela berkorban demi 

membantu sesama manusia sebagaimana lilin yang senantiasa menerangi 

dalam kegelapan.54 

3). Anak disuapi karake oleh sanro atau tokoh agama sembari dibacakan doa. 

Artinya diharapkan anak ini dapat tumbuh menjadi sosok yang tidak mudah 

menyerah  mengejar cita-cita dan tidak mudah merasa puas akan kenikmatan 

sesaat. 

4). Kemudian anak didupai sebanyak 9 kali putaran (6 kali bagian kanan dan 

3 kali kekiri). Putaran kekanan bermakna bahwa  

  5). Selanjutnya para keluarga melakukan antittili’ kepada anak dan 

memberinya uang sebanyak puluhan ribu, ratusan, bahkan jutaan. Lalu dicatat 

disebuah buku oleh tuan rumah. 

Sebagimana yang dikatakan oleh ibu Sunggu dalam wawancaranya 

 

54 Nirwan Wahyudi AR1 , Asmawarni2 ,  Dakwah Kultural Melalui Tradisi Akkorongtigi 

(Studi Pada Masyarakat Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa), Al-Mustla : Jurnal Ilmu-

Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.2 No.1, Juni 2020 h. 52 
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“Anne ku giokan mi gio’ bajika, jari kupala mange ri katte karaeng 

malabbirika  ki pabattuang nga nia bajikku mange ri karaaeng Alla ta’ala. 

Bare tikamma na sarea ka te’neang ri tallasaku.” 

Artinya:  sekarang ku lakukanmi niat baik. Aku meminta kepadamu wahai orang 

terdahulu, sampaikanlah niat baik ini kepada Allah Swt, semoga selama 

hidupnya diberi keberkahan.55 

Salah satu tradisi yang masih erat dengan makna dan pesan adalah tradisi 

mappaccing. Meskipun pada zaman modern ini, sudah banyak mempengaruhi 

tradisi yang sudah lama masyarakat Desa paitana lakukan atau tradisi yang 

diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang tapi tradisi mappaccing 

masyarakat Desa Paitana sulit untuk dihilangkan atau digeser oleh zaman karna 

masyarakat menganggap nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi 

mappaccing ini sangat berpengaruh.56 

d. Proses Assunna’ 

Pada proses pelaksanaan tradisi assunna’ masyarakat Desa Paitana terlebih 

dahulu menyiapkan semua perlengkapan yang akan dipakai seperti batang pisang 

dan silet (sebagai tempat duduk dan alat pemotongan) kapas (sebagai lap), abu 

gosok dan seekor ayam. Serta baju bodo (sebanyak 9 lembar), pa’dinging, dan 

kelapa untuk anak perempuan yang berfungsi sebagai tempat duduk ,karake 

(perpaduan kelapa dan gula merah) dan ja’jakkang (berasa bakka’, kaluku dan 

golla). Caranya, jengger ayam diiris ujungnya hingga mengeluarkan darah 

kemudian dibubuhi abu gosok, lalu dioleskan ke kulit kelamin si anak. Hal ini 

 

55 Sunggu (56 thn), Sanro, wawancara, paitana 28 Mei 2023 

56 Adella Nur Shafira, Kajian Makna dan Pesan Dalam Tradisi Mappacci Pada Pernikahan 

Masyarakat Bugis di Kabupaten Sinjai, Skripsi, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Makassar 2018, h.2 
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dimaksudkan untuk menghindari pendarahan yang tidak diinginkan. Anak yang 

akan disunat terlebih dahulu dimandi oleh sanro atau imam yang bertugas akan 

melakukan assunna’. Setelah mandi anak diperintahkan mengambil air wudhu Hal 

ini dimaksudkan agar segala kotoran dan hal-hal yang dianggap tidak baik yang 

terdapat dalam diri anak dapat dihilangkan. Anak ini diwajibkan sudah mengetahui 

atau menghafal dua kalimat syahadat dan surah Al-fatiha.57 

Acara ini biasanya dilakukan pada pukul 09.00 pagi, dimana pada saat itu 

matahari semakin naik yang diharapakan dari acara assunna’ tersebut dapat 

berjalan lancar atau sukses dan sekaligus harapan atau cita-cita anak dalam 

kehidupannya semakin bergerak ke atas sampai mendapatkan posisi yang baik. 

Anak yang sudah melakukan assunna’ dianjurkan untuk memakan Karake sebagai 

harapan agar hidup anak selalu dipenuhi dengan kebaikan.  

e. akkioro’ berasa (melempar beras) 

Akkioro’ berasa dilakukan setelah melakukan tradisi assunna’, akkioro’ 

berasa dilemparkan ke arah anak yang melakukan tradisi assunna’ sebagai tanda 

syukur, makna beras sendiri sebagai kehidupan yang baik. Lalu sanro atau imam 

memberikan himbauan kepada anak yang sudah di sunna’ 

 “Teako rolo naungi ri butta iyya anggonjo’ ko salla tai jangang” 

Artinya : 

 “Jangan dulu turun ke tanah nanti kamu menginjak kotoran ayam”58  

 

57  Linrang (65 thn), sanro, wawancara, Paitana 29 mei 2023 

58  Kanang (78 thn), Sanro, Wawancara, Paitana 28 Mei 2023  
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Makna yang terkandung dalam himbauan tersebut adalah agar anak tersebut 

tidak terlalu banyak bergerak, yang dapat mengakibatkan terjadinya infeksi atau 

pendarahan.59 

4. Tahap pasca pelaksanaan tradisi assunna’ 

a. Ni bombo naik ri pammakkangnga (diangkat naik ke palpon rumah) 

Setelah melakukan proses Assunna’  anak akan langsung di bombo naik ri 

pammakkangnga oleh orang tuanya (bapak) sebanyak 3 kali maknanya supaya anak 

memiliki rasa semangat yang tinggi dalam mencapai cita-citanya dan diharapkan 

dapat menganggkat derajat kedua orang tua.60 

b. Ammuang doe (memberikan uang) 

Proses ammuang doe dilakukan bersamaan dengan proses assunna’. tradisi 

ini juga biasanya dilakukan pada pesta pernikahan anak laki-laki. Para keluarga 

akan datang secara bersama-sama untuk ammuang doe, masyarakat desa paitana 

juga biasanya menyebutnya denga kata Menabung karna uang yang kita berikan 

akan kembali apabila kita melakukan pesta. 

 

 

 

 

 

 

 

59  Jumakka (55 thn),  Tokoh masyarkat,Wawancara, Paitana 28 Mei 2023 

60  Mati (53 thn), Tokoh masyarakat,Wawancara, Paitana 29 Mei 2023 
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C. Nilai budaya lokal dan Islam dalam tradisi assunna’ dimasyarakat Desa 

Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto 

1.  Nilai Religi 

Nilai religi adalah nilai yang mengenai konsep kehidupan religius atau 

keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan 

Tuhannya. Nilai religius juga berhubungan dengan kehidupan dunia tidak jauh 

berbeda dengan nilai- nilai lainnya seperti kebudayaan dan aspek sosial. selain itu 

nilai religi juga erat hubunganya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi 

manusia. Kehidupan akhirat inilah yang membedakan dengan nilai- nilai lainnnya. 

Kemudian apabilai nilai religi ini dikaitkan dengan ajaran Islam maka 

keberadaannya sangatlah penting dan utama. Nilai religi menjadi suatu sikap dan 

perilaku yang patuh kepada ajaran agama Islam untuk senantiasa beeribadah, 

karena tugas manusia sebagai hamba Allāh adalah untuk mengabdi kepada-Nya, 

sebagaimana Firman Allāh Swt dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 51/56.61 

ا لِيَعْبُدُوْنِ 
َّ
سَ اِل

ْ
اِن
ْ
نَّ وَال جِ

ْ
قْتُ ال

َ
      وَمَا خَل

 
Terjemahanya: 

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah 

kepada-Ku”. 

Jadi secara umum makna nilai-nilai religious adalah nilai-nilai kehidupan 

yang mencerminkan tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama yang terdiri 

dari tiga unsur poko yaitu aqidah, akhlak, dan ibadah yang menjadi pedoman 

 

61 Muh. Dasir “Implementasi Nilai-Nilai Religius Dalam Materi Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti Tingkat SMA/SMK Kurikulum 2013” Tesis, (Yogyakarta : Fak. Ilmu Agama Islam, 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018)  
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perilaku sesuai dengan aturan yang ada dalam agama untuk mencapai keselamatan, 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat kelak. 62  

Sama hal nya dalam tradisi assunna’ yang mengandung nilai religi terdapat 

pada proses assuro ammaca dan barazanji, dalam proses pelaksanaan tradisi ini 

menghantarkan doa-doa kepada leluhur, seperti yang dikatakan oleh  Mamang 

(Sanro) dan imam Dusun Sainal Saseng bahwa doa-doa yang dibaca adalah ayat 

yng terdapat dalam Al-Qr’an. 

 

2.  Nilai Akhlak 

Adat di Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto sangat 

mementingkan akhlak dalam setiap pelaksanaan tradisi maupun dikehidupan 

sehari-hari. setiap masyarkat sangat menekankan akhlak dalam segala aspek 

kehidupan. Mereka melaksanakan tradisi dengan benar karena mereka menganggap 

bahwa akhlak bukanlah sekedar perilaku manusia yang bersifat bawaan lahir, tetapi 

merupakan salah satu dimensi kehidupan orang muslim yang mencakup aqidah dan 

syariat yang diajarkan Allah Swt melalui perantara para Nabi. 

Dalam pelaksanaan tradisi Assunna’  masyarakat sangat menjaga tutur kata 

dan perilaku. Menurut masyarakat Desa Paitana tutur kata dan perilaku 

menggambarkan jiwa masyarakat yang disebut dengan  Siri’ (malu) apabila tidak 

menggunakan tutur kata yang santun maka dianggap Siri’ (malu). Dari 

 

62 Jakaria Umro, Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis Multikultural, 

Jurnal Al-Makrifat, Vol.3 No.2 2018, h.153-154 
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menggunakan kata santun jelas bahwa masyarakat sangat menjunjung tinggi akhlak 

sebagai mana akhlak cenderung memperbaiki sikap dalam bermasyarakat.63 

 

3.Nilai Kebersihan 

Tujuan penting tradisi assunna’ yaitu suci dan menjaga kesucian. Assunna’ 

termasuk aspek penting. Assunna’ dilakukan untuk membersihkan alat kelamin 

laki-laki maupun perempuan ketika dilakukan assunna’  maka kotoran yang 

mengumpul yang dapat menjadi saran bakteri dan dapat menimbulkan berbagai 

macam penyakit bisa dibersihkan. Assunna’ sangat ditekankan dalam syariat Islam 

sebagai salah satu cara untuk bersuci dan Allah swt sangat menyukai orang bersih. 

sebagaimana dalam firmannya Q.S Al-Baqarah/2: 222 

رِيْنَ  مُتَطَه ِ
ْ
بُّ ال ابِيْنَ وَيُحِ بُّ التَّوَّ َ يُحِ   اِنَّ اللّٰه

 

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai 

orang-orang yang menyucikan diri.”  

 

Syarat-syarat ibadah harus bersih dari hadas maupun najis demi 

kesempurnaan ibadah. Dalam tradisi assunna’ pada masyarakat Paitana selain dari 

assunna’ sendiri. Kebersihan juga sangat ditekankan ketika anak akan melakukan 

assunna’ maka anak akan dibawa oleh iman atau Sanro untuk di mandi, selanjutnya 

anak juga diminta mengambil air wudhu. 

 

 

 

63 Mirnawati Dewi, Adat Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu kabupaten 

Kepulauan Selayar (Tinajuan Budaya Islam), Fak. Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, 

2019, h.61-62 
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4. Nilai sosial 

Sosial berasal dari kata “Socius” bahasa Yunani yang berarti kawan atau 

masyarakat. Sosial adalah “berkaitan dengan masyarakat atau suka memperhatikan 

kepentingan umum (suka menolong).64 Nilai sosial adalah suatu sikap seseorang 

yang dihargai oleh orang lain yang dianggap benar, dalam bertingkah laku dijadikan 

standar acuan untuk mendapatkan kehidupan yang demokratis dan harmonis di 

masyarakat.65 

Nilai sosial merupakan anggapan atau keyakinan yang terbentuk secara 

lisan dan disepakati bersama secara turun menurun dari generasi ke generasi dalam 

suatu masyarakat yang wajib dipatuhi dan selalu berubah mengikuti perkembangan 

zaman pada masyarakat tersebut.66 Nilai sosil juga merupakan suatu yang berharga 

(berguna/bermanfaat) yang berhubungan dengan hubungan antar manusia, dan 

menekankan pada segi kemanusiaan yang luhur serta menunjukkan perilaku yang 

dasarnya rela berkorban.67 Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki 

keinginan melakukan hubungan dengan sesama manusia, alam, lingkungan dan 

sekitarnya. 

Masyarakat Desa Paitana memiliki hubungan yang baik dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dengan interaksi yang cukup intensif dalam proses pelaksanaan 

tradisi assunna’ selalu di lakukan secara musyawarah demi kelancaran pesta 

 

64 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta 2001 ) h. 1085 

65 Noor Hidayati, Huriyah, Nilai-Nilai Sosial Tradisi Mawurung Dalam Perspektif Islam 

Di Kalimatan Selatan, Al_Banjari, Vol.21 No.1 Januari-Juli 2022, h.58 

66 Afna Fitria sari, Nilai Sosial Tradisi Ritual Keagamaan Ratib Rambai pada Masyarakat 

Kubu Pada Kabupaten Rokan Hilir, Abrahamic Religions : Jurnal Studi Agama-Agama, Vol.1 No.2, 

September 2021, h.115 

67 Jusnimar Umar, “Peranan Nilai Sosial Dalam Pengembangan Pendidikan Umum” 

(Fakultas tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung) Vol.5 No.2, 2015 h. 11  
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assunna’. Interaksi tersebut juga terjalin digenerasi muda yang ikut terlibat 

langsung dalam pelaksanaan tradisi assunna’. Dengan melibatkan generasi muda, 

generasi muda dapat mengambil hikmah bahwa pelaksanaan tradisi assunna’ dapat 

menciptakan kerukunan, keakraban dan harmonisasi dalam masyarakat. Mereka 

juga belajar bahwa didalamnya terjalin kebersamaan dalam masyarakat. 

Generasi muda pada masyarakat Desa Paitana sangat berperang aktif dalam 

tradisi assunna’ dengan persiapan yang memerlukan waktu yang cukup panjang. 

Anak-anak muda tersebut senantiasa memberikan bantuan mereka dan ikut 

memberikan kemeriahan dalam tradisi assunna’  tersebut dengan mengadakan 

lomba. Misalnya dalam lomba permainan kartu yang hanya dilaksanakan pada saat 

pesta assunna’ atau pernikahan yang digunakan sebagai ajang untuk berkumpul. 

Keterlibatan para generasi muda juga terlihat pada tradisi a’buritta, ammuntuli dan 

akkanrejawa dimana tradisi ini para anak muda ikut serta dalam mensukseskan 

tradisi tersebut. 

5.Nilai Assamaturu’(Gotong royong) 

Assamaturu’ dikenal dalam kehidupan masyarakat Desa Paitana sebagai 

suatu sikap pada diri manusia yang saling mengasihi atau saling membantu  

terhadap suatu hal pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama dengan rasa 

keikhlasan, seperti tradisi assunna’. seperti halnya yang dikatakan ibu Bunga (88 

thn) bahwa : 

“Assamaturu’ iya mintu anjama borong-borong” 

Artinya :  

“Assamaturu’ ialah melakukan pekerjaan secara bersama-sama”.68 

 

 

68 Bunga (80 thn), Tokoh Masyarakat, wawancara, Paitana 28 mei 2023 
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Masyarakat Desa Paitana lebih mengenal Assamaturu’ sebagai gotong 

royong. Dalam kehidupan masyarakat tentunya diikat oleh norma-norma dan adat 

istiadat yang kental. Kebudayaan tentunya tidak bisa terlepas dari kehidupan 

masyarakat dimana kebudayaan menjadi jati diri daerah tersebut. Setiap 

kebudayaan yang ada tentunya dijaga dan diwariskan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi selanjutnya. sehingga kebudayaan tersebut tetap ada dan tidak 

tergeser oleh zaman. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman kebudayaan 

mengalami perubahan. Masyarakat yang dulunya masih bersifat tradisional dan 

tetap mempertahankan kebudayaan daerah setempat, lambat laun mulai 

berkembang dan secara bertahap mulai meninggalkan atau melupakan 

kebudayaannnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari globalisasi dan modernisasi 

yang memberikan efek pada pola pikir dan konsumsi masyarakat. Sehingga, 

masyarakat secara tidak langsung terhipnotis dan tidak mampu memfilter segala hal 

dengan baik serta, menerima segala hal dari efek perkembangan zaman yang 

menurutnya menarik. Segala hal yang dulunya masih bersifat kebudayaan, mulai 

dianggap ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan pengaplikasiannya dalam 

kehidupan masyarakat diera milenial sekarang ini.69 

Pengertian lain assamaturu’ adalah menjaga kekeluargaan dengan semangat 

dari kalangan masyarakat secara berdampingan. Nilai assamaturu’ yang harus 

ditanamkan dan dijaga yakni berbagi, bersinergi dan berinteraksi. Dengan berbagai 

antar sesama masyarakat menumbuhkan rasa saling membutuhkan satu sama lain 

 

69 Ratnah Rahman, Wahyuni Nasruddin, Perubahan Assamaturu’ Pada Masyarakat Bugis 

Makassar, Studi Kasus di Dusun Japing Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa, Sosioreligius Vol. 

VII No. 2 Desember 2022, h.27-28  
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sehingga menciptakan sebuah kekompakan antar masyarakat. Berinteraksi secara 

intens sesama masyarakat berdampak pada komunikasi yang nyaman dan rasa 

saling menghargai satu sama lain.70 

Di dalam assamaturu’  terkandung nilai-nilai yang dapat membentuk suatu 

bangsa yang berkarakter. nilai-nilai tersebut di antaranya, yaitu kebersamaan, 

kekeluargaan dan persaudaraan, keadilan, suka rela, tanggung jawab, tolong 

menolong, sosialisasi, peran aktif setiap individu masyarakat, serta adanya 

persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat. Manusia 

tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi di kelilingi oleh lingkungan sekitarnya dan 

masyarakat yang sangat majemuk. Perilaku assamaturu’ tentunya dapat dijadikan 

sebagai sebuah aset yang sangat berharga dalam membangun bangsa dan jika tetap 

di pelihara dan dijaga oleh masyarakat maka assamaturu’ ini dapat menjadikan 

bangsa berkarakter atau memiliki ciri khas tersendiri. 71

 

70 Suhendi Afryanto, Internalisasi Nilai Kebersamaan Melalui Pembelajaran Seni Gamelan, 

Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa, Jurnal Seni dan Budaya Panggung, Vol.23 No.1 2013, h.37 

71 Fusnika, dkk, Implementasi Nilai Gotong Royong Dalam Kehidupan Bermasyarakat 

(Studi Kasus Kegiatan Kerja Bakti Di RT/RW:009/002 Dusun Keladan Tunggal Desa Me rtiguna 

Kecamatan Sintang), Jurnal PEKAN, Vol.7 No.1 April 2022 h.18 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini dan maka penulis 

merumuskan tiga kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Sejarah perkembangan tradisi Assunna’ di masyarakat Desa Paitana 

Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Assunna’ sering dilakukan karna 

dianggap penting dan didalam Islam dianjurkan untuk melakukan Assunna’ 

atau menyucikan diri. Tradisi Assunna’ sudah ada sejak lama yang dijaga serta 

dilestarikan hingga saat ini. Orang terdahulu biasanya menggunakan potongan 

bambu atau pisau kecil untuk memotong jenis kelamain tapi seiring 

berjalannya waktu dan dunia semakin modern masyarakat Desa Paitana 

menggunakan silet untuk memotong jenis kelamin. 

2. Prosesi pelaksanaan tradisi Assunna’ di masyarakat Desa Paitana Kecamatan 

Turatea Kabupaten Jeneponto. Dalam pelaksanaan tradisi Assunna’ pada 

masyarakat Desa Paitana melibatkan sebagian besar warga masayarakat untuk 

menyukseskan pelaksanaan tersebut. Keterlibatan warga masayarakat untuk 

membantu menyukseskan. Masyarakat Desa Paitana menyakini bahwa setiap 

proses pelaksanaan tradisi assunna’ itu sakral dan terdapat beberapa ritual yang 

harus dilakukan  seperti Anggalle allo baji’, anggentung lipa’, ammuntuli, 

abburitta,barazanji, assuro ammaca, appacidong berasa, manca dan lainnya.  

3. Nilai budaya lokal dan Islam dalam tradisi Assunna’ di masyarakat Desa 

Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.  Tradisi assunna’ memiliki 

makna dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya diantaranya yaitu Nilai 
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Religi, Nilai Akhlak, Nilai Kebersihan, Nilai Sosial, dan Nilai Assamaturu’ 

(Gotong Royong). 

B. Implikasi 

1. Masyarakat dan pemerintah Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten 

Jeneponto agar dapat menjaga serta melestarikan kebudayaan tersebut. 

2. Kepada generasi muda agar lebih berperan aktif dalam melestarikan 

kebudayaan karna kebudayaan tersebut akan diwariskan kepada generasi-

generasi selanjutnya. 

3. Kepada para pembaca agar dapat menghargai suatu budaya yang dianut oleh 

setiap daerah karna Indonesia memiliki banyak ragam budaya. 

4.  Kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih mendalam dan secara luas 

kebudayaan atau tradisi Assunna’ pra Islam serta dapat menjadikan referensi 

untuk melengkapi data-data. 
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