
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MA’BARUMPUNG 

PADA PROSES PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUNGORO  

KABUPATEN PANGKEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  

Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama 

pada Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

 

FAHMI ADE MULIADI 

NIM : 10100115044 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2019 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :  FAHMI ADE MULIADI 

Nim    :  10100115044 

Tempat / Tgl. Lahir   :  Pangkajene dan Kepulauan/ 06 Maret 1997 

Jur/Prodi/Konsentrasi:  HKI/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan 

Fakultas / Program  :  Syari‟ah dan Hukum 

Alamat    :  Jalan Cendrawasih, Asrama Mattoangin Blok k11/3 

Judul   : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ma‟Barumpung 

Pada Proses Pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten 

Pangkep 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

     

 Makassar, 14 November 2019 

 Penulis 

 

 

 

   

 FAHMI ADE MULIADI 

NIM: 10100115044 

 



  



KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilahirabbil‟alamin segala puji hanya milik Allah swt. atas rahmat 

dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulisdalam menyusun 

skripsi ini hingga selesai. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada 

Rasulullah Muhammad Sallallahu‟ Alaihi Wasallam sebagaipetunjuk jalan 

kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 

penghargaan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muliadi H.S danIbunda 

Nuraeniserta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan 

serta keikhlasan do‟a demi kesuksesan penulis. Selain itu, tidak lupa penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D., Rektor UIN Alauddin Makassar 

beserta wakil rektor UIN Alauddin Makassar. 

2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag., Dekan Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum dan para wakil Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum. 

3. Dr. Hj. Patimah, M.Ag. dan Dr. Musyfikah Ilyas S.H.I., M.H.I, selaku Ketua 

dan Sekertaris Jurusan Peradilan yang telah banyak meluangkan waktunya 

untuk memberikan bimbingan dan motivasi, serta tak lupa penulis 

menghaturkan terima kasih kepada Ibu Sri Hajati, S.H.I. selaku Staf Jurusan 

Peradilan. 

4. Bapak Prof Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. dan Bapak Dr. H. Muh. 

SalehRidwan, M.Ag. selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak 

mengarahkan dan membimbing penulis dalam perampungan penulisan skripsi 

sampai pada tahap penyelesaian.  



5. Para Dosen, dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak 

langsung. 

6. Dan yang terpenting skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua 

yang tercinta, Ayahanda Muliadi H.S dan Ibunda Nuraeni sebagai ungkapan 

terimakasih tak terhingga karena telah membesarkan dan mendidik penulis 

dengan penuh rasa kasih sayang. Serta memberikan pengorbanan yang begitu 

besar dan semangat kepada penulis serta memberikan do‟a sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dan Kepada saudara-saudara 

sekandung tercinta yang telah banyak membantu baik moril maupun materil 

selama penulis menempuh pendidikan. 

7. Kepada teman-teman tercinta kelas Peradilan Agama B karena telah banyak 

memberikan dukungan kepada penulis. Dan terima kasih untuk empat 

tahunnya yang penuh dengan suka, duka, bahagia dan cerita indah. Semoga 

Allah selalu menjaga kita semua dimanapun kita berada dan semoga kelak 

kita bersua dalam kesuksesan masing-masing. 

8. Kepada teman-teman KKN Kecamatan Mallawa khususnya di Posko 

Bentenge yang luarbiasa. Terima kasih untuk pengalaman baru dan cerita 

indah selama 45 hari yang kita rajut disebuah tempat yang bernama “KKN”. 

Tiada balasan yang dapat diberikan penulis, kecuali kepada Allah SWT 

penulis harapkan balasan dan semoga bernilai pahala disisi-Nya. Aamiin Ya 

Rabbal Alamin. 

 

   Makassar,14 November 2019 

 Penulis 

 

 Fahmi Ade Muliadi 

 NIM: 10100115044 



DAFTAR ISI 

 

JUDUL  ............................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..........................................................  ii 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................  iii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  v 

PEDOMAN TRASNSLITERASI  ...................................................................  vii 

ABSTRAK  ......................................................................................................  xii 

BAB  I       PENDAHULUAN  ......................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah  .......................................................  1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  .................................  4 

C. Rumusan Masalah  ................................................................  5 

D. Kajian Pustaka  ......................................................................  5 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..........................................  6 

BAB   II      TINJAUAN TEORETIS  .............................................................  8 

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam .................................  8 

B. Tradisi Ma‟Barumpung .........................................................  13 

C. Pengertian Pernikahan ...........................................................  15 

BAB   III    METODOLOGI PENELITIAN....................................................  35 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  ..................................................  35 

B. Pendekatan Penelitian  ..........................................................  36 

C. Sumber Data  .........................................................................  36 

D. Metode Pengumpulan Data  ..................................................  37 

E. Instrumen Penelitian .............................................................  38 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  .................................  38 

G. Pengujian Keabsahan Data  ...................................................  39 

BAB  IV    TRADISI MA‟BARUMPUNG PADA PROSES PERNIKAHAN DI 

TINJAU  DARI SEGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN 

BUNGORO KABUPATEN PANGKEP…………………….....        40 

A. Gambaran Umum Kecamatan Bungoro ................................  40 

B. Proses pelaksanaan tradisi “Ma‟barumpung” pada proses 

pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep ......  45 

C. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi “Ma‟barumpung” pada 

proses pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten 

Pangkep………………………………………………… .....  58 



BAB    V     PENUTUP ....................................................................................  68 

A. Kesimpulan ...........................................................................  68 

B. Implikasi Penelitian ...............................................................  69 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................   

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...............................................................................   

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 sa s es (dengan titik di  atas) ث

 jim j Je ج

 ha h ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha kh kadan ha خ

 dal d De د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy esdan ye ش

 sad s es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض



bawah) 

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titk di ظ

bawah)  

 ain „ Apostrop terbalik„ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 ya y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda 

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

(). 

 

2. Vokal 



Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi nya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah i I 

 Dammah u U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

fathahdanya 

 

ai 

 

a dan i 

 

  

fathahdanwau 

 

au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

HarkatdanHuruf 

 

Nama 

 

HurufdanTanda 

 

Nama 

 

  

fathahdanalifatauya 

 

a 

 

 

a dan garis 



di atas 

  

kasrahdanya 

 

i 

 

i dan garis di 

atas 

 

  

dammahdanwau 

 

u 

 

u dan garis 

di atas 

4. Ta Marbutah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dandammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

makata marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydidyang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini   

(konsonanganda) yang diberitanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti hurufmaddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا 

(alif lam ma‟arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di 

transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

Maupun huruf qamariah. 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 transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („)hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalamBahasa 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 Al-Qur‟an 

(dari al-Qur‟an), 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 jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih(frase nominal), di transliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutahdi akhir kata yang disandarkankepadalafz a-ljalalah, 

ditransliterasidenganhuruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 



huruf capital berdasar kan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, 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 capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

hurufawal kata sandangnya.  Jikaterletak pada awal kalimat, maka huruf 

Adari kata sandang tersebu tmenggunakan 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

Nama  :   Fahmi Ade Muliadi 

NIM   :   10100115044  

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ma’Barumpung Pada 

Proses  Pernikahan Di Kecamatan Bungoro Kabupaten 

Pangkep. 

 

Skripsi ini mengkaji masalah ma‟barumpung yang secara harfiah berarti“ 

mengasapi “ (mandiuap), ma‟ berarti melakukan, dan barumpung berarti asap. 

Menurut kepercayaan orang orang di desa biring ere, tradisi ini dilakukan guna 

menghilangkan kotoran kotoran masa lalu dan kesialan yang menempel pada jiwa 

dan raga kedua mempelai tersebut. Sebab ma‟barumpung (mandiuap) dapat 

menghasilkan keringat dan melalui keringat itulah yang dipercayai bahwa kotoran 

itu telah dikeluarkan dan kedu amempelai telah menjadi bersih dan suci lagi. Oleh 

karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan tradisi 

ma‟barumpung dalam pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 

dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi ma‟barumpung 

dalam pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. 

Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu 

penelitian dimana penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber 

untuk objek yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

sosiologis, adat, dan syar‟i. sumber pokok data dalam skripsi ini adalah hasil 

wawancara terhadap narasumber terkait tradisi ma‟barumpung dalam pernikahan 

di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dengan tokoh adat, tokoh agama, dan 

tokoh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa Hukum Islam memandang pelaksanaan tradisi ma‟barumpung 

dalam pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep masih kurang 

sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tradisi 

ma‟barumpung masih ada hal yang diluar dari syari‟at seperti mengharapkan 

sesuatu dengan melakukan beberapa kegiatan yang berlebihan atau tidak 

semestinya, tetapi di sisi lain juga banyak memberikan manfaat bagi masyarakat 

ketimbang mudhoratnya. Dalam tradisi ma‟barumpung terdapat hal-hal yang 

positif diantaranya: tolong-menolong, gotong-royong, menjalin silaturrahmi, serta 

menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Sekalipun Ma‟Barumpung 

bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas para tokoh 

agama di daerah ini menganggapnya sebagai sennu-sennungeng ri decengnge 

(kecintaan akan kebaikan).  

Implikasi penelitian dari skripsi ini adalah dapat menjadi bahan referensi 

dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, 

lebih-lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan 

teknologi yang semakin maju tentang tradisi ma‟barumpung yang sesuai dengan 

tuntunan/perintah Allah (al-Qur‟an) dan   Rasul-Nya (Hadits). 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang mengatur tentang 

perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1), 

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah”, maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga 

negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah, maksud perkawinan yang sah yaitu 

perkawinan yang menurut hukum tercatat dalam KUA, jika tidak maka 

perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai warga negara 

Indonesia tidak dijamin oleh Negara. Jika sah, maka seluruh anggota keluarga 

tersebut dijamin hukumnya oleh Negara. 

Hakikat manusia yaitu melangsungkan kehidupannya secara terus-menerus 

yang kemudian menghasilkan keturunan dari generasi kegenerasi. Maka dengan 

hakikat tersebut manusia hidup berpasang-pasangan yang kemudian membentuk 

suatu keluarga. 

Salah satu yang membedakan manusia dengan mahluk lainnya adalah 

tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut sebagai 

pernikahan. Hal ini dikarenakan manusia adalah mahluk paling mulia yang 

diciptakan-Nya, sebab manusia selain memilki nafsu manusia juga dilengkapi 



dengan akal pikiran sehingga layaknyalah manusia melakukan perkawinan secara 

beradab. 

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat 

berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta 

hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah Swt dan petunjuk dari 

Rasul-Nya.1 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adaalah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah 

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.
2
 

Secara harfiah ma‟barumpung berarti “ mengasapi “ (mandi uap), ma‟ 

berarti melakukan, dan barumpung berarti asap. Menurut kepercayaan orang 

orang di desa biring ere, tradisi ini dilakukan guna menghilangkan kotoran 

kotoran masa lalu yang menempel pada jiwa dan raga kedua mempelai tersebut. 

Sebab ma‟barumpung (mandi uap) dapat menghasilkan keringat dan melalui 

keringat itulah yang dipercayai bahwa kotoran itu telah dikeluarkan dan kedua 

mempelai telah menjadi bersih dan suci lagi. 

                                                             
1
Abdul Rahman, perkawinan dalam syariat islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.1 

 
2
Thihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap,( jakarta: Rajawi 

Pers, 2014). h. 6 



Desa Biringere masuk dalam lingkup wilayah Kecamatan Bungoro Kab. 

Pangkep dengan jumlah penduduk 3.962 jiwa atau 966 KK. Biring ere berasal dari 

bahasa makassar berarti pinggir air atau tepi. Penamaan Biringere ini mengacu 

pada Kondisi desa yang terletak diantara pegunungan dan dikelilingi oleh sungai.3 

Ma‟barumpung merujuk kepada tradisi yang sering dilakukan oleh warga 

desa biring ere yang dilakukan hanya kepada orang orang yang berdarah 

bangsawan contohnya keturunan Andi‟ (Puang) dan prosesnya yang bisa 

dikatakan cukup sakral sebab dilakukan di sebuah rumah adat (Menre Baruga) 

dan membutuhkan seorang “sanro” (Dukun). 

Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, hal itu dapat 

mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan aturan lain yang terdapat dalam 

literatur kita-kitab fiqih klasik yang diantaranya adalah konsep kafa‟ah, yakni 

kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk 

agama, keturunan (nasab), kedudukan dan semacamnya.4 

Dalam pemikiran islam, pernikahan adalah perintah agama, dalam hal ini 

islam memandang, bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan yang ideal yang 

tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi 

pernikahan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan 

                                                             
3
https://palontaraq.id/2017/04/27/sekilas-sejarah-dan-budaya-biringere/ 

 
4
Munggeni, Fatwa Larangan Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Non Sayyid (studi 

analissis terhadap kitab Bughyah al-Mustarsyidin Karya Sayyid Abdurrahman Ba‟Lawi). Skripsi 

IAIN Walisongo (Semarang, 2000), h. 197. 

 

https://palontaraq.id/2017/04/27/sekilas-sejarah-dan-budaya-biringere/


tanggung jawab sehingga memunculkan  hak dan kewajiban antara suami dan 

istri.5 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

a. Fokus Penelitian 

Skripsi  ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi 

“Ma‟barumpung” pada proses pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten 

Pangkep”. 

Peneliti akan meninjau bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi 

“Ma‟barumpung” pada proses pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten 

Pangkep. 

 

b. Deskripsi Fokus 

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam atau aturan 

yang ditetapkaan langsung dari Allah Swt.  

2. Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adaalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan 

berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang 

positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. 

3. Tradisi “Ma‟barumpung” merupakan salah satu bentuk rangkaian kegiatan 

tradisi dalam upacara adat perkawinan bugis makassar yang memiliki 

                                                             
5
Sudarsono, Konsep Kafa‟ah dalam Perkawinan Menurut al-Nawawi dan Wahbah al-

Zuhaili, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), h. 1 



kepercayaan tersendiri bagi yang melakukannya terutama warga di desa 

Biringere Kec. Bungoro Kab. Pangkep ini. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan pokok permasalahan yaitu “Bagaimana analisis hukum islam 

terhadap tradisi “Ma‟barumpung” pada proses pernikahan di Kecamatan Bungoro 

Kabupaten Pangkep” agar permasalahan yang di fokus, maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul diatas, yaitu: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi “Ma‟barumpung” pada proses 

pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? 

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi “Ma‟barumpung” pada 

proses pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? 

D. Kajian Pustaka 

Salah satu aspek terpenting dari sebuah penilitian yaitu tinjaun pustaka yang 

bertujuan untuk memandu peniliti dalam rangka menentukan sikap dari aspek 

ketersediaan sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun literatur yang 

berkaitan dengan masalah pokok yang akan diteliti.  Adapun hasil peneitian dari 

beberapa skripsi temuan orang lain dan literatur yang dijadikan tinjauan adalah: 

Pertama, Abdul Rahman, perkawinan dalam syariat islam, (1996) membahas 

tentang Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat 

berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta 

hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah Swt dan petunjuk dari 

Rasul-Nya. 



Kedua, Thihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap, 

(2014), membahas tentang Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan 

berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adaalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 

Ketiga, Munggeni, Fatwa Larangan Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Non 

Sayyid (2000), membahas tentang Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang 

harus dipenuhi, hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan aturan 

lain yang terdapat dalam literatur kita-kitab fiqih klasik yang diantaranya adalah 

konsep kafa‟ah, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam 

berbagai hal termasuk agama, keturunan (nasab), kedudukan dan semacamnya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penilitian 

ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan tradisi 

“Ma‟barumpung” pada proses pernikahan di Kecamatan Bungoro 

Kabupaten Pangkep. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang tradisi 

“Ma‟barumpung” pada proses pernikahan di Kecamatan Bungoro 

Kabupaten Pangkep. 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka 

diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi 

teoritis maupun praktis: 



1. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini, 

dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk 

didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman 

kepada masyarakat tentang tradisi “Ma‟barumpung” pada proses pernikahan 

di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

  Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 

terjemah al-fiqh al-Islamyatau dalam konteks tertentu dari al-syari‟ah al-

Islamy.Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. Dalam 

al-Quran maupunn al-Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai. Yang 

digunakan adalah kata syari‟at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah 

fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, 

terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syari‟ah dan fiqh. 

  Secara harfiah syari‟ah artinya jalan ke tempat mata air, atau 

tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Quran diartikan sebagai 

jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama Usul al-

Fiqh, syari‟ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan 

mukallaf (muslim, balig, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau 

perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum 

yang bersifat praktis („amaliyah).
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2. Ruang Lingkup Hukum Islam 

 Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (fiqh) menjadi dua yaitu 

a. Ahkam Al-Ibadat 

 Ahkam Al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya. Ahkam Al-Ibadat ini dibedakan kepada 

Ibadat Mahdlah dan Ibadat Ghair Mahdlah. 

  Ibadat Mahdlah adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau 

tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah. 

Sedangkan iabadat ghair mahdlah adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah 

SWT, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada 

manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan 

orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang 

lain untuk berbuat baik dan menginggalkan perbuatan buruk, dan lain-lain. 

b. Ahkam Al-Mu‟amalat  

  Ahkam Al-Mu‟amalat , yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang 

mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari: 

1. Ahkam Al-ahw Al-syahsiat (Hukum orang dan keluarga), yaitu hukum 

tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum 

perkawinan; 

2. Ahkam Al-Madaniyat (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur 

masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, 

pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan; 



3. Al-ahkam Al-jinaiyat (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang 

berhubungan denngan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (delict, 

jarimah) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya 

(uqubat); 

4. Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa‟at (Hukum Acara), yaitu  hukum yang 

berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), umpama aturan 

yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, 

yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain; 

5. Ahkam Al-Dusturiyah (Hukum Tata  Negara dan Perunndang-undangan), 

yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai 

pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, 

syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan 

rakyatnya, dan lain-lain; 

6. Ahkam Al-Dauliyah (Hukum Internasional),yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai maupun dalam 

keadaan perang;; 

7. Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah (Hukum Perekonomian dan 

Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu 

negara dan antarnegara. 

Sistematika hukum (ahkam Al-muamalat) di atas, pada dasarnya 

sama dengan sistematika dalam ilmu hukum. Menurut ilmu hukum, 

hukum dapat dibedakan menjadi: 

1. Hukum Formil terdiri dari: 



 a. Hukum Publik Formil (Hukum acara Pidana) 

 b. Hukum Privat  Formil (Hukum Acara Pidana) 

2. Hukum Materil terdiri dari: 

a. Publik 

 1. Hukum Pidana. 

 2. Hukum Tata Negara. 

 3. Hukum Tata Usaha Negara. 

 4. Hukum Publik Internasional. 

b. Hukum Privat 

 1. Hukum Perdata.   

 2. Hukum Intergentil (Hukum antar golongan) 

 3. Hukum Dagang.  

 4. Hukum Intergentil (Hukum antar golongan)  

 5. Hukum Perdata Internasional.
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3. Ciri-Ciri Hukum Islam 

 Berdasarkan penelitian para ulama dapat disimpulkan ciri-ciri hokum 

islam sebagai berikut: 

1. Hukum Islam bersumber kepada wahyu (Al-Qur‟an dan Al-Sunnah) 

2. Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq 

3. Pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum Islam adalah 

dunia dan akhirat 

4. Tabiat kecendrungan hukum Islam adalah jama‟ah 

5. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan 

zaman dan tempat 

6. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia baik hukum 

Romawi maupun hukum lainnya.
8
 

4. Tujuan Hukum Islam 

 Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah 

kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan 

mengambil  segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, 

yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan 

hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, 

individual dan sosial. 

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni 

memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta . 
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Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni: 

1. Segi pembuatan hukum islam yaitu Allah dan Rasulnya. 

2. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam 

itu. 

B. Ma’barumpung 

1. Pengertian Ma’barumpung 

Secara harfiah ma‟barumpung berarti “ mengasapi “ (mandi uap),ma‟ berarti 

melakukan, dan barumpung berarti asap. Ma‟barumpung merujuk kepada tradisi 

yang sering dilakukan oleh warga desa biring ere yang terkhusus kepada orang 

orang yang berdarah bangsawan sebab prosesnya yang bisa dikatakan cukup 

sakral sebab membutuhkan seorang “sanro” yang artinya dalam Bahasa Indonesia 

ialah seorang Dukun. Tradisi Ma‟Barumpung pada umumnya dilakukan di desa 

BiringEre. Desa Biringere masuk dalam lingkup wilayah Kecamatan Bungoro 

Kab. Pangkep dengan jumlah penduduk 3.962 jiwa atau 966 KK. Biring ere 

berasal dari bahasa makassar berarti pinggir air atau tepi. Penamaan Biringere ini 

mengacu pada Kondisi desa yang terletak diantara pegunungan dan dikelilingi 

oleh sungai 

2. Proses Ma’barumpung 

Bagaimana “Ma‟barumpung” itu dilakukan 3 hari sebelum mappacci atau acara 

membersihkan diri dalam artian umum pada adat bugis-makassar, artinya tradisi 

ini dilakukan sebagai tambahan rangkaian acara pada pernikahan di desa 

Biringere. Menurut kabar yang berkembang di generasi tua, proses 



ma‟barumpung telah diwarisi turun-temurun dari nenek moyang yang melakukan 

tradisi ini, bahkan sebelum agama Islam dan Kristen di tanah Bugis-Makassar. 

Oleh karena itu, kegiatan ini sudah mendarah daging dan sepertinya sulit 

terpisahkan dari ritual pernikahan adat yang melakukan. Sebab ma‟barumpung 

tidak dilakukan oleh sembarangan orang, dan hanya yang berkasta lah yang dapat 

melakukannya misalnya keturunan “Andi” pada daerah itu. Tapi orang lain dapat 

ikut serta dalam tradisi tersebut sepertoi membantu atau gotong royong. 

Sebelumnya, ada beberapa ritual yang dilakukan oleh “sanro” yakni pergi ke 

sungai untuk mengambil air yang akan di masak dan pakai untuk ma‟barumpung 

lalu menyiapkan rempah rempah lainnya seperti daun pandan daun lontara dan 

lain-lain. Semua yang disiapkan memiliki makna atau kepercayaan tersendiri 

misalnya air di sungai yang mengalir dapat memperlancar segala urusan setelah 

menikah dan tidak ada masalah lagi. Sedangkan daun pandannya memiliki arti 

harum yakni untuk mengharmoniskan hubungan kedua mempelai. Sebagaimana 

Firman Allah Ta‟ala dalam (Qur‟an surah An-Nisa (4) : 49) 

                             

Terjemahan : 

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya 

suci (Orang Yahudi dan Nasrani)? Sebenarnya Allah menyucikan siapa 

yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.” 

 

 



C. Pengertian pernikahan  

1. Menurut hukum islam  

Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab perkawinan  atau 

pernikahan disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini, 

kata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak 

terdapat dalam al-Qur‟an dan hadis Nabi.9Kata na-ka-ha banyak terdapat 

dalam al-Qur‟an dengan arti kawin, seperti dalam QS An-Nisa/4: 3.

                           

                          

  

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawiniya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
10

 

 

Berdasarkan QS. an-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa  “dan jika kamu takut 

tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim” sehingga sulit bagi kamu 

takut pula tidak akan berlaku adil diantara wanita-wanita yang kamu kawini maka 
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kawinlah, apa dengan arti siapa (yang baik diantara wanita-wanita itu bagi kamu 

dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari 

itu. Kemudian jika kamau tidak akan dapat berlaku adil diantara mereka dalam 

giliran dan pembagian nafkah maka hendaklah seorang saja yang kamu kawini 

atau hendaklah kamu batasi pada hamba sahaya yang menjadi milikmu karena 

mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. Yang demikian 

itu maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau 

mengambil hamba sahaya lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau berlaku 

zalim. 

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam al-Qur‟an dalam arti 

kawin, seperti pada QS Al-Ahzab/33: 37. 

                           

                           

                           

                  

Terjemahnya: 

“Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat 

kepadanya: “tahanlah terus istrimu dan bertakwalahkepada Allah”, sedang 

kamu menyembunyikannya, dan kamu kepada manusia, sedang Allah-lah 

yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri 

keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu 

dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 

(mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat 



itu telah menyelsaikankeperluannya daripada istrinya. Dan adalah 

ketetapan Allah itu pasti terjadi.”
11

 

 

Berdasarkan QS. al-Ahzab ayat 37 menjelaskan bahwa dan ingatlah ketika 

kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya 

yakni nikmat Islam dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya dengan 

memerdekakannya, yang dimaksud adalah Zaid bin Haritsah, dahulu pada zaman 

jahiliah dia adalah tawanan kemudian ia dibeli oleh Rasulullah, lalu dimerdekakan 

dan diangkat menjadi anak angkatnya sendiri (tahanlah terus istrimu dan 

bertakwalah kepada Allah) dalam hal menalaknya  (sedangkan kamu 

menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya) akan 

membeberkannya, yaitu perasaan cinta kepada Zainab binti Jahsy, dan kamu 

berharap seandainya Zaid menalaknya, maka kamu akan menikahinya (dan kamu 

takut kepada manusia) bila mereka mengatakan bahwa dia telah menikahhi bekas 

istri anaknya sedangkan Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti dalam 

segala hal dan dalam masalah menikahinya, dan janganlah kamu takuti perkataan 

manusia. 

Kemudian Zaid menalak istrinya dan setelah masa iddahnya habis, Allah 

Swt. Berfirman “maka tatkala Zaid telah mengakhri keperluan terhadap istrinya 

yakni kebutuhannya  (kami kawinkan kamu dengan dia) maka Nabi Saw. 

Langsung mengawininya tanpa meminta persetujuaan dulu, kemudian beliau 

membuat walimah buat kaum Muslimin dengan hidangan roti dan daging yang 
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mengenyangkan mereka supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk 

mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah 

menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu apa 

yang telah dipastikan olehnya pasti terjadi.” 

Secara arti nikah dan zawaj berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan 

juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak 

diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud mmemperoleh 

hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja12. 

Nikah adalah suatu proses sahnya atau halalnya suatu hukum kelamin 

sesuai dengan akad agama islam, yang harus dilakukan oleh manusia yang 

beradab dan beragama, sedangkan kawin digunakan dalam dunia biologis, 

manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk melanjutkan generasinya.13 

Nikah adalah hal yang ideal yang harus dilakukan oleh manusia sesuai 

agama islam sedangkan kawin adalah salah satu makhluk yang akan melanjutkan 

generasi-generasinya nanti.  

2. Dasar Hukum pernikahan  

Hukum melakukan pernikahan Jumhur ulama fuqaha berpendapat bahwa 

pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini berlaku secara 
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 Andi Nurgana N, Adat istiadat pernikahan masyarakat bugis, (Makassar: CV, Telaga 
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umum.14 Dasar hukum perkawinan banyak disebutkan dalam al-Qur‟an dan Hadis, 

diantaranya adalah firman Allah QS Ar-Rum/30: 21. 

                           

                  

Terjemahnya:  

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.”
15

 

 

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia tingkat kebutuhan dan 

kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga 

berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks maupun biaya bekal 

yang berupa materi, dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam ini para ulama 

mengklarifikasi hukum perkawinan dengan beberpa kategori. Yaitu yang bisa 

disebut dengan ahkamul khamsah, hukum yang lima macam: wajib, sunnah, 

mubah, makruh dan haram bisa diterapkan kepada seseorang  tertentu  secara 
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kondisional dalam kaitan melaksanakan nikahnya.16 Untuk lebih jelasnya berikut 

dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan. 

a. Wajib 

Menikah menjadi wajib apabila seseorang pria yang dipandang dari sudut 

sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya hidup mampu 

mencukupi. Sehingga jika ia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus 

dalam lembah perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah.17 

b. Sunnah 

Sunnah hukumnya bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup 

mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka 

menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang tidak 

diperbolehkan dalam Islam. 

c.  Makruh 

Makruh hukumnya bagi orang-orang yang tidak ingin menikah serta tidak 

menginginkan keturunan, dan jika orang yang bersangkutan menikah, ternyata 

pernikahannya membuatnya meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak wajib. 

d. Mubah 

Mubah hukumnya bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan 

yang mewajibkan segera kawin atau tidak khawatir akan berbuat zina dan jika 
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orang yang bersangkutan menikah, tidak membuatnya berhenti melakukan ibadah 

yang tidak wajib. 

e. Haram 

Haram hukumnya menikah bagi orang-orang yang mendatangkan bahaya 

bagi istrinya atau karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu 

memberi nafkah atau memperoleh pekerjaan haram atau jika menikah ia justru 

akan memberikan nafkah lewat jalan haram.18 

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Perkawinan dalam islam memiliki lima unsur yang harus dipenuhi secara 

kumulatif. Pemenuhan lima rukun itu dimaksudkan agar perkawinan yang 

merupakan hukum ini dapat berakibat hukum, yakni timbulnya hak dan 

kewajiban.19 Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau harus ada 

ketika pernikahan berlangsung,  tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari 

hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi harus laki-laki, dewasa, baligh, dan 

sebagainya.20 

Dalam perkawinan rukun dan syarat  harus ada apabila rukun dan syarat 

tidak lengkap maka perkawinan tidak sah. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu 
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yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan dan sesuatu 

itu termasuk dalam rangkaian perkawinan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki 

dan perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat perkawinan  ialah syarat yang 

bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali, 

dan ijab Kabul.21 

Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini 

semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh islam harus 

terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan.22 Rukun perkawinan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Calon mempelai laki-laki  

2. Calon mempelai perempuan 

3. Wali  

4. Dua orang saksi 

5. Sighat akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul dilakukan 

oleh mempelai laki-laki.23 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap lima rukun, syarat tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1. Calon kedua mempelai yang kawin 

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak 

boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini 

dilarang dalam Islam. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki 

dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut: 

a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya baik 

menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan 

dengan dirinya. 

b. Keduanya sama-sama beragama Islam 

c. Keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. Seperti larangan karena 

hubungan nasab, musaharah dan persusuan. 

d. Kedua belah pihak setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan 

mengawininya. 

e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.24 

2. Wali 

Syarat wali ini, setiap orang tidak bisa menjadi wali. Adapun orang yang 

berhak menjadi wali adalah Bapak, Kakak, dan seterusnya keatas, saudara laki-

laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki sekandung, 

saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya 

kebawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya kebawah paman 
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(saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-

laki dari paman seayah.25 

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan suatu pernikahan. 

Menurut Maliki dan Syafi‟i, bahwa keberadaan wali termasuk salah satu rukun 

nikah. Maka jika tanpa dihadiri oleh wali dari pihak perempuan adalah batal atau 

tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi dan Hambali bahwa wali merupakan syarat 

nikah, maka wali hanya dikhususkan untuk perempuan yang masih kecil dan 

belum baligh. Sedangkan perempuan dewasa yang sudah bisa mencari nafkah 

sendiri boleh menikahkan dirinya sendiri dan tanpa wali.26 

Orang-orang yang tergolong kategori berhak menjadi wali tersebut diatas, 

harus meemenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Islam 

b. Baligh  

c. Berakal sehat 

d. Merdeka 

e. Laki-laki 

f. Adil 

g. Tidak sedang melakukan ihram27 

3. Saksi 
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Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut: 

1. Berakal sehat, bukan orang gila 

2. Baligh, bukan anak-anak 

3. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam 

4. Saksi harus laki-laki minimal dua orang 

5. Adil. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan 

tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru‟ah 

6. Dapat mendengar dan memahami shigat akad28 

 

4. Akad nikah 

Akad adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan 

dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.29 

Syarat-syarat sahnya akad adalah sebagai berikut: 

a. Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mumayyiz 

b. Ijab dan qabul dilaksanakan di satu tempat 

c. Akad biasanya harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul 

d. Materi dari ijabb dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan 

secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan. 
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e. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun 

sesaat 

f. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat 

membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan 

ditunjukkan untuk selamanya 

g. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang 30 

4. Tujuan Pernikahan 

 Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan 

banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang 

di dalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran. Orang yang 

tidak kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang. Perkawinan merupakan 

perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara 

kehidupan, orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam 

kesenangan dan penderitaan. 

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera 

artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan 

hidup lahir dan batinya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar 

anggota keluarga. Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu: 

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 
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b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya 

c. Memenuhi panggillan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan 

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerim hak 

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekyaan yang halal 

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

tentram dan kasih sayang.31 

Masdar Helmy mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain 

memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk 

keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah 

perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang 

bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.32 

Menurut Soemijati tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan 

hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, 

memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang 

telah diatur oleh hukum.33 
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Menurut Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok 

adalah: 

a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 

mendirikkan rumah tangga yang damai dan teratur 

b. Mengatur potensi kelamin 

c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama 

d. Menimbulkan rasa cinta antar suami-istri 

e. Membersihkan keturunan yang hanya  isa diperooleh dengan jalan 

pernikahan. 

Sedangkan ensiklopedia perempuan Muslimah, menguraikan 

tujuan perkawinan adalah: 

a. Kelanggengan jenis manusia dengan adanya kketurunan 

b. Terpeliharanya kehormatan 

c. Menentramkan dan menenangkan jiwa 

d. Mendapatkan keturunan yang sah 

e. Bahu membahu antar suami-istri 

f. Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga34 

5. Hikmah perkawinan dalam Islam 

Anjuran telah banyak disinggung oleh Allah dalam al-Qur‟an dan Nabi lewat 

perkataan dan perbuatannya. Hikmah yang terserak  dibalik anjuran tersebut 

bertebaran mewarnai perjalanan hidup manusia. 
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Secara sederhana, setidaknya ada lima hikmah dibalik perintah menikah 

dalam Islam: 

a. Sebagai wadah birahi manusia 

b. Allah menciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu ada dalam 

dirinya. Ada kalanya nafsu beraksi positif dan ada kalanya negatif. 

Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan mendapatkannya 

sesuai wadah yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada 

ajang baku syahwat terlarang. Pintu pernikahan adalah sarana yang tepat 

nan jitu dalam mewadahi „aspirasi‟ naluri normal seorang anak keturunan 

adam. 

c. Meneguhkan akhlak terpuji 

Dengan menikah, dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah 

berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan 

martabatnya sebagai hamba Allah yang baik. Akhlak dalam Islam 

sangatlah penting lenyapnya akhlak dari seorang diri seseorang merupakan 

lonceng kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan bagi suatu bangsa. 

d. Membangun rumah tangga yang Islami 

Slogan “sakinah, mawaddah, wa rahmah” tidak akan menjadi kenyataan 

tanpa dilalui proses menikah. Tidak ada kisah menawan dari insan-insan 

terdahulu maupun sekarang hingga mereka sukses mendidik putra-putri dan 

keturunan bila tanpa menikah yang teruskan dengan membangun biduk 

rumah tangga Islami. 



Layaknya perahu, perjalanan rumah tangga kadang terombang-ambing 

ombak di lautan. Ada aral melintang. Ada kesulitan datang menghadang 

semuanya adalah tantangan dan riak-riak yang berbanding lurus dengan 

keteguhan sikap dan komitmen membangun rumah tangga ala Rasul dan 

sahabatnya. 

e. Memotivasi semangat ibadah 

Risalah Islam tegas memberikan keterangan pada umat manusia, bahwa 

tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali bersembah sujud, beribadah 

kepadanya. Dengan menkah, diharapkan pasangan suami-istri saling 

mengingatkan kesalahan dan kealpaan. Dengan menikah satu sama lain 

memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasulnya. 

f. Melahirkan keturunan yang baik 

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang salih, berkualitas iman 

dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual.  

Lima hikmah menikah diatas, adalah salah satu aspek dari sekian banyak 

aspek dibalik titah menikah yang digunakan Islam kepada Umat. Saatnya, muda 

mudi berpikir keras, mencari jodoh yang baik, bermusyawarah dengan Allah dan 

keluarga, cari dan temukan pasangan yang beriman, berperangi mulia, berkualitas 

secara agama, lalu menikahlah dan menikmati hikmah-hikmahnya.35 
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6. Alasan-alasan melakukan perkawinan 

Menurut Duvall, ada beberapa alasan mengapa individu terlibat dalam 

perkawinan, yaitu36
: 

a. Untuk sekedar kawin, karena banyak rekan yang telah melangsungkan 

perkawinan 

b. Untuk meluputkan diri dari beban hidup 

c. Untuk mengobati patah hati  

d. Adanya tekanan dari keluarga 

e. Daya tarik seksual 

f. Sekedar menikmati kesenangan 

Selain pendapat diatas, Duvall menambahkan alasan lain yang 

lebih obyektif dan lebih dapat diterima, yaitu alasan bahwa tiap individu 

membutuhkan teman hidup yang dapat memberikan cinta kasih serta 

keinginan untuk memiliki keturunan. 

7. Jenis-Jenis Perkawinan 

1. Jenis-Jenis Perkawinan Secara Umum 
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Perkawinan atau pernikahan merupakan legalisasi penyatuan antara laki-

laki dan perempuan sebagai suami isteri oleh institusi agama, pemerintah atau 

kemasyarakatan.   

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk perkawinan beserta definisinya: 

a.  Bentuk Perkawinan Menurut Jumlah Istri / Suami1) Monogami, adalah 

suatu bentuk perkawinan / pernikahan di mana si suami tidak menikah 

dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi 

singkatnya monogami merupakan nikah antara seorang laki dengan seorang 

perempuan tanpa ada ikatan penikahan lain.2) Poligami, adalah bentuk 

perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi beberapa perempuan atau 

seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. 

Berikut ini poligami akan kita golongkan menjadi dua jenis:a) Poligini: 

Satu orang laki-laki memiliki banyak isteri. Disebut poligini sororat jika istrinya 

kakak beradik kandung dan disebut non-sororat jika para istri bukan kakak adik.b) 

Poliandri: Satu orang perempuan memiliki banyak suami. Disebut poliandri 

fraternal jika si suami beradik kakak dan disebut nonfraternal bila suami-suami 

tidak ada hubungan kakak adik kandung. 

b. Bentuk Perkawinan Menurut Asal Isteri / Suami 

1.  Endogami  

Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan 

dalam lingkungan yang sama. 



2. EksogamiEksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, 

kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dapat dibagi menjadi 

dua macam, yakni: 

a.  Eksogami connobium asymetris terjadi bila dua atau lebih lingkungan 

bertindak sebagai pemberi atau penerima perempuan seperti pada perkawinan 

suku batak dan ambon. 

b. Eksogami connobium symetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling 

tukar-menukar jodoh bagi para pemuda. Eksogami melingkupi heterogami 

dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang 

berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. 

Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti 

contoh pada anak saudagar/pedangang yang kawin dengan anak 

saudagar/pedagang. 

c. Bentuk Perkawinan menurut Hubungan Kekerabatan Persepupuan 

a. Crosss cousion 

Bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis 

kelamin. 

b. Parallel cousin 

Bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis  

kelaminnya. 

Bentuk perkawinan menurut pembayaran mas kawin/mahar 

Mas kawin adalah suatu tanda kesungguhan hati sebagai ganti rugi atau uang 

pembeli yang diberikan kepada orang tua si laki-laki atau si perempuan 



sebagai ganti rugi atas jasa membesarkan anaknya.a. Mahar / Mas Kawin 

Barang Berhargab. Mahar / Mas Kawin Uangc. Mahar / Mas Kawin Hewan / 

Binatang Ternak dan lain-lain.37 

2. Jenis-jenis perkawinan Bugis-Makassar 

a. Perkawinan Dengan PeminanganBentuk perkawinan dengan peminangan 

ini berlaku umum dalam berbagai strata sosial. Peminagan bagi kaum 

bagsawan melalui proses upacara adat. Apabila peminangan telah 

diterima maka hubungan kedua calon pengantin ini disebut abbayuang 

(bertunangan). Cara perkawinan dengan peminangan ini adalah suatu 

cara adat sebagai legitimasi terhadap pertunangan seseorang. 

b.  Perkawinan Dengan “Annyala” . 

Annyala artinya berbuat salah, dalam arti melakukan pelanggaran terhadap adat 

perkawinan adat perkawinan yang berbentuk minggat. Annyala menimbulkan 

ketengan dalam keluarga perempuan yang minggat yang dikenal dengan siri‟, 

siri‟ dalam masalah annyala ujung-ujungnya adalah pembunuhan terhadap 

kedua sejoli  tersebut oleh tumasiri‟ (keluarga perempuan yang minggat), hal 

ini merupakan wujud  dari appaenteng siri‟ (menjaga kehormatan).38Annyala 

terdiri atas:1) Silariang. Berarti sama-sama lari, terjadi karena kehendak 

bersama (dua dua aktif).2) Nilariang, berarti dilarikan, si laki-laki secara paksa 

membawa si perempuan (minggat), (laki-laki yang aktif). 
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3) Erangkale, artinya membawa diri. Perkawinan terjadi karena perempuan itu 

sendiri datang pada laki-laki atau mendatangi rumah seseorang dalam  

masyarakat, antara lain misalnya tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk 

meminta pertanggung jawaban dari laki-laki (perempuan yang aktif).39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39

 Ahmad Abd. Kadir, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 55. 

  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu langkah-langkah yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah 

atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-

langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain, 

agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai bobot yang cukup memadai dan 

memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. 

Dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

melakukan penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, 

diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)  atau 

penelitian lapangan yaitu mencari data hanya dengan wawancara narasumber dan 

mengambil arsip dokumentasi di Desa Biringere Kecamatan Bungoro Kab 

Pangkep. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, actual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriftif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data yang deskriftif. 



2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungoro Kab Pangkep. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji masalah tradisi Ma‟barumpung. 

2. Pendekatan Syar‟i, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan 

berpedoman pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur‟an, Al-hadis 

dan kaidah-kaidah fikh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dalam skripsi ini. 

3. Pendekatan sosiologis, yaitu peneliti menggunakan logika-logika dan teori 

sosiologis baik teori klasik maupun teori modern untuk menggambarkan 

fenomena sosial keagamaan terhadap  fenomena lain yang berkaitan  dengan 

masalah yang akan di bahas. 

C.  Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan 

atau data yang diperoleh dari hasil wawancara (interview). Wawancara 

dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini yakni orang 

orang yang ada dalam acara tersebut. 



2. Data sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-

buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian atau 

data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk 

melengkapi penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk 

mengamati sesuatu.40 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Dalam melakukan teknik kepustakaan, penulis mempelajari dan membaca 

peraturan buku-buku, kitab Fiqh, Al-Qur‟an, dan karya-karya tulis lain yang ingin 

diteliti. 

2. Penelitian Lapangan  

Adapun penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab 

secara lisan untuk mendapatkan keterangan. 

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada dan 

yang terkait dengan masalah yang diteliti.  
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c. Obsevasi atau dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan 

untuk mencatat hal-hal, perilaku,pertumbuhan dan sebagainya, sewaktu 

kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi yaitu 

pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti, 

supaya tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.41 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipakai untuk pedoman wawancara (Interview 

Guide) saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah 

wawancara, dokumen, dan media elektronik seperti HandPhone (HP) dan alat tulis 

menulis berupa buku catatan dan pulpen. Instrumen inilah yang akan menggali 

data dari sumber-sumber informasi. 

F. Metode Pengelolahan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul lalu diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas 

dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, 

data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. 

Selanjutnya data yang telah lulus dalam seleksi itu lalu diatur agar memudahkan 

pengolahan selanjutnya.  

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam 

suatu penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan 

digunakannya, apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik. Pemilihan 

ini tergantung kepada jenis data yang akan dikumpulkan. Analisis statistik sesuai 

dengan data kuantitatif atau dengan data yang dikuantifikasikan, yaitu data dalam 
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bentuk bilangan, sedang analisis non-statistik sesuai untuk data deskriptif atau 

data textular.42 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam melakukan pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara 

yaitu: 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.  

Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak.  

Dengan demikian dengan meningktakan ketekunan maka, peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data. 

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh dan 

hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih dapat 

dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman 

wawancara dan foto-foto dokumentasi sebagai bahan referensi. 
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BAB IV 

TRADISI MA’BARUMPUNG PADA PROSES PERNIKAHAN DI TINJAU 

 DARI SEGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BUNGORO 

KABUPATEN PANGKEP 

A.Gambaran Umum Kecamatan Bungoro 

1. Sejarah Bungoro 

 Pada masa pemerintahan kekaraengan, Bungoro merupakan salah satu 

wilayah adatgemeenschap di Pangkep, selain Pangkajene, Balocci, Labakkang, 

Ma‟rang, Segeri dan Mandalle.Pada mulanya Bungoro dinamai Kalumpang, yang 

didirikan oleh seorang anak tunggal dari Karaeng Barasa (Pangkajene) di 

Kalumpang. Menurut A. Baso Tantu, Kalumpang adalah nama pohon / tanaman 

keras yang dijadikan nama untuk daerah Bungoro sekarang, yang tidak disetujui 

oleh bate anak Karaeng Gowa yang diutus oleh Gowa untuk memerintah di daerah 

ini. Karena itu, Kalumpang diganti namanya menjadi Bungoro, yang juga nama 

lain dari pohon tersebut. 

Versi lain dari Asal Muasal nama ”Bungoro” yang penulis dapatkan adalah cerita 

tentang kedatangan Belanda untuk pertama kali di daerah Bungoro sekarang, 

kemudian sambil menunjuk ke bawah menanyakan nama daerah baru yang 

didatanginya tersebut. Penduduk yang berpenutur Bahasa Bugis malahan 

menganggap bahwa yang ditanyakan itu adalah sebuah sumur yang berada tidak 

jauh dari tempat berdiri dan menunjuk sang Belanda itu. Jadi penduduk itu 

menjawabnya, “Bungung ro” (Bugis: sumur itu). Oleh Belanda, dianggaplah nama 



daerah itu ”Bungonro”, yang kemudian mendapatkan penyempurnaan pengucapan 

menjadi “Bungoro”.43 

 Pada masa pemerintahan kekaraengan, Distrik Bungoro dikepalai oleh 

seorang Karaeng dan didampingi oleh 18 kepala kampung, seorang diantaranya 

bergelar Loho, seorang bergelar Jennang, tujuh orang bergelar Lo‟mo dan delapan 

orang yang bergelar Matowa . Ornamentnya (arajangnya) terdiri dari selembar 

bendera yang dinamai Cinde, yang kemunculannya dianggap dari langit lalu turun 

ke sebuah bukit yang bernama Cinde.Pusaka kekaraengan Bungoro lainnya adalah 

sebilah sonri (kelewang) dan tombak yang dinamai Masolo.Sebagaimana halnya 

dengan Barasa (Pangkajene) dalam permulaan Abad XVII, Bungoro jatuh ke 

dalam kekuasaan Kerajaan Gowa. Dalam tahun 1667, Bungoro bebas dari 

kekuasaan Gowa dan dimasukkan oleh Belanda ke dalam apa yang dikatakan 

Noorderprovincien. Dalam tahun 1824 semasa pemerintahan La Palowong Daeng 

Pasampo di Bungoro, sebahagian dari kekaraengan ini ditempatkan di bawah 

pemerintahan Daeng Sidjalling, saudara dari La Palowong Daeng Pasampo. 

Bahagian yang dikuasai dan diperintah oleh Daeng Sidjalling itu dinamai 

“Tala‟ju” atau “Bungoro Riwawo”, yang terdiri dari Kampung Salebbo (tempat 

kedudukan dari Karaeng), Barue‟, Lampangang, Campagayya dan Landea. 

 Sewaktu regent (Karaeng) Bungoro yang bernama La Mallantingang 

Daeng Pabeta dalam tahun 1668 berhenti dari jabatannya, anaknya yang bernama 

La Pabbicara Daeng Manimbangi masih kecil. Oleh karenanya, Kepala Regent 

Labakkang yang bernama La Mannaggongang Daeng Pasawi ditunjuk oleh 
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Pemerintah Hindia Belanda selaku pejabat regent Bungoro untuk sementara 

waktu.(Makkulau, 2008).Dalam Tahun 1893, La Pabbicara Daeng Manimbangi 

tersebut diangkat menjadi Kepala Regent Bungoro.Dalam tahun 1906 kepala 

regent ini diasingkan ke Padang (Sumatra Barat) oleh Belanda karena dianggap 

berbahaya bagi keamanan dan ketenteraman di Sulawesi Selatan berdasarkan 

Surat Penetapan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 16 Februari 1906 No. 

26.Olehnya itu menurut Surat Penetapan Pemerintah Hindia Belanda tertanggal 30 

Juni 1906 No. 34 (Stbl No. 309), Keregent-nan Bungoro dihapuskan dan 

digabungkan pada Keregentnan Pangkajene.Dalam Tahun 1918 Bungoro 

dikembalikan menjadi Kekaraengan tersendiri menurut Surat Penetapan Gubernur 

Celebes dan daerah – daerah takluknya tertanggal 1 Mei 1918 No. 86 / XIX 

sambil menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat Hindia Belanda. Pada masa 

itu yang menjadi Karaeng Bungoro adalah La Tambi, kemudian dia digantikan 

oleh La DolohaE Daeng Palallo.Selanjutnya La Dolohae Dg Palallo digantikan 

oleh Andi Mustari yang juga merupakan Camat pertama di Bungoro. 

 

 

 

2. Letak Geografis 

a. Luas Wilayah 

 Kecamatan Bungoro adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan 

Pangkajene, Sulawesi Selatan, Indonesia. Luasnya mencapai 90,12 km2 atau 8,10 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda


% dari luas wilayah Kabupaten Pangkep secara keseluruhan. Untuk mencapai 

kecamatan ini dapat ditempuh 2 km dari ibu kota kabupaten. 44 

b. Batas Wilayah: 

-Sebelah Utara :Kecamatan Labakkang 

-Sebelah Selatan :KecamatanPangkajene 

-Sebelah Timur :Kabupaten Barru 

-Sebelah Barat :Kecamatan Pangkajene 

c. Tofografi 

 Adapun jumlah kelurahan dan Desa di Kecamatan Bungoro, secara 

Administratif kecamatan Bungoro terdiri dari: 

1. Boriappaka 

2. Bulu Cindea 

3. Bowong Cindea 

4. Samalewa 

5. Sapanang 

6. Biringere 

7. Mangilu 

8. Tabo-tabo 

3. Peta Wilayah Kecamatan Bungoro 
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4. Kondisi Sosial Agama 

Masyarakat Kecamatan Bungoro trermasuk masyarakat agamis, dan 

didominasi oleh agama Islam.  Struktur sosial yang berlaku antar pemeluk agama 

sangat baik meskipun pemeluk agama lain sangat minoritas dalam mayoritas, 

namun relasi antara pemeluk agama tetap berjalan dengan baik. Kegiatan 

keagamaan juga berjalan baik dan masing-masing pemeluk agama bebas 

menjalankan ritual-ritual agamanya masing-masing. 

5.Kondisi Pendidikan 

Masyarakat Kecamatan Bungoro memberikan perhatian yang besar 

terhadap dunia pendidikan, hal ini terlihat semangat masyarakat menyekolahkan 

anaknya hingga keperguruan tinggi. Perhatian masyarakat terhadap pendidikan 

kian bertambah ditandai dengan menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga 

pendidikan, seperti SD, SMP/MTs, SMA/MA hingga perguruan tinggi dan 

pesantren. Masyarakat Kecamatan Dua Pitue lebih condong menyekolahkan 

anaknya di lembaga-lembaga yang berbasisi pendidikan umum dibandingkan 



menyekolahkan di lembaga pendidikan yang berbasisi pendidikan agama. Meski 

demikian, bagi masyarakat yang orientasi pendidikan anaknya diarahkan pada 

pendalaman agama menyekolahkan anaknya di pesantren yang terdapat di 

Kabupaten Pangkep dan bahkan sampai di luar daerah salah satunya pesantren 

yang ada di Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi. 

 

B. Proses pelaksanaan tradisi “Ma’barumpung” pada proses pernikahan di 

Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. 

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala “saling mengambil satu 

sama lain”. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal 

dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami isteri mereka merupakan 

mitra. Hanya saja, perkawinana bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, 

akan tetapi suatu ucapan penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya 

telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratnya 

(mam‟pasideppe‟ mabela-e‟ „atau mendekatkan yang sudah jauh‟). Mereka yang 

berasal dari daerah lain, cenderung menjalin hubungan yang lebih dekat lagi 

dengan orang yang telah mereka kenal baik melalui jalur perkawinan. Dengan 

kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi “bukan 

orang lain” (Tania tau laeng). Hal ini juga sering ditemukan dua sahabat atau 

mitra usaha yang bersepakat menikahkan keturunan mereka, atau menjodohkan 

anak mereka sejak kecil.45 

Asal Usul Kepercayaan 
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Kepercayaan pada awalnya Tuhan adalah dasar yang utama sekali dalam 

faham keagamaan. Tiap-tiap Agama kecuali Budhisme yang asli dan beberapa 

Agama lain berdasar atas kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib, dan cara hidup 

tiap-tiap manuisa yang percaya pada Agama di dunia ini amat rapat hubungannya 

dengan kepercayaan tersebut. Kekuatan gaib itu, kecuali dalam Agama-agama 

Primitif disebut Tuhan. 

Agama-agama Primitif belum memberi nama Tuhan kepada kekuatan gaib 

itu. Dengan kata lain kekuatan gaib itu belumlah berasal dari luar alam ini, tetapi 

masih berpangkal dalam alam. Kekuatan gaib itu belum mempunyai arti teisme 

atau deisme, tetapi dinamisme dan animisme. 

Animisme 
 

Ada masyarakat primitif lain yang berpendapat bahwa semua benda, 

baikyang bernyawa atau tidak bernyawa mempunyai roh. Paham inidisebut 

animisme, dari kata latin anima yang berarti jiwa. Sungguhpun masyarakat 

primitif serupa ini telah percaya pada roh, roh itu bagi mereka bukanlah roh 

sebagai yang kita ketahui. 

Dalam biologi atau psikologi, animisme adalah pandangan bahwa pikiran 

atau jiwa adalah suatu elemen imaterial yang bekerja sama dalam tubuh melalui 

otak dan sistem saraf. Jadi, animisme adalah suatu bentuk kepercayaan yang 

meyakini adanya jiwa. Dalam bentuk kepercayaan ini, tempat jiwa di mana ia 

berada ternyata macam-macam bentuknya. 



Sebagai masyarakat primitif lainnya mereka juga belum dapat dengan jelas 

membedakan antara apa yang seharusnya disebut materi dan apa yang disebut roh. 

Bagi mereka roh itu tersusun dari suatu zat atau materi yang halus sekali, yang 

dekat menyerupai uap atau udara. Dalam paham masyarakat primitif ini, roh itu 

makan, mempunyai bentuk dan mempunyai umur.  

Roh itu mempunyai kekuatan dan kehendak, bisa merasa tenang dan 

menjadi marah. Kalau ia marah, ia dapat membahayakan bagi hidup manusia. 

Oleh sebab itu keridhaannya harus dicari, harus diusahakan supaya ia jangan 

marah, dengan memberi ia makan, mengemukakan korban kepadanya dan 

mengadakan pesta-pesta khusus untuk dia. 

Bagi masyarakat primitif serupa ini segala benda yang ada didunia 

mempunyai roh. Gunung, laut, sungai, pohon kayu, batu, bahkan rumput 

mempunyai roh. Yang menarik perhatian mereka ialah roh-roh dari benda-benda 

yang menimbulkan perasaan dahsyat dalam diri manusia seperti danau, hutan, 

pohon kayu besar, sungai dan sebagainya.  

Yang tahu dan pandai mengambil hati roh-roh ini ialah dukun atau ahli 

sihir. Sebagaimana halnya dengan Agama dinamisme, dalam Agama animisme 

dukun atau tukang sihirlah yang sanggup mengontrol roh-roh itu. Dialah yang 

dapat mengusir roh yang marah dari diri orang yang sakit, dialah yang dapat 

mengusahakan supaya roh jangan marah dan dengan demikian menyelamatkan 

orang sekampungnya. 



Sebagaimana halnnya dalam Agama dinamisme, dalam Agama animisme, 

dukun atau tukang sihir dapat juga menarik roh-roh supaya mengambil tempat 

dalam fetish. Dan fetishini bisa mempunyai bentuk apa saja, batu, kotak, gigi 

binatang dan sebagainya ada juga mempunyai bentuk patung-patung yang spesial 

dibuat untuk itu (dari sinilah datangnya penyembahan patung-patung tempat roh). 

Dalam Agama animisme roh dari benda-benda dan nenek moyang yang 

dipandang berkuasa dihormati, dijunjung tinggi dan disembah, agar roh itu 

menolong manusia dan jangan menjadi rintangan baginya dalam kerja dan 

hidupnya sehari-hari. Dengan menghormati, menjunjung tinggi dan menyembah 

roh-roh itu manusia primitif berusaha mengikat tali persahabatan dengan mereka. 

Ia berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan mereka.  

Dengan memenuhi tuntutan-tuntutan ini timbullah dalam kalangan 

masyarakat primitif apa yang menyerupai ibadat sekarang, terutama dalam 

pemberian korban, sembah dan berdo‟a. Oleh karena itu ada ahli-ahli yang 

berpendapat bahwa Agama dinamisme terdahulu wujudnya dari animisme. 

Dengan lain kata dinamisme meningkat menjadi animisme dan animisme sendiri 

kemudian meningkat menjadi politeisme. 

 Dinamisme 
 

 Dinamisme berasal dari kata yunani dynamis  yang dalam Bahasa 

Indonesiadisebut kekuatan yaitu kepercayaan bahwa disekeliling alam manusia 

terdapat berbagai tenaga yang memiliki kekuatan gaib yang sakti. Dalam paham 

ini ada benda-benda tertentu mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada 



kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu ada yang bersifat baik dan ada 

pula yang bersifat jahat.  

Bagi manusia primitif yang tingkat kebudayaannya masih rendah sekali, 

tiap-tiap benda yang berada di sekelilingnya bisa mempunyai kekuatan batin yang 

misterius. Masyarakat-masyarakat yang masih primitif memberi berbagai nama 

pada kekuatan batin yang misterius ini. Orang Melanesia menyebutnya “mana”, 

orang Jepang “ kami”, orang india “bari”,”shakti”,dan sebagainya, orang Pigmi 

di Afrika “oudah”dan orang-orang Indian Amerika “wakan”,  ”orenda”  dan  

“maniti”. Dalam  ilmu  sejarah  Agama  dan  ilmu perbandingan Agama, kekuatan 

batin ini biasanya disebut “mana”.  

Mana ini mempunyai lima sifat : 

Mana mempunyai kekuatan, 

Mana tak dapat dilihat, 

Mana tidak mempunyai tempat yang tepat, 

Mana pada dasarnya tidak mesti baik dan pula tidak buruk, 

Mana terkadang dapat dikontrol terkadang tidak dapat dikontrol. 

Mana adalah suatu kekuatan yang tak dapat dilihat, suatu kekuatan 

gaib,suatukekuatan misterius. Yang dapat dilihat hanyalah efeknya. Mana 

bukanlah obah seperti tenaga yang terdapat dalam listrik. Kekuatan ini tidak 

kelihatan, hanya efeknya yang kelihatan dalam gerakan kapal di laut, mobil di 

darat dan mesin di pabrik. Bagi orang primitif mobil itu mempunyai mana, 

demikian pula kapal. 



Dukun atau ahli sihir itu dianggap sanggup, bukan hanya untuk 

mengontrol mana, agar jangan mendatangkan kerusakan dan bahaya bagi suku 

atau marga yang bersangkutan, tetapi juga dapat mengumpulkan berbagai mana 

dalam suatu benda tertentu, umpamanya tanduk binatang. 

Tujuan manusia dalam Agama yang mempunyai paham dinamisme ini 

ialah memperoleh mana sebanyak-banyaknya, dengan memakan benda-benda 

yang disangka mempunyai mana atau dengan memakai fetish yang telah dipenuhi 

dukun atau ahli sihir dengan berbagai mana. Kesimpulannya, Agama dinamisme 

mengajarkan kepada pemeluknya supaya memperoleh mana yang baik sebanyak-

banyaknya dan menjauhi mana yang jahat. 

Masyarakat primitif belum bisa membedakan antara materi dan roh, 

sebagaimana kita dizaman modern sekarang dapat dengan jelas memperbedakan 

antara apa yang disebut materi dan apa yang disebut roh. Tidak begitu jelas 

apakah mana yang mereka sebut itu selamanya berarti kekuatan gaib, ataukah 

terkadang berarti roh. 

Totemisme 
 

 Totemisme merupakan bentuk religi yang terdapat dalam suatu 

masyarakatyang berbentuk unilineal. Suatu kelompok masyarakat atau suku 

tertentu umpamanya, percaya bahwa masing-masing kelompoknya berasal dari 

dewa nenek moyangnya. Begitu pula kelompok masyarakat tertentu lainnya. 

Kepada dewa nenek moyang mereka itu, diadakan pemujaan. Guna mempererat 

hubungan anggota dalam suatu kelompok masyarakat itu, suatu kelompok 



mempergunakan lambang (totem) berupa jenis binatang, tumbuh-tumbuhan, 

gejala alam. Dengan demikian, dalam suatu daerah, kemungkinan terdapat 

beberapa suku, akan terdapat banyak lambang-lambang atau totem. 

Politeisme 
 

Politeisme  merupakan  bentuk  religi  yang  dapat  dikatakan  sebagai 

perkembangan yang lebih jauh dan mengarah kepada suatu sistem banyak dewa-

dewa. Dalam masyarakat demikian, mereka percaya kepada banyak dewa-dewa. 

Hal demikian mungkin pula merupakan perkembangan dari Theisme cosmis. 

Monoteisme 

  Monoteisme  merupakan  suatu  bentuk  religi  yang  percaya  kepada  satu 

dewa atauTuhan. Monoteisme mungkin pula merupakan perkembangan dari 

politeisme, atau dengan kata lain dalam politeisme mungkin pula terdapat 

kepercayaan kepada adanya Tuhan yang satu. 

 Kenyataannya tidak pernah ada suatu masyarakat yang penduduknya 

menganut suatu bentuk Agama tertentu sebagaimana disebutkan diatas. Dalam 

suatu masyarakat tertentu, ada kemungkinan terdapat penganut animisme, 

fetishisme, atau monoteisme. Dalam suatu bentuk ritus atau aktivis keagamaan, 

sudah tidak jelas tujuan pemujaan dialamatkan kepada Tuhan yang bagaimana, 

sehingga bentuk religi yang disebutkan di atas merupakan unsur-unsur Agama 

saja dalam suatu bentuk penyembuhan. 

Terlebih dahulu patut kita sadari bahwa bangsa primitif yang hidupnya 

dekat dengan alam, dan mereka langsung berhubungan dengan alam, juga mereka 



memiliki suatu kesadaran tentang adanya zat penggerak gaib dalam alam dan 

hidup ini, sekaligus diakui sebagai kekuasaan yang tertinggi. Bangsa primitif 

mengenal adanya zat yang agung tetapi bukan oleh karena memikirkan alam 

sekitarnya namun oleh karena dirasakannya dalam hidup ini dan diperolehnya di 

tengah-tengah pengalaman yang konkret. 

Oleh karena itu, maka Agama mereka bukannya tidak mengenal dunia lain 

daripada dunianya. Begitu pula pandangan mereka yang mementingkan 

keselarasan hidup perorangan, sosial serta keselarasan kosmos adalah suatu 

halyang sangat berharga. Maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa penghayatan 

mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dikatakan sudah ada. Tetapi persoalannya 

apakah monoteistis atau politeistis Agama mereka.
46

 

 Secara harfiah ma‟barumpung berarti “ mengasapi “ (mandi uap),ma‟ 

berarti melakukan, dan barumpung berarti asap. Ma‟barumpung merujuk kepada 

tradisi yang sering dilakukan oleh warga desa biring ere yang terkhusus kepada 

orang-orang yang berdarah bangsawan sebab prosesnya yang bisa dikatakan 

cukup sakral sebab membutuhkan seorang “sanro” yang artinya dalam Bahasa 

Indonesia ialah seorang Dukun.  

 Adapun wawancara dengan salah satu tokoh adat yang berdomisili di Desa 

Biringere Kecamatan Bungoro, yaitu Andi Rosliana menjelaskan: 

“yaro niaseng ma‟barumpung, iyanaritu tradisi yang nalakukan sibawa 

tau pole desa Biringere, maittani engka tradisitta yae, de‟pa na engka 

agama Islam na Kristen, engka memeng ni riaseng ma‟barumpung, 

nasaba nenek moyatta engka to pole bone, engka to pole luwu, nia to 
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makna na yanaritu ni pacci yaro to bottinge pole masa laluna nappa 

de‟tona engka masalah na runtu matu sibawa nipessu‟i yaro sima‟na pole 

laleng.”
47

 

 

Artinya: 

“yang dikatakan tradisi ma‟barumpung, adalah tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Biringere, tradisi ini sudah lama ada, sebab agama Islam 

dan Kristen belum ada, tradisi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang 

kami,kami disini memiliki nenek moyang ada yang berasal dari Bone ada 

juga yang berasal dari Luwu, tradisi ini mempunyai makna untuk 

membersihkan kedua mempelaidari  kotoran-kotoran masa lalu dan 

memperlancar hubungan rumah tangga dan juga menghilangkan kesialan-

kesialan yang ada untuk kedua mempelai.”
48

 

 

Beliau juga menambahkan tentang proses tradisi ma‟barumpung, berikut: 

 

 “Ma‟barumpung ro ni lakukangi tellu esso narekko eloi mappacci taue, 

mappacci yaro artina ni bissai ale na yaro bottinge, jadi yae 

ma‟barumpung iyanaritu tambahanna acarana to pole biringere. Tapi 

de‟to tu na assala nijamai yae adatta, nasaba to karaengpi ulle ni pakkoe. 

Nakko yaro tau maraenge, mulle tommi maccoe ma‟bantu-bantu. Narekko 

tibani wettunna, yaro sanroe lokkani mala wae ri salo‟e, nappa nipassadia 

manenni rempah-rempahna. Contohna daun lontara dan sebagainya. Yaro 

maneng nipassadiae, engka maneng guna na, misalna wae pole salo‟e, 

pa‟yaro lancara manengi wae ede toh, jadi elotta idi maneng sippadani 

matu yae bottinge, lancara matterru, de‟na gaga engka masalah na 

runtu.” 

 

Artinya: 

“Bagaimana “Ma‟barumpung” itu dilakukan 3 hari sebelum mappacci atau 

acara membersihkan diri dalam artian umum pada adat bugis-makassar, 

artinya tradisi ini dilakukan sebagai tambahan rangkaian acara pada 

pernikahan di  desa Biringere. Ma‟barumpung tidak dilakukan oleh 

sembarangan orang,  sebab hanya yang berkasta lah yang dapat 

melakukannya misalnya keturunan “Andi” pada daerah itu. Tetapi orang-

orang lain dapat membantu dan ikut serta dalam tradisi tersebut. 

Sebelumnya, ada beberapa ritual yang dilakukan oleh “sanro” yakni pergi 

ke sungai untuk mengambil air yang akan di masak dan pakai untuk 

ma‟barumpunglalu menyiapkan rempah rempah lainnya seperti  daun 

 pandan daun  lontara, daun pisang dan lain-lain. Semua yang 

disiapkan memiliki makna atau kepercayaan tersendiri misalnya air di 

sungai yang mengalir dapat memperlancar segala urusan setelah menikah 
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dan tidak ada masalah lagi. Sedangkan daun pandannya memiliki arti 

harum yakni untuk mengharmoniskan hubungan kedua mempelai.” 

 

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan tokoh masyarakatAndi 

Rustam, berikut: 

 “yaro niaseng tradisi ma‟barumpung, nilakukangi tellu esso narekko 

elo‟ni mappacci taue, maega tu makkeda nakko yae ma‟barumpung yae tommi 

mappacci, narekko ni itai dari segi artina ya mulle mupi niaseng sipadda, tapi ini 

ma‟barumpung maega prosesna de‟gaga sippada na sibawa mappacci.”
49

 

 

Artinya: 

 “Tradisi ma‟barumpung adalah tradisi yang dilakukan tiga hari sebelum 

 mappacci yang dimana ma‟barumpung itu sendiri hampir mirip dengan 

 mappacci tetapi menurut orang di Desa tersebut sangatlah berbeda dari 

tradisi  mapacci itu sendiri sebab banyak proses yang membedakan.”
50

 

Adapun proses dari tradisi ma‟barumpung ditambahkan menurut informan tokoh 

AdatAndi Nurhaedah, menjelaskan: 

 “Narekko elo‟ni ma‟barumpung taue, engkato tu niaseng tradisi menre 

 baruga, na koe de‟na sambarang tau ulle ni paenre‟. Nappa yaro bottinge, 

 niakka‟pi ssibawa sureng-sureng na, cikalinna, atau anring daengna 

mulle  maneng sanggengna tudang ko riase barugae, yaro niakka‟i nasaba de‟na 

 ullei marota yaro bottinge nakko de‟pa na pura yae ma‟barumpung. 

Nakko  tudanni, engkana tu wae ni pellai ko uringe, narekko manridi ni, 

mabussangni  yaro bottinge, messu manenni ro dakina, yaro na dakina 

nipa‟dissengengi  taue nakko messu manengtoni ro sima‟ na.”
51

 

 

Artinya: 

 “proses tradisi ma‟barumpung yaitu dilakukan disebuah tempat adat desa 

 Biringere yang dinamakan menre baruga, kedua mempelai sebelum 

menaiki  baruga tersebut haruslah diangkat atau digendong oleh kerabat 

(sepupu atau  saudara dari kedua mempelai) sampai menuju tempat adat baruga 

maksudnya  mengapa di gendong sampai ke baruga agar supaya tidak kotor 

agar terjaga  kebersihannya. Setelah kedua mempelai tiba di atas baruga kedua 

mempelai  didudukkan di atas uapan air yang telah di panasi yang memliki 

campuran  bahan seperti daun pandan dan bunga melati yang memliki makna 
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harum agar  keharmonisan pernikahannya tetap terjaga, jika kedua mempelai 

telah  mengeluarkan keringat, maka dipercayakan bahwasanya kotoran-kotoran 

yang  keluar dari kulit kedua mempelai itu adalah kotoran masa lalu yang 

 menempel.”
52

 

 

Beliau juga menambahkan tentang proses lainnya daritradisi ma‟barumpung: 

 “narekko elo‟ni ma‟barumpung, sanroe na passadia manenni bahanna 

nappa  natiwi‟i lokka ko salo‟e, nakko purani, engka to tu natiwi loka nappa 

 napatellengni ko salo‟e, yaro denre wae na, napaenre‟ni nappa natiwi 

lokka  ko barugae”. 

Artinya: 

 “proses tradisi ma‟barumpung yaitu sanro menyiapkan bahan-bahan yang 

 akan dibawa ke sungai, setelah dupa-dupa itu di bawa ke sungai maka 

sanro  tersebut mengambil air disungai yang mengalir, kemudian sanro 

 menenggelamkan satu sisir pisang setelah itu air yang diambil dari sungai 

di  bawa ke tempat adat baruga untuk melangsungkan tradisi ma‟barumpung.” 

 

Adapun penjelasan dari Informan tokoh agama, yaitu H. Sibo Takalalla 

menjelaskan: 

  

 “nakko menurukku iyya, yae ma‟barumpung selamana de‟ma na 

ma‟ganggu,  mulle-mulle mua ni pigau. Nasaba nakko uitai akhiri-akhirina yae, 

de‟ma na  engka keresahan namu ce‟de.”
53

 

 

Artinya: 

 “menurut saya tentang tradisi ma‟barumpung ini, selama tidak 

mengganggu masyarakat lainnya, tradisi ini dapat dibolehkan saja untuk 

dilakukan. Sebab belakangan ini saya juga sering melihat tradisi tersebut tapi 

tidak menimbulkan keresahan apapun”.
54

 

 

Adapun penjelasan dari Informan Sanro (Dukun), yaitu Nenek Nade‟ 

menjelaskan: 

  

 ”yae ma‟barumpungde‟ma naengka maraenge ni jama, de‟tommi na 

engka  massu lainna,elo mi mitai magello anak cucutta matu, nasaba nakko 

 de‟nilakukengi, engka to tu biasa maraeng na runtu.”
55

 

  

Artinya:  
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 “ma‟barumpung ini tidak melakukan hal-hal aneh sebenarnya, tidak punya 

 juga maksud lain, kita hanya ingin melihat lebih baik anak cucu kita kelak, 

 sebab jika tidak dilakukan, biasa terjadi hal-hal yang lain, dalam artian 

karena  belum bersih.”
56

 

 

Keterangan yang diperoleh dari informan memberikan kejelasan bahwa 

berlakunya sebuah tradisi dalam masyarakat Islam Bugis yaitu tradisi 

Ma‟barumpung dijalankan minoritas masyarakat dan yang tidak menjalankannya 

adalah kaum mayoritas yaitu yangtidak memiliki kasta apapun atau hanya orang 

biasa dalam pandangan adat. 

Mengingat masyarakat Kecamatan Bungoro minoritas memegangi tradisi 

yang berlaku di lingkup wilayah Bungoro desa BiringEre, namun tidak bisa 

dinafikkan ada golongan lain yang tidak menghendaki pemberlakuan tradisi. Pro 

kontra antara masyarakat mengenai pemberlakuan tradisi Ma‟barumpung banyak 

dipengaruhi oleh latar belakang aliran di mana mereka berkecimpun. Dalam hal 

tingkat pendidikan tidak menjadi hal utama dalam pro kontra ini, dari sektor 

pendidikan tergantung latar belakang pendidikan mereka, berkecimpun pada 

pendidikan yang berbasisi salafi atau berbasis pada pendidikan salaf. 

Dan juga tradisi ini jika dilanggar sudah pasti mendapat sanksi menurut 

kesepakatan para keluarga setempat. Adapun sanksi jika melanggar tradisi ini 

adalah subjeknya akan dikucilkan oleh keluarganya sendiri, karena masyarakat 

memandang bahwa, dengan tidak menjalankan tradisi ini maka akan membuat 

malu dan juga dapat meruntuhkan kehormatan keluarga dari kedua belah pihak. 

Masyarakat Islam Salafi terkenal dengan ketidak setujuan mereka terhadap tradisi 

juga menjadi omongan setempat. Masyarakat sekitar memahami akan paham 
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kesalafian mereka sehingga mereka hanya menjadi bahan omongan masyarakat 

sekitar, tanpa dikucilkan. 

Dari paparan di atas memberikan kejelasan bahwa minoritas masyarakat 

yang memberlakukan tradisi Ma‟barumpung, hal ini dapat dipahami dari beberapa 

keterangan informan yang berindikasi kepada kesepakatan mereka untuk 

menjalankan tradisi tersebut. Melihat tradisi yang berjalan di masyarakat, rupanya 

tidak masuk ke dalam rukun dan syarat perkawinan yang terdapat dalam hukum 

Islam. Namun bila diselaraskan dengan keterbukaan Islam dalam menghadapi 

kondisi sosial yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah diterangkan, bahwa 

Islam memberikan ruang luas untuk menghadapi situasi sosial yang berjalan. 

Namun masyarakat menganggap bahwa efektifitas pencapaian tujuan perkawinan 

akan maksimal dengan melakukan Ma‟barumpung. Tradisi ini merupakan 

implementasi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat Bugis. Islam telah 

memberikan ruang yang luas untuk menjalankan tradisi, selama tradisi di 

masyarakat tidak membawa kemudharatan yang imbasnya ke masyarakat itu 

sendiri. Tradisi atau urf dalam Islam memberikan batasan tertentu yang layak 

dijalankan dan yang tidak layak dijalankan sehingga pembagiannya ada dua yaitu 

urf al-shahih dan urf al-fasid . tradisi yang dalam bahasan ini adalah tradisi yang 

dijalankan secara kolektif. 

 

C. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi “Ma’barumpung” pada proses 

pernikahan di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. 

Pada umumnya setiap lingkungan yang sudah dimasuki ajaran Islam sudah 

terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan 



hukum Islam meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Adat 

secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar‟i diartikan dengan apa yang sudah 

dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau 

meninggalkan sesuatu perbuatan. 

Patokan yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan adat adalah ukuran maslahah 

mursalah. Maslahah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan 

manfaat bagi kehidupaan ummat. Sesuatu baik apabila mengandung unsur 

manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur 

mudharat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang 

dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak. 

Apabila merujuk pada kontek sejarah masa silam, pada saat terjadinya proses 

asimilasi nilai-nilai hukum Islam yang dibawa oleh nabi sebagai pengembangan 

propetion mission, dari Allah swt dengan sosiokultural, tradisi dan adat 

masyarakat arab masa itu, terdapat beberapa nilai maslahah, adat Arab sebelum 

Islam datang dan dapat di klasifikasi; 

1. Adat lama secara turun temurun diterima oleh hukum Islam dan untuk 

selanjutnya menjadikan hukum Islam. Hal ini berlaku terhadap norma adat 

yang menurut pandangan agama Islam adalah baik prinsip maupun 

pelaksanaanya. 

2. Adat yang diterima agama dengan jalan persesuaian dalam arti tidak lagi 

dalam bentuknya yang asli. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang 

dianggap baik tetapi dalam penerapannya tidak baik.   



3. Adat lama ditolak oleh agama dengan arti adat lama harus ditinggalkan 

oleh orang-orang yang sudah menyalahi norma-norma agama. 

Sebelum lebih lanjut menentukan tinjauan hukum Islam tentang 

tradisiMa‟barumpung, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan hukum Islam 

tentang adat, mengingat ma‟barumpungtermasuk salah satu prosesi adat dalam 

rangkaian prosesi perkawinan masyarakat di Kecamatan Bungoro Kabupaten 

Pangkep pada khususnya, dan masyarakat di desa BiringEre pada umumnya. 

Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah al-„urf (العز ف), kata „urf 

secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal 

sehat”
57

 

Sedangkan menurut istilah (terminologi) adalah sesuatu yang telah dikenal 

baik oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, 

atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan 

menurut istilah para ahli syara‟, tidak ada perbedaan antara „urf  dan adat 

(kebiasaan).
58

 

Adapun al-„urf  menurut beberapa pakar Hukum Islam diantaranya: 

1. Wahhab Zuhaili, menyebutkan bahwa al—urf ialah apa yang dijadikan 

sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan „urf  

tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan 

maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. 
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2. Qutub Mustafa Sanu, mendefinisikan „urf  ialah apa yang diketahui 

manusia dan mereka berpegang kepada apa yang mereka ketahui itu, baik 

ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka tentang penggunaan lafal 

(ucapan) daging bukan ikan dan lafal al-walad sebagai sebutan untuk anak 

laki-laki bukan anak perempuan.
59

 

Dengan melihat beberapa pengertian diatas, maka penyusun dapat  

menarik suatu pengertian umum, bahwa apa yang disebut dengan al-„urf tidak lain 

adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat 

dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari 

kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan, 

perbuatan, maupun terkait dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Dinyatakan 

bahwa setiap masyarakat diberbagai tempat di dunia ia pasti memiliki „urf (adat 

istiadat) yang dijadikan sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban 

hidup dalam rangka memudahkan kepentingan mereka, dan mereka merasa tidak 

asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang. 

Dengan melihat al-„urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa 

diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau 

perbuatan. Jika ditinjau  dari sudut pandang Hukum Islam, maka al-„urf ada dua 

macam, yaitu: 

1. Al-„urf al-sahih (yang baik), ialah yang telah diterima oleh masyarakat 

secara luas, dibenarkan oleh pertimbanagn akal sehat membawa kebaikan 
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dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan 

nash al-Qur‟an dan as-sunnah.  

2. Al-„urf al-fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan 

dengan nash al-Qur‟an dan as-sunnah serta kaidah-kaidah agama, 

bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan 

mudarat dan menghilangkan kemaslahatan.
60

 

Para ulama sepakat, bahwa al-„urf al-fasidah tidak dapat menjadi landasan 

hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka 

meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, 

sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma‟ruf, diupayakan mengubah adat 

kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan 

menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. 

Karena al-„urf al-fasidah bertentangan dengan ajaran Islam. 

Ahli syariah menyatakan bahwa adat yang sahih tetap dipertahankan dan 

dipelihara, dengan dasar-dasar sebagai berikut: 

a. Firman Allah swt. pada surah Al-A‟raf/7:199. 

           

Terjemahnya: 

Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
61

 

Melalui ayat diatas Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk 

mengerjakan yang ma‟ruf . Sedangkan yang disebut sebagai ma‟ruf itu sendiri 
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ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-

ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang 

dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. 

b. Sabda Rasulullah saw. 

َْ عٌِْذَ اللهِ حَسَيٌ )رّاٍ احوذ عي عبذ الله بي هسعْد( اَ هَا رَ  ْْ ىَ حَسٌَاً فَُِ ي َ الْوُسْلِوُ  

Artinya: 

 “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun 

baik” 

(HR. Ahmad).
62

 

Hadits ini menunjukkan bahwa perkara yang sudah biasa dilakukan pada 

adat kebiasaan orang Islam dan dianggap baik, maka perkara tersebut di sisi Allah 

juga baik, dan dapat diamalkan. 

Syari‟at Islam mengakui „urf sebagai sumber hukum karena sadar akan 

kenyataan bahwa adat (kebiasaan) telah memainkan peranan penting dalam 

mengatur lalulintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. 

Adat (kebiasaan) telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan 

dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran  hukum mereka. Adat 

(kebiasaan) yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut 

kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit 

untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat 

(kebiasaan) yang telah mendarah daging dikalangan masyarakat.63
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Diantara tujuan-tujuan umum syariah adalah merealisasikan serta 

mengoptimalkan kemaslahatan dan mencegah serta meminimalisir kerusakan 

dengan segenap kemampuan, juga menghukumi halal atas semua yang baik dan 

mengandung kemanfaatan, serta menghukumi haramatas semua yang menjijikkan 

dan mengandung kemudharatan, serta memberikan kemudahan bagi hamba-

hamba-Nya dan mengenyahkan  kesulitan atas mereka.64 

Hukum Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan ajaran 

Islam secara menyeluruh, umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk 

melaksanakan ajaran agama yang berkaitan dengan individu kepada Allah swt. 

saja, tetapi juga diperintahkan untuk melaksanakan ajaran Islam terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Jadi, hukum Islam tidak hanya memerintahkan 

kepada manusia untuk berhubungan dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga 

kepada sesama manusia (hablum minannas), dan kepada alam/lingkungan. 

Setelah dikemukakan pandangan Hukum Islam tentang adat, penyusun 

akan mengemukakan dasar-dasar atau keterangan tentang pelaksanaan sesuatu 

dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, dikalangan ulama ushul terdapat sejumlah 

kaidah yang menjadi pegangan dalam mengamalkan al-„urf tersebut, antara lain: 

ٍْلُ عَلَ  ًْ اْلأشٍْاَءِ الِإباَحَتِ حَتىّ ٌذَُ لَّ الذَّ لِ ٌْنُ. الأصْلُ فِ اتَّحْزِ  

Artinya: 

“Pada dasarnya setiap sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya”. 

 Kaedah tersebut didasarkan pada firman Allah, dalam QS Al-

Baqarah/2:29. 
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Terjemahnya: 

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 

dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan 

dia Maha mengetahui segala sesuatu.”.65 

 

Sebagai bandingan dari kaedah diatas, adalah sebagai berikut: 

ٍْلُ  ٌْنُ حَتَّى ٌذَُ لَّ الذَّ لِ ًْ الأَ شٍْاَءِ التحَْزِ تُ عَلىَا لِإباَحَ الَأصَْلُ فِ  

Artinya: 

“Pada dasarnya sesuatu diharamkan, sampai adanya dalil yang 

membolehkannya”. 

 Walaupun kedua kaedah tersebut dari segi maknanya bertentangan, namun 

dapat dikompromikan, yaitu dengan jalan meletakkan dan menggunakan kaedah 

sesuai dengan proporsinya (tempat berlakunya). Kaedah pertama lebih tepat 

digunakan dalam masalah muamalah dan keduniaan. Sedang kaedah yang kedua 

adalah khusus dalam masalah ibadah.66 

 Karena dalam masalah ibadah, hakekatnya segala sesuatu perbuatan harus 

menunggu adanya perintah, sebagaimana kaedah: 

ٍْلٌ عَلىَ  مَ دَلِ ْْ ًْ الْعِباَدَةِ الْبطُْلاَ ىُ حَتَّى ٌقَُ هْزِ الَأَ الَأصَْلُ فِ  

Artinya: 

 “Hukum asal ibadah adalah batal, hingga ada dalil yang 

memerintahkannya”. 

ًْ اهَْزًِاَ ُذََا هَا لٍَْ  . )رّاٍ البخاري عي عا ًشت( هَيْ احَْذَ ثَ فِ َْ رَدُّ ٌَُْ فَُِ سَ هِ  
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Artinya: 

“Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu (amalan) dalam urusan 

(agama) kami yang bukan dari kami, maka (amalan) itu tertolak” (HR. 

Bukhari).67 

Setelah penyusun memaparkan berbagai pertimbangan dan dasar-dasar 

dari al-Qur‟an, hadis maupun kaidah ushul fiqh tentang adat serta hukum 

pelaksanaan sesuatu hal, maka dapat diperoleh gambaran tentang Pandangan 

Hukum Islam tentang tradisi ma‟barumpung,khususnya di Kecamatan Bungoro 

Kabupaten Pangkep. 

Tradisi ma‟barumpungdalam perkawinan, termasuk salah satu tradisi 

(kebiasaan) yangdianggap baik atau masuk dalam kategori Al-„urf al-

sahih,walaupun tak banyak yang dapat melakukan tradisi tersebut, tetapi 

masyarakat menerima karena melihat dari segi Maslahah nya, dalam rangkaian 

proses pelaksanaan kegiatan tradisi ma‟barumpung tersebut khususnya di 

Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep,tetapi jika dilihat dari secara 

keseluruhan tradisi ma‟barumpung masih ada pula yang bertentangan dengan 

Hukum Islam, seperti mengharapkan sesuatu dengan melakukan hal-hal lain yang 

dianggap dapat terjadi setelah melakukannya. Sebab kekhususan Allah itu 

meliputi tiga hal utama, Pertama; hak rububiyah, seperti mencipta, mengatur 

alam, menguasainya, mengabulkan doa dan lain-lain. Kedua; hak uluhiyah, seperti 

berhak untuk di ibadahi, menjadi tujuan doa, permintaan tolong, permintaan 

perlindungan, tujuan dalam melaksanakan persembahan atau sembelihan, menjadi 
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tujuan harapan, rasa takut dan kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Ketiga, 

hak kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah (22) : 

                            

           

Artinya : 

 “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 

sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah 

kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan bab demi bab mengenai tradisi 

Ma‟Barumpungditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Bungoro Kabupaten 

Pangkep, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yang 

merupakan jawaban tegas dari pokok masalah yang diangkat, sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaannya, masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan 

bantuan berupa gotong royong, dan juga mempererat tali silaturahmi. 

Bantuan tersebut merupakan wujud kasih sayang diantara sesama. 

Sekalipun Ma‟Barumpung bukan merupakan suatu kewajiban agama 

dalam Islam, tapi mayoritas para tokoh agama di daerah ini 

menganggapnya sebagai sennu-sennungeng ri decengnge (kecintaan akan 

kebaikan). 

Tradisi Ma‟Barumpungyang disimbolkan dengan mensucikan diri 

dari kotoran-kotoran atau kesialan masa lalu. Mengapa ini begitu perlu 

dilakukan, sebab kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu 

dan amalan yang  sangat penting. 

2. Setelah penyusun mengamati langsung dilapangan dan dikuatkan dengan 

penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber bahwa pelaksanaan 

tradisi Ma‟Barumpung dalam proses pernikahan di Kecamatan Bungoro 

Kabupaten Pangkep, tetap sejalan dengan Hukum Islam, meskipun 

terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan. Artinya, tradisi ini dapat 

dikatakan makruh. Olehnya itu tradisi ini masih dibolehkan dan tetap 



dipelihara sampai dewasa ini, serta dilaksanakan sebagai budaya daerah 

dalam rangkaian prosesi tradisi pernikahan masyarakat desa BiringEre 

pada umumnya dan masyarakat di Kecamatan Bungoro Kabupaten 

Pangkep pada khususnya. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Agar setiap masyarakat mempertahankan, memelihara, dan menjaga adat-

istiadat tersebut agar tetap lestari dan sejalan dengan apa yang dianjurkan 

oleh agama Islam. 

2. Agar masyarakat Bungoro khususnya di desa BiringEre tetap 

mempertahankan dan melaksanakan tradisiMa‟Barumpung ini sampai 

kapan pun dan tentunya harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh 

Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnah). 

3. Hendaknya masyarakat desa BiringEre pada umunya tetap menjaga, 

memelihara tradisi ini agar tetap eksis dan tidak mencampur baurkan 

dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan petunjuk agama Islam, serta 

tetap melestarikan sebagai identitas bersama atau tanah Bugis pada 

khususnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PROSES TRADISI MA’BARUMPUNG 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mengambil air di sungai yang dijadikan sebagai air uap pada saat proses 

ma’barumpung dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mengangkat mempelai Pria dan Wanita ke atas Rumah Adat (Menre’ 

Baruga), tujuannya untuk tetap terjaga kesucian atau menghindari segala kotoran 

yang ada sebelum menjalankan tradisi 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 3. Proses 

pengangkatan 

selanjutnya ke 

dalam Baruga 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 

Mempersiapkan 

segala bahan dan 

alat untuk memulai 

proses tradisi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Memulai 

Proses 

ma’barumpung 

dengan menutup 

badan dengan kain 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 6&7. Tahap 

selanjutnya ialah 

pengasapan dengan 

rempah rempah 

yang telah disiapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 8. Memandikan ulang mempelai dengan tujuan pembersihan diri dan 

menyucikan menurut keyakinan setempat. 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA 

 

Gambar 9. Wawancara 

dengan tokoh adat (Andi 

Nurahaedah) pada tanggal 

28 juli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Wawancara 

dengan tokoh adat (Andi 

Rosliana) pada tanggal 28 

Juli 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 10. Wawancara dengan tokoh agama (H. Sibo Takalalla) pada tanggal 28 

Juli 2019 

 

 

 

Gambar 11. Wawancara 

dengan Sanro(Dukun) yang 

melaksanakan kegiatan 

tradisi Ma’barumpung, pada 

tanggal 2 September 2019  

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Penulis Skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Tradisi Ma’Barumpung Pada Proses 

Pernikahan di Kecamatan Bungoro 

Kabupaten Pangkep”. Bernama lengkap 

Fahmi Ade Muliadi, NIM: 10100115044, 

anak tunggal yang merupakan buah kasih 

sayang dari bapak Muliadi H.S dan ibunda Nuraeni. Lahir pada tanggal 06 Maret 

1997, di Kabupaten Pangkep. Penulis mengawali jenjang pendidikan dasar di SD 

Negeri 28 Tumampua II Kabupaten Pangkep pada tahun 2004-2009. Setelah itu, 

penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Bungoro Kabupaten 

Pangkep dari tahun 2009-2012. Kemudian, pada tahun 2012 penulis melanjutkan 

pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pangkajene Kabupaten Pangkep dari 

tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi dan alhmadulillah diterima di Universitas Islam 

Negeri (UIN ) Alauddin Makassar jenjang SI, lulus di Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekelurgaan (sekarang Hukum 

Keluarga Islam)  atau lebih sering disebut Jurusan Peradilan Agama, dan dapat 

menyelesaikan studi pada tahun 2019 dengan gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama 

menyandang status sebagai mahasiswa di jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan 

Hukum, adapun organisasi yang pernah diikuti yaitu Ikatan Pemuda Pelajar 

Mahasiswa (IPPM) Pangkep. 

 

 


