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ABSTRAK 

 

Nama  :  Marlinawati 

Nim :  40200116080 

Judul Skripsi : Aadat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba ( Studi Integrasi Islam ) 

 

Pokok masalah tentang bagaimana Adat Pernikahan Suku Bugis 

Bulukumba? Adapun sub masalah dari pokok permasalahan tersebut adalah 

1.Bagaiaman Eksistensi Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba? 2. Bagaimana Proses Adat Pernikahan Suku Bugis di 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 3. Bagaimana Nilai-nilai Islam 

dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba? 

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian ini tergolong penelitian 

Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah, pendekatan 

sejarah, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan agama, 

selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Field Research, 

penulis berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dibicarakan sesuai 

kenyataan yang terjadi di masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Adat Pernikahan Suku Bugis 

Bulukumba pada umumnya yang terdiri atas beberapa tahap kegiatan tahapan Pra-

nikah, tahapan Nikah dan tahapan setelah Nikah kegiatan tersebut merupakan 

rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, namun 

masuknya islam yang telah terintegrasi kedalam adat bugis bulukumba, 

pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan secaravadat namun di tuntun dengan 

ajaran Islam, dengan keberadaan saraq dalam sistem Pengadereng, karena Adat ini 

merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang 

sakral akan makna, Adat yang telah dipertahankan sejak nenek moyang terdahulu, 

agar supaya kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi. 

Implikasi dari penelitian ini adalah penelitian ini secara umum diharapkan 

dapat memberikan konstribusi pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Kota 

Bulukumba bahwa tradisi/adat dalam perkawinan memiliki kedudukan tersendiri 

dalam kehidupan masyarakat bugis dalam menghadapi realitas budaya yang 

bergam. Karena tradisi/adat dalam perkawinan dianggap sebagai simbol harga diri 

dan keluarga. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat 

bahwa tradisi/adat perkawinan yang masih terpelihara dengan baik dalam 

kehidupan masyarakat bugis memiliki nilai dan ajaran luhur yang sejalan dengan 

nilai dan ajaran Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai 

bermacam-macam upacara pernikahan, sehingga kesulitan untuk menentukan 

ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada berbagai 

macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan 

adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang 

hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa 

Indonesia. 

Tata nilai kehidupan masyarakat adalah semua aktifitas yang tercermin 

dalam kehidupan masyarakat. Mengingat besarnya peranan budaya dalam 

pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia 

terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang 

tersebar di berbagai daerah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional 

sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional. 

Kenyataan kehidupan serta alam Indonesia dengan sendirinya 

membuat bangsa Indonesia untuk saling berbeda selera. Cara pandang umat 

islam Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain juga saling 

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

kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut 

adalah masalah pelaksanaan upacara pernikahan. Salah satu unsur kebudayaan 

daerah yang dimaksudkan di atas adalah pakaian adat pengantin. 

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap 

sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat Suku Bugis, 

menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan siri‟ siri yang berarti 

segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat 

Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang 

semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata. 
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Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya 

yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, 

terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. 

Pernikahan adalah adanya Ijab Kabul untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pandangan Islam disamping 

perkawinan sebagai perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu 

merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. 

Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.
1
 Dan 

perkawinan disyaratkan agar manusia mempunyai keturunan yang dapat 

menjamin kelangsungan eksistensi di atas bumi dan keluarga yang sah menuju 

kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta dan ridha Ilahi. 

Setelah rukun dan syarat dalam pernikahan telah terpenuhi, tidak ada 

lagi larangan bagi suami istri untuk berhubungan, meskipun publikasi 

pernikahan kepada khalayak umum belum terlaksana. Sebagaimana dalam 

suatu riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa ada seorang laki-

laki melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Sehingga laki-laki ini 

seringkali keluar masuk di rumah perempuan yang sekarang yang telah 

menjadi istrinya. Seorang tetangga perempuan ini telah melihatnya melakukan 

hubungan layaknya suami istri. Karena ketidaktahuan tetangga tentang 

masalah sebenarnya, maka mucul kecurigaan dan akhirnya ia menuduh laki-

laki tersebut telah berbuat mesum dengan tetangganya, lalu ia mengadukan 

masalah ini kepada Umar bin Khathab.
2
 

Penyelenggaraan pernikahan merupakan suatu istitusi sosial yang 

sangat penting dalam adat istiadat masyarakat bugis. Bagi masyarakat Bugis 

hubungan intim anatara laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh 

penyelenggaraan pesta pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat 

                                                             
1
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 

h.41. 
2
 Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa wa Aqdhiyah Amiril Mu‟minin Umar ibn al-

Khathab, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khathab (Surabaya: Risala 

Gusti, 2013), h.170. 
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memalukan atau Mappakasiri‟. Perbuatan memalukan dalam kontekas ini bagi 

orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang 

bersangkutan, tetapi juga merupakan siri‟ siri yang ditanggung oleh seluruh 

anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok siassirikeng (satu 

kelompok harga diri dan solidaritas bersama). 

Dalam hubungan antara pria dan wanita di kalangan Bugis, perkara 

siri‟ ini sangat menonjol. Di zaman penjajahan belanda, tidak pantas seorang 

wanita atau gadis berjalan sendiri tanpa pengawal. Kalau terpaksa bepergian, 

ia harus di kawal oleh seorang pallapi siri (pengawal kehormatan). Pengawal 

kehormatan ini selalu memegang hulu senjatanya siap sedia membela dan 

mempertahankan kehormatan orang yang dikawalnya. 

Berangkat dari rasiolisasi kenyataan pelaksanaan keagamaan dan adat 

tersebut dapat ditemukan bahwa telah terjadi suatu visi yang sama dalam 

upacara pernikahan di tengah masyarakat hanya saja pelaksanaan upacaranya 

yang berbeda-beda. Islam telah memberikan rambu-rambu agar upacara 

tersebut tidak dapat menyimpang yang dianggap keluar dari jalur ajaran Islam. 

Akan tetapi ketika pernikahan dari upacara tersebut pada tatanan aktualisasi 

dalam masyarakat, terjadi perubahan yang tidak sama antara masyarakat yang 

satu dengan masyarakat yang lainnya, hal ini tidak lain akibat pengaruh dan 

tuntunan tradisi atau adat yang dianut masyarakat.
3
 

Kalangan masyarakat Suku Bugis Bulukumba yang masih kuat 

memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, maka 

pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, 

mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga 

pernikahan yang demikian dilangsungkan dengan berdasarkan darah atau 

keturunan dari Ayah maupun Ibu. Ada kalangan upacara pernikahan hanya 

sekedar memperingati momentum sejarah, tetapi kadang-kadang upacara 

                                                             
3
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 

h.50 
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pernikahan terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan mudarat dan 

dampak negatif bagi masyarakat. 

Dalam Islam, pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW, yang 

bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak 

terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh 

agama. Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu 

pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan 

syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat atau tidak dipenuhi, maka 

pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun 

pernikahan tersebut adalah mahar (mas kawin). Dan Islam mengajarkan 

bahwa pernikahan suatu peristiwa yang patut disebut dengan rasa syukur dan 

gembira, karena Nabi Muhammad SAW.
4
 Mengajarkan agar peristiwa 

pernikahan dirayakan dengan perhelatan dan walian. 

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk 

membentangi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di 

samping untuk menjaga dan memelihara keteurunan. Selanjutnya pernikahan 

juga merupakan perjanjian suci atau jalanina ikatan yang hakiki antara 

pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang 

sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang 

lepas bebas menjadi tanggung jawab. 

Pernikahan adalah kejadian, diamana perjanjian antara dua manusia 

terjadi. Perjanjian suci menurut Islam yang sangat berat. Karena memerlukan 

tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang. Pernikahan adalah sunnah tapi 

dapat menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram.
5
 

                                                             
4 Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa wa AqdhiyahAmiril Mu‟minin Umar ibn al-

Khathab, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khathab (Surabaya: Risalah 

Gusti, 20130, h. 180 
5
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Cetakan IV 

(Yogyakarta: Liberty 1999), h. 30 
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Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kawajiban 

anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin 

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, 

yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga.  

 Demikianlah pula yang terjadi pada masyarakat Bugis di Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba yang penduduknya mayoritas penganut 

agama Islam sehingga nilai-nilai budaya termasuk pelaksanaan upacara 

Pernikahan dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang mereka anut. 

Konsep-konsep adat inilah yang akan diteliti kaitannya dengan Adat 

Pernikahan Suku Bugis di Kacamatam Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengungkapkan satu pokok 

masalah tentang bagaimana Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba? Adapun sub masalah dari pokok 

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Eksistensi Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba?  

2. Bagaimana Proses Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan atau garis besar masalah penelitian 

sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan observasi dan analisa. 

Dalam penelitian ini, dengan objek penelitian terbatas pada masyarakat di 

Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 
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Adapun fokus dari penelitian ini yaitu „‟Adat Pernikahan Suku Bugis di 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba” 

D. Tinjaun Pustaka 

Untuk memperjelas masalah penulis, maka perlu dikemukakan 

sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan pokok. Oleh karena itu, 

penulis mengemukakan karya ilmiah yang dapat dijadikan bantuan dalam 

penelitian. 

1. Skripsi Lusiana Onta 2009 dengan judul penelitian, Adat Pernikahan Suku 

Bugis (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Batui), meneliti tentang 

Pesta pernikahan bagi orang bugis bukan sekedar upacara perjamuan 

biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah 

sebuah pesta maka semakin tinggi status sosial seseorang. 

2. Skripsi St. Muttia A. Husain, 2012 dengan judul penelitian, Proses dalam 

tradisi perkawinan masyarakat bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan 

Sibulue Kabupaten Bone, meneliti tentang tahap dalam proses pelaksanaan 

upacara perkawinan dalam pemaksaan Siri di daerah desa Pakkasolo 

Kecamatan Sibukue Kabupaten Bone. 

3. Skripasi A. Denada Aditya, 2012 dengan judul penelitian, Uang Belanja 

(Dui Menre) dalam Proses Perkawinan (kajian sosiologis pada 

masyarakat Desa Sanrangeng Kecamatan Desa Boccoe Kabupaten Bone), 

meneliti tentang mependre dui sengai tahapan dalam pernikahan bugis 

bone. 

4. Skripsi Masniati 2014 dengan judul penelitian, Mahar Dalam Perpektif 

Islam (Studi Kasus di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten 

Bone). Meneliti tentang mahar yang berlaku di masyarakat yang 

berdomisili di desa Batu Gading Mahar Dalam Perpektif Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai apa saja 

yang akan dicapai dari penelitian tersebut dan biasanya selalu menuliskan 
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hal apa yang ingin dicapai dari rumusan masalah, adapun tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui eksistensi adat pernikahan suku bugis di Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba 

b. Untuk mengetahui proses adat pernikahan suku bugis di Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba 

c. Untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan suku bugis 

di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan islam. 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

bagi generasi selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk 

memberikan pemahaman khususnya di kecamatan gantarang kabupaten 

bulukumba tentang pandangan islam terhadap adat pernikahan suku bugis 

di kecamatan gantarang  kabupaten bulukumba, sebagai bahan masukan 

dan pembelajaran bagi tokoh adat, dan agama dalam memahami budaya 

suku bugis bulukumba, khususnya dalam preosesi pernikahan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Pernikahan Islam 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan 

bercampur. Sedangkan menurut istilah ialah ijab dan qabul (aqad) yang 

menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh 

kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut oeraturan yang ditentukan oleh 

islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan 

dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT 

menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan 

mengharamkan Zina
1
. Adapun nikah menurut syariat nikah juga berarti akad. 

Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. 

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup 

semua sisi kehidupan. Tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh nilai 

Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele, itulah Islam agama 

yang memberi rahmat sekalian alam. Dalam masalah pernikahan, Islam telah 

berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon-calon 

pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi 

sang penyejuk hati. Islam menuntunnya begitu pula Islam mengajarkan 

bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap 

mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah 

shallallahu alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana 

namun tetap penuh dengan pesona.
2
 

Pernikahan dalam islam merupakan salah satu cara untuk 

membentangi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di 

samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, pernikahan 

                                                             
1
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 

43. 
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 

43. 
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juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara 

pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahnlah perbuatan yang sebelumnya 

haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bisa 

menjadi tanggungjawab. 

Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya masing-

masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri, pribadinya telah membentuk. 

Oleh karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya 

saling penyusaian, saling pengorbanan, saling pengertian, dan hal tersebut 

harus disadari benar-benar oleh kedua pihak yaitu oleh suami istri. 

Berdasarkan pengertian tentang pernikahan diatas dapat simpulkan 

bahwa pernikahan merupakan sesuatu suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk 

dilakukan. Oleh karena itu kalau seorang hendak melangsungkan pernikahan 

dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan 

permainan, agama Islam tidak meperkenankannya. Pernikahan hendaknya 

dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan antara seorang 

wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

2. Pernikahan dalam Islam 

Pernikahan dalam segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting 

sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu 

dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan 

seorang. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak 

kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar 

yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan, 

tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap 

yang melakukannya. 

Pernikahan merupakan sarana yang telah dipilih Allah untuk menjamin 

adanya keturunan dan kelangsungan spesies manusia, setelah Allah 

menciptakan pria dan wanita dan melengkapinya, dengan organ 
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penunjangnya. Selain itu, agar pria dan wanita menjalankan perannya masing-

masing demi mewujudkan tujuan yang mulia. Allah tidak menginginkan 

hubungan alami antara pria dan wanita tanpa aturan seperti halnya makhluk-

makhluk selain manusia. Sehingga nuluri keduanya bebas lepas tanpa kendali 

dan batas. Kerna hal demikian akan menyebabkan terjadinya kesimpang 

siuran nasab dan ternodainya kehormatan dan pada gilirannya akan lenyaplah 

institusi keluarga dan masyarakat. Allah telah menetapkan aturan yang sesuai 

aturan yang dapat memelihara kemulian manusia dan menjaga kehormatan 

serta kelangsungan spesies manusia. Karenanya, Allah mensyri‟atkan 

pernikahan dan melengkapinya dengan berbagai aturan yang dapat 

memelihara kehormatan dan agama sepasang insan. 

Selanjutnya Kaelany mengartikan nikah atau perkawinan adalah akad 

antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur 

oleh syari‟ah. Dengan akad itu kedua calon akan di perbolehkan bergaul 

sebagai suami istri. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya 

dan Kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.
3
 

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, 

dengan tujuan agar sesorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam 

perzinaan. Perkawianan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya. Salah satu cara perkawinan adat yang 

masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawianan yang tidak dicatatkan 

pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya 

dilaksanakan didepan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat 

Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang 

berwewenang untuk itu.
4
 

3. Bentuk pelaksanaanya Pernikahan 

Islam telah memberikan konsep yang jelas dan lengkap tentang cara 

pernikahan yang berlandaskan al-Quran dan as sunnah yang shohih dengan 

                                                             
3
 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46 

4
 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46 
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pemahaman para salafush sholih, diantara tata cara yang Islami tersebut 

adalah: 

a. Khitbah (Peminangan) 

Seoramg muslim yang ingin menikahi seorang muslimah, hendaklah 

dia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan wanita tersebut sudah 

dipinang orang lain. Nabi SAW melarang seorang meminang wanita yang 

tealah dipinang orang lain sampai yang meminangnya untuk melihat wajah 

dan yang lainnya dari wanita yang dipinang sehingga dapat menguatkannya 

untuk menikahi wanita tersebut.
5
 

Bagi para wali yang Allah ta‟ala amanahkan anak-anak wanita 

padanya, ketika datang laki-laki sholeh meminang anak wanitanya, maka 

hendaklah dia menerima lamaran laki-laki sholeh tersebut. Apabila seorang 

laki-laki telah melihat wanita yang dipinang, dan wanitanya pun sudah melihat 

laki-laki dan mereka tealah bertekad untuk menikah, maka hendaklah mereka 

berdua melakukan sholat istikhoroh dan berdoa sesudah sholat agar Allah 

ta‟ala memberi taufiq dan kecocokan serta memohon agar diberikan pilihan 

yang baik bagi mereka. 

b. Aqad nikah 

Dalam aqad nikah ada bebrapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus 

dipenuhi, yaitu adanya rasa suka dan saling mencintai dari kedua calon 

mempelai izin dari wali, saksi-saksi (minimal 2 saksi yang adil) mahar, ijab 

qobul, dan khutbah nikah. 

c. Walimah  

Walimatul urus (pesta pernikahan) hukumnya wajib dan 

diselenggarakan sesederhana mungkin. Nabi saw bersabda “selenggarakanlah 

walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing bagi orang 

yang diundang, maka wajib baginya menghadiri walimah tersebut selama 

didalamnya tidak ada maksiat, dan disunnahkan bagi yang menghadiri 

pernikahan untuk mendoakan bagi kedua mempelai. 

 

                                                             
5
 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46 
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d. Malam Pertama dan Adab Bersenggama 

Saat pertama kali pengantin pria menemui istrinya setelah aqad 

nikah, disunnahkan melakukan beberapa hal berikut ini pertama suami 

memegang kepala si istri, lalu mendoakannya, kedua hendaklah dia sholat 

2 raka‟at bersama istrinya, ketiga bercumbu rayu dengan penuh 

kelembutan dan kemesraan, keempat, berdoa sebelum jima (bersenggama) 

B. Pengertian Pernikahan Adat 

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam 

penghidupan masyarakat kita, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut 

wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, 

saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam 

masyarakat adat pernikahan merupakan bagian peristiwa yang sacral sehingga 

dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk 

dimintai do‟a restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai 

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat 

yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan 

terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama 

berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat 

ditentukan secara pasti. 

Indonesia berlaku berupa adat yang bagian perkawinan yang 

pelaksanaanya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum 

tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang 

mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral atau malu 

ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal 

dari budaya yang plural sehingga menimbulkan maslah yang kompleks, 

akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari 

permasalahan tersebut. 
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Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tujuan hukum adat adalah 

untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera serta hidup 

yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetap dalam pernikahan tidak 

semua yang menjadi harapan tercapai dengan baik. Adakalahnya berakhir 

dengan perceraian disebabkan oleh suami atau sebaliknya. 

1. Pengertian pernikahan adat  

Pernikahan dalam arti Perikatan Adat ialah pernikahan yang 

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum 

pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang 

merupakan setelah terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan 

kewajiban orang tua termaksud anggtota keluarga, kerabat menurut hukum 

adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam 

peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelenggangan 

dari kehidupan amak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.
6
 

Menurut Hukum Adat di Indonesia pernikahn itu dapat berbentuk dan 

bersistim perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada 

pihak wanita dan setelajkih pernikahan, bagaimanapun tata tertib adat yang 

harus dilakukan oleh mereka yang melangsungkan pernikan menurut bentuk 

dan sistem yang berlaku dalam masyarakat, Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945, dengan demikian perkawinan dalam arti perikatan adat walaupun 

dilangsungkan antara adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya 

dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena 

perbedaan adat yang hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan 

perbedaan kayakinan. 

2. Bentuk Pernikahan Adat 

Bentuk pernikahan adat antara lain yaitu: 

a. Pertunangan 

Seperti yang kita ketahui dan melihat ada tahapan sebelum perkawinan 

itu dilaksanakan, yang dimkasud tahap tersebut adalah pertungan, tahap ini 

                                                             
6
 Hilman Hadikusuma, Pernikahan Adat (Jakarta :Palapa, 2003), h. 8 



14 
 

 

dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah 

pihak (pihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga istri) untuk 

mengadakan pernikahan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari 

pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan 

menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat 

b. Tanpa lamaran dan tanpa pertunagan 

Ada beberapa corak pernikahan yang tidak didahului oleh lamaran dan 

pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam 

persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal dan patrilineal 

(garis ibu-bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Mereka mempunyai 

tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari 

berbagai kewajiban yang menyertai pernikahan dan pertunangan seperti 

memberi hadia, atau paningset dan sebagainya. 

c. Kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu) 

Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada 

prosesnya calon suami di jemput dari rumahnya kemudian tinggal dan 

menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk 

keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan 

terhadap anak-anaknya. Karena rumah tangga suami istri dan anak-anak 

keturunannya dibiayai dari milik kearabat si istri 

d. Kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak ) 

Sifat utama dari pernikahan ini adalah dengan memberikan jujur oleh 

pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambing diputuskannya 

hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan 

singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah perkawinan si istri 

masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya. 

e. Kekeluargaan parental (garis keturunan keibu-bapaan) 

Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga 

bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga 

terdapat kebiasaan berupa pemberian-pembarian dari pihak laki-laki terhadap 

pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, 
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mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai 

hadiah perkawinan 

3. Tujuan pernikahan adat 

Seperti apa yang disinggung dalam pengertian bahwa dalam 

masyarakat ada, pernikahan tersebut mempunyai tujuan tersendiri baik secara 

umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan tersendiri baik secara 

umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan mewujudkan 

masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai 

ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang 

melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara 

tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek 

maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu 

ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang 

utuh. 

Adapun tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Pernikahan adalah tujuan bagi 

sebagian besar pasangan yang saling mencintai. Pernikahan diamggap sesuatu 

yang sacral dan menjadi awaal kehidupan baru bagi banyak orang. Akan 

tetapi, tujuan menikah tak selamanya sama bagi setiap orang, bahkan dua 

individu dalam sebuah hubungan pun bisa memiliki tujuan yang berbeda. 

Dari sudut pandang Islam, tujuan menikah dalam Islam tidak hanya 

semata-mata untuk menyatukan dua orang yang saling mencintai. Pernikahan 

dalam Islam adalah bagian dari menjalankan perintah agama (mendapatkan 

rida Allah) dan mengikuti sunah sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW. Islam juga menganjurkan umatnya untuk menikah dan hidup 

berpasangan untuk beberapa tujuan lainnya. 
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C. Hubungan Budaya Lokal dengan Budaya Islam 

Islam dan budaya lokal merupakan dua komponen yang saling 

mendukung terhadap perkembangannya, dimana islam berkembang karena 

menghargai budaya lokal, begitu pula budaya lokal tetap eksis karena 

mengalami perbaruan dengan ajaran islam. Walaupun Islam agama yang 

universal yang bisa menembus batas waktu dan zaman (shalihun li kulli zaman 

wa makan), tetapi tidak bisa dinafikan bahwa unsur arab memiliki 

keistimewaan dalam islam.
7
 Menurut Dr. Imarah hal ini dapat dipahami, islam 

diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah keturunan bangsa Arab Quraish. 

Mukjizat yang diturunkan kepada beliaupun yang berupa Al-quran diturunkan 

dengan bahasa arab yang nilai estetika sastranya dapat mengungguli para 

sastrawan terkemuka dari Arab sepanjang sejarah. Dan untuk memahami dan 

menguasai Al-quran sangat sulit sekali kecuali dengan bahasa Arab. Bahasa 

Arab pun dalam hal ini perlu menguasai sastra arab seperti Nahwu dan Sharaf. 

Jadi tidak secara mudah Al-quran ditafsirkan. Bisa berbicara Arab belum tentu 

menguasai Nahwu Sharaf dan belum tidak bisa begitu saja menafsiri Al-quran 

dalam rangka memahami dan menguasai Al-quran. Implikasinya, islam 

menuntut pemeluknya jika ingin menyalami dan mendalami makna Al-quran, 

maka hendaknya „‟mengarapkan diri‟‟. Mengarapkan diri bukan berarti 

tuntutan segala seseuatu meniru Arab tetapi bagaimana penguasaan terhadap 

bahasa sastra Arab dalam rangka untuk mencari substansi nilai-nilai ajaran 

islam.
8
 

Memang sebuah kenyataan, agama dan kebudayaan dapat saling 

mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan symbol. Agama adalah 

symbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga 

mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama 

memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan 

agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, 

                                                             
7 Fausi Abubakar.” Interaksi Islam dengan budaya lokal dalam  tradisi khanduri maulod 

pada masyarakat Aceh Akademika, vol. 21, NO. 01 Januari-Juni 2016 
8 Fausi Abubakar.” Interaksi Islam dengan budaya lokal dalam  tradisi khanduri maulod 

pada masyarakat Aceh Akademika, vol. 21, NO. 01 Januari-Juni 2016 
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universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). 

Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relative dan temporer. Agama 

tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi 

tanpa kebudayaan agama sebagai kilektifitas tidak akan mendapat tempat. 

Dengan demikian, Islam telah berperan sebgai pendorong manusia 

untuk „‟berbudaya‟‟. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, 

norma dan pedoman. Sampai disini, bisa dikatakan bahwa kebudayaan itu 

sendiri berasal dari agama. Dari Tradisi ke Tradisi Al-nufahazat ala qadim al-

shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (menjaga tradisi lama yang baik dan 

mengambil tradisi baru yang lebih baik), nampaknya inilah yang menjadi 

pedoman dan menjadi inspirasi pemikiran akulturaasi Islam dengan budaya 

lokal. Memang inilah fakta yang ada di Indonesia. Islam mampu 

mengakomodasi seluruh budaya lokal menjadi kekuatan dan alat untuk 

mengembangkan Islam. Dan harus diakui sejarah bahwa sekarang umat Islam 

terbesar di seluruh dunia ada di Indonesia dan ini tak lepas adanya akulturasi 

ajaran agama (Islam) dengan nilai-nilai lokal.
9
 

Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berinteraksi dan 

saling mempengaruhi, karena pada keduanya terdapat nilai dan symbol. 

Agama mepengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, sedangkan 

kebudayaan dapat mempengaruhi system nilai dan simbol agama. Agama 

adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, dan 

kebudayaan juga mengandung nilai supaya manusia dapat hidup didalamnya. 

Agama dalm perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang 

membuat sejumlah konsepsi mengenai kontruksi realitas, yang berperan besar 

dalam struktur tata normatif dan social. Sedangkan budaya merupakan 

ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang 

mengandung nilai-nilai religiusitas, filosofis, dan kearifan lokal. 

Islam dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya 

terdapat nilai dan simbol. Tetapi keduanya perlu dibedakan, yaitu Islam adalah 

                                                             
9 Fausi Abubakar.” Interaksi Islam dengan budaya lokal dalam  tradisi khanduri maulod 

pada masyarakat Aceh Akademika, vol. 21, NO. 01 Januari-Juni 2016 
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sesuatu yang universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan 

(absolut) pada aspek tauhid. Sedangkan kebudayaan bersifat relative dan 

temporatur. Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta 

alam dan dalam kehadirannya dimuka bumi, Islam berbaur dengan budaya 

lokal suatu masyarakat sehingga antara Islam dengan budaya lokal tidak bisa 

dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung 

dan melengkapi. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan 

waktu dan tempat. Tetapi berbeda dengan budaya, sekalipun berdasarkan 

agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. 

Kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi 

sebaliknya agama berdasarkan budaya. Oleh karena itu agama adalah primer 

dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan 

karena ia sub-kordinat terhadaap agama. Islam maupun kebudayaan, sama-

sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam mensikapi kehidupn agar 

sesuai dengan kehendak Allah dan kemanusiaannya. Oleh  karena itu biasanya 

terjadi interaksi antara Islam dengan kebudayaan tersebut. Agama 

memberikan warna (spirit) pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan 

memberikan kekayaan terhadap agama. Secara lebih luas, Islam dan budaya 

lokal dapat dilihat dalam perspektif sejarah, karena Islam dalam 

penyebarannya selalu berhadapan dengan keragaman budaya lokal setempat, 

sehingga strategi dakwah yang digunakan seringkali dengan mengakomodasi 

budaya likal tersebut dan kemudian memberikan spirit keagamaannya. 

Terdapat dua hal yang perlu dipahami dari interaksi Islam dan budaya, yaitu 

islam sebagai konsepsi social budaya yang disebut dengan great tradition 

(tradisi besar) dan Islam sebagai realitas budaya yang disebut dengan little 

tradition (tradisi kecil) atau lokal tradition.
10

 

Sebagai suatu norma,aturan, maupun segenap aktivitas masyarakat, 

ajaran Islam telah menjadi polanutan. Dalam konteks inilah Islam sebagai 

agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat. Disisi lain budaya-budaya 

                                                             
10 Khoiri Muhammad Syifa. Nilai-nilai Islam Dalam Budaya dan Kearifan Lokal 

Masyarakat Wahyu Kliyu Diterbitkan tanggal 26 Desembaer 2019 
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lokal yang ada di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. 

Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat 

warna-warna Islam. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada tahap penyelesaian, peneliti perlu menggunakan beberapa metode 

untuk memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penelitian. Jenis penelitian 

yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi 

penelitian adalah lapangan atau Field Researct, yaitu peneliti melakukan 

penelitian secara langsung ke lokasi kejadian dan peneliti sekaligus terlibat 

langsung dalam penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami 

peristiwa mengenai Adat yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan 

data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih 

tahu, dan perilaku serta objek yang diamati langsung oleh peneliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di desa Bontonyeleng 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Adun yang menjadi alasan 

peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masyarakatnya daerah ini masih 

sangat kuat mempertahankan budaya atau tradisi Nenek Moyang mereka yang 

didalamnya masih terdapat kepercayaan terdahulu yang harus dikaji lebih 

dalam untuk mengetahui adanya praktik tertentu yang dapat mengarah pada 

kesyirikan, selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu 

membutuhkan banyak biaya, sehingga waktu penelitian dapat digunakan lebih 

singkat dan efisien. 

B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini untuk memahami secara mendalam mengenai Adat pernikahan
1
 

yaitu: 

 

                                                             
1
 Heri Qusyaeri, Blog. Com. http://riefrt.blogspot.com/2012/2013/pemahaman- teori -

komunikasi.html?m=1 (15 November 2014) 
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a. Pendekatan Sejarah 

Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki 

keadaan yang sebenarnya berkenan dengan penerapan suatu peristiwa 

yang terjadi dalam masyarakat
2
. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai 

usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup penomena yang telah 

terjadi dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba pada masyarakat yang telah beragama Islam. 

b. Pendekatan Sosiologi 

Metode pendekatan ini berupaya memahami Adat pernikahan 

dengan melihat peranan masyarakat yang ada di dalamnya. Sosiologi 

adalah salah satu ilmu yang obyek penelitiannya adalah manusia. 

c. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu 

yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini 

pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang makhluk 

manusia yang mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan 

kebudayaan sehingga diharapkan Adat Pernikahan sebagai bagian dari 

kebudayaan berbentuk tradisi dapat dilihat dari sudut panadang manusia 

sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan dan 

dikembangkan oleh masyarakat yang bersifat tidak terjadi kemusyrikan 

didalamnya.
3
 

d. Pendekatan Agama 

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama bertolak dari 

kesadaran bahwa pada hakikatnya seberuk apapun yang bernama manusia 

pasti memiliki tuhan.
4
 Dengan metode pendekatan agama ini maka akan 

ada dasar perbandingan Adat Pernikahan dalam integrasi Islam terhadap 

                                                             
2
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet I; Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 

2008) , h.48 
3
 Beatty, Andrew, 2001, variasi agama pendekatan antropologi, PT. Raja Grafindo 

persada, Jakarta 
4
 Esti Ismawati. Ilmu Sosial Budaya Dasar. H 156 
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budaya lokal masyarakat Bugis Bulukumba setelah masuknya Islam 

dengan melihat nilai religiusnya untuk dilestarikan dan dikembangkan 

sesuai ajaran Islam.
5
 

C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada 

kemampuan dan kecepatan peneliti dalam berusaha untuk mengungkap suatu 

peristiwa subjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan 

syarat ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai 

dan almiah dengan fakta yang konkrit. 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasrkan pada usaha 

peneliti dalam mengungkapkan peristiwa subjektif mungkin sehingga 

penentuan informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki 

kompetensi pengetahuan dan pemahaman tentang adat pernikahan suku bugis 

di bulukumba. 

Data sangatlah penting dalam suatu penelitian, karena tanpa data hasil 

penelitian berubah dan waktu sejarahnya. Sumber data yang digunakan 

penulis dalam penelitian, ini: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

informan atau narasumber yang ada, dalam hal ini yaitu pemuka adat dan 

beberapa tokok masyarakat setempat atau yang dapat dipercaya 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa buku 

atau alat pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi 

melalui dokumen atau hasil penelitian yang relevan untuk membantu 

dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

 

 

                                                             
5
 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Penerbit  

Ombak, 2011), h. 41-42. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode field 

research yaitu metode pengumpulan data yang menuntut peneliti untuk 

melakukan pengamatan lapangan secara langsung kepada objek peneliti yang 

telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

field research adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Observasi merupakan suatu kegiatan lapangan yang dilakukan 

dengan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku objek 

yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

dalam penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. 

2. Wawancara atau Interview 

Metode wawancara adalah proses untuk mendapatkan penjelasan 

atau mengenai informasi dengan menggunkan cara Tanya jawab dengan 

bertatap muka langsung dengan informan yang dilakukan peneliti bersifat 

terstruktur karena sebelumnya peneliti telah menetapkan terlebih dahulu 

masalah dari pertanyaan yang akan diajukan. Salah satu instrumen yang 

digunakan untuk menemukan data yang detail. Teknik ini berfungsi untuk 

memperoleh data primer adat pernikahan suku bugis bulukumba. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mengumpulkan data sebanyak 

mungkin dari informan secara langsung (field research) dengan interaksi 

dalam bentuk dialog secara partsipatoris. Dengan cara ini diharapkan dapat 

diperoleh sumber data yang objektif dan akurat tentang adat pernikahan 

suku bugis bulukumba. 

4. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yakni dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan 

dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah 

peneliti. 



24 
 

 

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang 

ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah 

ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah 

dikumpulkan melalui metode data yang telag ditetapkan. Dalam menganalisis 

data peneliti memilih data mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari 

kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat memudahkan diri 

sendiri dan orang lain dalam memahami objek yang dikaji. Adapun dalam 

pemgoahan data digunakan metode-metode sebagai berikut: 

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

khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode Deduktif, adalah menganalisis data dari masalah yang bersifat 

umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Metode Komperatif, yaitu menganalisis dengan jalan membanding-

bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan lainnya 

kemudian menrik kesimpulan. 

F. Metode Penulisan (Historiografi) 

Historiografi adalah penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk 

tulisan. Tahap ini adalah tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian penulisan 

karya ilmiah tersebut baik dalam bentuk historiografi
6
 yang merupakan proses 

penyusunan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi 

sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologi 

atau memperhatikan urutan waktu kejadian. 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet. I; 

Yogyakarta: Penerbit  Ombak 2011), h. 51 



 
 

25 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian  

1. Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba adalah merupakan salah satu Kabupaten di 

bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 153 km dari ibu 

kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 05
0
 20‟ – 05

0
 40‟ Lintang 

Selatan (LS) dan 119
0
 58‟ – 120

0
 28‟.

 

Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi: 

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores 

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 Km
2
 atau sekitar 

1,85% dari luasa wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang 

meliputi 126 desa/kelurahan yang terdiri dari 24 kelurahan dan 102 desa. 

Ditinjau dari 10 kecamatan terdapat 2 kecamatan yang luas, yaitu Kecamatan 

Gantarang dan Kecamatan Bulukumpa, masing-masing 173,51 Km
2 

dan 

171,33 Km
2
, sekitar 29,87% dari luas Kabupaten Bulukumba, kemudian 

kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang berlokasi Ibu 

Kota Kabupaten (Kota Bulukumba) dengan luas wilayah 14.44 Km
2
 atau 1,25 

% dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba.
1
 

 

         

 

                                                             
1
 Sumber data Kantor Camat Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 2021 
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  Gambar 1.1 Peta Kabupaten Bulukumba 

 

2. Kecamatan gantarang 

Kecamatan gantarang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 

Bulukumba, Sulawesi Selatan Indonesia. Kecamatan Gantarang adalah salah 

dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Kecamatan Gantarang awalnya 

menyatu dengan Kecamatan Kindang dengan nama Kecamatan Gangking, 

tetapi kemudian dimekarkan menjadi dua kecamatan. 

Meskipun sudah dimekarkan, Kecamatan Gantarang tetap tercatat 

paling banyak penduduknya di antara 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. 

Jumlah penduduk Kecamatan Gantarang pada tahun 2006 sebesar 68.774 

jiwa.
2
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Kantor Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba 2021 
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Gambar 1.2 Peta Kecamatan Gantarang 

 

Di kecamatan Gantarang terdapat 20 kelurahan dan desa. Salah satu 

desa yang cukup terkenal dan sudah sering dikunjungi wisatawan, wartawan,  

peneliti, pemerihati masalaah-maasaalah sosial, dan berbagai kalangan 

lainnya, yaitu Desa Padang, karena desa ini menjadi percontohan desa yang 

memberlakukan perda syariat islam, dengan ciri khas hukuman cambuknya. 

Beberapa tahun silam, sebanyak 20 perwakilan desa di Kecamatan 

Gantarang, juga sepakat memberlakukan potong tangan bagi pelaku pencuri 

yang tertangkap tangan. Para kepala desa juga sepakat untuk membentuk 

forum peduli kamtibmas pallawa lipu. Ditunjuk sebagai coordinator 

kecamatan adalah kepala desa padang, Andi Rukman Djabbar. 

Selain pencuri, pelaku judi dan penikmat minuman keras (miras) juga 

dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. 

Di Kecamatan gantarang juga terdapat kebun dn pabrik kapas yang 

terletak di jalan poros provinsi. Kebun dan pabrik kapas Bulukumba berada di 

bawah perusahaan PT Sulawesi Cotton Industry. 
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Berikut jumlah penduduk menurut jenis kelamin per-Kecamatan
3
 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio jenis kelamin 

1 Gantarang 34.921 37.970 72.891 91 

2 Ujung Bulu 23.789 25.505 49.291 92 

3 Ujung Loe 19.140 21.356 40.496 89 

4 Bonto Bahari 11.052 13.509 24.561 81 

5 Bonto Tiro 10.252 13.113 23.365 78 

6 Herlang  11.179 13.538 24.717 82 

7 Kajang  22.934 25.293 48.227 90 

8 Bulukumpa  24.939 27.134 52.073 91 

9 Rilau Ale 18.232 20.948 38.730 88 

10 Kindang  14.860 15.682 30.542 94 

 Jumlah  191.293 213.598 404.896 89 

 

3. Desa Bontonyeleng 

a. Letak Administrasif dan Luas Wilayah 

Secara Administrasif pemerintah Desa Bontonyeleng berada dalam 

wilayah Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi 

Selatan terdiri dari 5 dusun yaitu: 1. Dusun Paobeccenge, 2. Dusun 

Likukorong, 3. Dusun Jokka, 4. Dusun Topaleo, 5. Dusun Seka dengan batas 

wilayah sebagai berikut: 

              Batas         Desa/kelurahan           Kecamatan  

         Sebelah Utara    Desa Bontonyeleng            Gantarang  

         Sebelah Selatan         Desa Kaluku            Gantarang  

         Sebelah Timur          Desa Sopa            Kindang  

         Sebelah Barat         Desa Bacari           Gantarang  

 Sumber: Kantor Desa Bontonyeleng.
4
 

 

                                                             
3
 Sumber: Kantor Camat Gantarang Bulukumba 2021 

4
 Sumber Data, Kantor Desa Bontonyeleng, 2021 
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4. Agama dan Kepercayaan 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor Camat di 

Kecamatan Gantarang bahwa penduduk Desa Bontonyeleng 99% beragama 

Islam. 

             Agama            Laki-laki           Perempuan 

             Islam          1536 orang           1641 orang 

             Kristen                   -                   - 

             Katholik -                   - 

             Hindu                   -                   - 

             Budha                   -                   - 

             Konghucu                   -                   - 

   Kepercayaan lainnya                   -                   - 

             Jumlah          1536 orang          1641 orang 

Sumber: Kantor Desa Bontonyeleng.
5
 

Tetapi masih banyak penduduknya yang menganut kepercayaan lama. 

Itulah sebabnya ditengah-tengah masyarakat desa Bontonyeleng masih banyak 

perilaku keagamaan yang berbeda dengan ajaran Islam yang benar, seperti 

pemali atau larangan dalam berbagai hal. Selain itu masih ada juga 

kepercayaan Dinamisme yang menganggap bahwa setiap benda yang 

dianggap angker mempunyai kekuatan ghaib dan kepercayaan Animesme 

yang menganggap bahwa roh nenek moyang mereka atau orang mati masih 

tetap dapat mempemgaruhi keadaan keluarga yang masih hidup. 

5. Adat Istiadat 

Masyarakat Kabupaten Bulukumba khusunya di Desa Bontonyeleng 

merupakan suku bugis yang sangat kental dengan ciri khas budaya suku bugis 

Makassar seperti dari segi makanan, seni musik tarian adat, bentuk rumah dan 

masih banyak kebiasaan lainnya yang corak kehidupan yang menggambarkan 

suku Bugis Makassar. Jika dilihat dari sifat dan karakterristik maka suku bugis 

memiliki corak budaya yang tersendiri yang terkenal sebagai suatu suku 

                                                             
5
 Sumber Data, Kantor Desa Bontonyeleng, 2021 



30 
 

 

bangsa atau kelompok yang memiliki karakter yang keras, pemberani dan 

kasar, namun dibalik itu mereka juga dikenal sebagai orang yang ramah, orang 

yang sopan, menghargai keberagaman suku. Ada literatur bugis mengatakan 

“aro tau ugie memang makasara batena maccarita tapi macole ribali 

maccarita apa sopan, na dena nabeda-bedakan tau laninge tapi ko 

majekko di para alena lebbih jabbih ja tau ugi eh ma pelle ko nu 

peddiki sajingna.
6
 

 

Dari wawancara diatas dapat saya pahami bahwa orang bugis kasar 

dalam hal berbicara akan tetapi baik dalam bercerita penuh dengan sopan 

santun tidak membeda-bedakan orang lain tetapi jika kalian baik pada suku 

bugis maka orang bugis lebih tidak baik apabila kalian lukai keluarganya 

maka dia lebih keras. 

Masyarakat yang ada di desa bontonyeleng hidup dengan corak suku 

bugis yang mayoritas berbahasa bugis sampai sekarang walaupun orang-orang 

awam pada masa dulu akan tetapi sudah menguasai bahasa Indonesia jika 

berbicara dengan orang luar. Budaya orang bugis banyak dipengaruhi oleh 

adat istiadat secara turun temurung yang dikaitkan dengan agama yang dianut 

dimana mayoritas penduduknya beragama islam. 

Budaya atau adat istiadat suku bugis sangat mendominasi kehidupan 

masyarakat suku bugis dalam wawancara di lokasi. Siri adalah rasa malu 

sedangkan pesse adalah tidak tega kasihan atau rasa iba
7
 jadi pesse dapat 

diartikan sebagai sebuah tindakan emosional untuk turut merasakan kepedihan 

atau kesusahan orang lain sama seperti yang disampaikan kepala dusun 

bontonyeleng siri itu adalah budaya atau karakter yang masih dipegang teguh 

orang suku bugis yang berani mati demi malu yang di tanggung. 

“Tuo ki rilino siri bawang ri tettongen pappasenna tau toae aja mulari 

ko siri nu ko lari nutiwi mate siri 
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 Hidup kita di dunia hanya malu yang kita pegang teguh jangan lari 

karena sampai mati malu itu tidak akan hilang
8
 

Karena masyarakat bugis masih kental dengan acara menyatukan 

antara kepercayaan dengan agama yang masih kental yang masih di percayai 

tradisi nenek moyang masih tidak serta merta mereka tinggalkan dalam acara 

kematian, perkawinan, khitaman, haqikah masih banyak tradisi yang 

dicampurkan dengan agama Islam dalam acara adat pernikahan. 

 

B. Eksistensi Adat Pernikahan Bugis Bulukumba 

1. Mengenal keunikan suku bugis di Bulukumba 

Acara pernikahan merupakan bentuk perjanjian nikah yang dilakukan 

oleh pihak laki-laki dan perempuan, dan mungkin tidak asing lagi buat kita 

tentang susku bugis bulukumba, Sulawesi selatan. Pernikahan dalam suku 

bugis Bulukumba dinamakan Mappabotting, berbeda dengan acara-acara pesta 

pernikahan yang berlangsung atau dilakukan disebuah gedung. 

Mappabotting ini dilakukan apabila sudah ada persetujuan antara pihak 

laki-laki dan pihak perempuan, dalam suku bugis ini memiliki cerita yang 

sangat unik mengenai acara pernikahan. Sebelum pernikahan ada syarat yang 

dinamakan “madduta”, madduta ini adalah pihak keluarga laki-laki melamar 

perempuan dengan adanya uang untuk acara yang nantinya juga berlangsung 

dirumah perempuan.
9
 

Madduta ini merupakan proses tawar menawar sama halnya yaitu 

seperti pembeli dengan penjual dalam sistem jual beli. Bila mana sudah 

ditentukan waktu pernikahan, dua hari sebelum acara mappabotting ada juga 

yang dinamakan “Accado-cado. Yaitu semua keluarga berdatangan 

menyambut rasa kebahagiaan karena ada salah satu keluarganya akan 

melangsungkan pernikahan, dan mereka dengan bergotong royong bekerja 

untuk kesiapan acara pernikahan. 
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Adapun syarat pernikahan lainnya dalam suku bugis yaitu 

mabbarasanji dan wenni appacingeng. Mabbarasanji adalah membacakan ayat 

barasanji, sedangkan appacingeng merupakan malam suci yang dimana anak 

yang akan melaksanakan pernikahan dihias dengan beberapa kosmetik 

tradisional. Mungkin saja anda merasa penasaran dengan suku bugis 

Bulukumba ini.
10

 

Keunikan suku ini melambangkan bahwa masih ada suku yang sangaat 

disiplin dan mempercaayai tentang masa silam masa lampau, menurut suku 

bugis apabila ada satu syarat yang ditinggalkan atau tidak dilaksanakan konon 

katanya keluarga yang sudah melaksanakan pernikahan akan mengalami 

mandul atau tidak mempunyai anak. 

Perkawinan di tanah Bugis bukan hanya bertujuan mengawinkan anak 

yang kita lahirkan, akan tetapi lebih dari pada itu yakni ingin mempersatukan 

kedua rumpun keluarga besar. Menjadikan kehidupannya menjadi baik dan 

berberkah, saling menghargai, saling asih, asuh dan saling asah antara satu 

dengan yang lain. 

Kalangan masayarakat adat yang masih kuat memegang prinsip 

kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, maka pernikahan merupakan 

suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah 

dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian 

dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda. Ada kalanya upacra 

pernikahan hanya sekedar memperingati momentum sejarah, tetapi kadang-

kadang upacara pernikahan terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan 

mudarat dan dampak negatif bagi masyarakat.
11

 

Adat pernikahan Bugis pada dasarnya memiliki fungsi seperti pada 

penjelasan sebelumnya, namun seiring perkembangan zaman terjadi 

pergeseran/perubahan termasuk perubahan nilai sehingga mengakibatkan 

munculnya anggapan-anggapan miring terhadap adat pernikahan Bugis 

tersebut, diantaranya adalah: 

                                                             
10

 Abdul Hamid 52 Tahun, Kepala Dusun Wawancara: Bontonyeleng 20 Januari 2021 
11

 Abdul Hamid 52 Tahun, Kepala Dusun Wawancara: Bontonyeleng 20 Januari 2021 



33 
 

 

a. Ritual adat pernikahan Bugis sebagai ajang pamer status sosial, ajang 

gengsi keluarga kedua mempelai. Maka dibuatlah pesta yang sangat 

meriah untuk menghindarkan diri dari perkataan negatif orang lain. 

Misalnya anggapan pernikahannya sederhana disebabkan karena 

kurangnya dana dan lain sebagainya. 

b. Ritual adat pernikahan bugis merupakan bentuk pemborosan dan cendrung 

materialistis, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dihaiskan dalam proses 

tersebut. Termasuk juga tingginya harga balanca/pappenre (biaya acara 

pernikahan) yang dibebankan oleh keluarga calon mempelai perempuan 

kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Belum termasuk biaya mahar, 

tenda untuk pernikahan, tata rias, busana dan lain sebagainya. 

 

C. Proses Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 

Suku bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan 

martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan 

turunnya harga diri atau martabat seseorang. Jika seorang anggota keluarga 

melakukan tindakan yang membuat malu keluarga, maka ia akan di usir atau 

dibunuh. Namun, adat ini sudah luntur di zaman sekarang ini. Tidak ada lagi 

keluarga yang tega membunuh anggota keluarganya hanya karena tidak ingin 

menanggung malu dan tentunya melanggar hukum. Sedangkan adat malu 

masih dijunjung oleh masyarakat Bugis kebanyakan walaupun tidak seketat 

dulu, tapi setidaknya masih diingat dan dipatuhi. 

Pesta pernikahn bagi orang Bugis bukan sekedar upacara perjamuan 

biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Oleh karena itu, tak jarang 

sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk 

meningkatkan status sosial mereka.
12

  

Bagi orang Bugis proses peminangan yang harus dilakukan oleh 

mempelai pria. Hal ini menunjukan suatu upaya untuk menghargai kaum 
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wanita dengan meminta restu dari kedua orang tuanya. Penghargaan terhadap 

perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas 

kawin dan doi balanca yang cukup tinggi dari pihak laiki-laki kepada pihak 

perempuan. Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau 

tanda kemuliaan perempuan. 

Ada tiga tahap dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan 

masyarakat Bugis Bulukumba pada umumnya yaitu, tahap pra-nikah,  tahapan 

nikah, dan tahap setelah nikah. Bagi masyarakat suku bugis bulukumba, 

menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat 

sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suvi. Oleh sebab itu dalam 

rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang benar ahli 

dalam menangani pernikahan tersebut. Adapun proses adat pernikahan suku 

bugis bulukumba yaitu: 

1) Tahap Pra-Nikah 

Dalam upacara pernikahan adat masyarakat bugis Bulukumba yang 

disebut “Mappabotting”, terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan- 

kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling 

tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat bugis 

Bulukumba yang betul-betul masih melihat Adat Istiadat mereka. Pada 

masyarakat Bugis Bulukumba saat sekarang ini yang masih kental dengan 

kegiatan tersebut, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan 

karena mengandung nilai-nilai sarat akan makna, diantaranya agar kedua 

mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi sehingga 

pernikahan antar dua keluarga tidak retak. Kegiatan-kegiatan tersebut 

meliputi: 

a. Mammanu-manu (Mappese-pese) 

Dulu mammanu-manu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari gadis yang hendak dipinang. 

Biasanya mammanu-manu diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki 
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yang dianggap mampu untuk melakukan pembicaraan awal keluarga calon 

mempelai.
13

 

Proses ini dilakukan sebelum upacara pernikahan. Calon mempelai 

laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin 

untuk mempersunting gadis pujaannya. Momen ini juga dimanfaatkan untuk 

membahas besaran nilai uang panai dan mahar jika memang keluarga 

mempelai perempuan menerima pinangan sang laki-laki. 

Proses Mammanu-manu itu sudah dapat diketahui dengan jelas nama 

lengkap perempuan tersebut dan nama orang tua, serta keluarga. Ini sebagai 

bagian dari perjamuan awal, dan ditelusuri lebih lanjut informasi dari orang 

tua si perempuan mengenai beberapa alternatif yang menurutnya kriteria laki-

laki yang akan dijodohkan untuk anak perempuannya itu. Tidak jarang juga 

seorang laki-laki mudah jejak memulai aktifias seperti ini, memberikan 

kepada orang tuanya tentang kriteria perempuan pilihannya yang tepat akan 

mendapinginya kelak. Dari pengalaman di lapangan, meskipun kenyataanya 

penetapan pilihan masih sangat variatif, namun pilihan pada umumnya akan 

jatuh pada anak-anak perempuan yang dipertimbangkan layak oleh orang tua 

lelaki.
14

 

Proses mammanu-manu dilakukan pada zaman dahulu karena menurut 

kepercayaan masyarakat bugis Bulukumba bahwa dahulu orang yang menikah 

biasanya tidak saling mengenal antara prian dan wanita bahkan keduanya 

kadangkala tidak pernah bertemu maka dilakukanlah langka Mammanu-manu. 

Saat sekarang ini, tidak perlu banyak melakukan Mammanu-manu karena 

mayoritas calon telah ditentukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang sudah 

betul-betul dikenal. Ataupun calon mempelai perempuan telah dikenal akrab 

oleh calon mempelai laki-laki.
15

 bahkan dizaman sekarang pun pemilihan 

jodoh sebagian besar tidak lagi melibatkan kedua orang tua dalam arti lain 

bahwa laki-laki yang hendak menikah sudah memiliki pilihannya sendiri. 
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Karena pernikahan masa kini tidak harus memakai adat termasuk dalam 

sistem perjodohan yang telah membudaya dikalangan masyarakat, terlepas 

dari itu kita harus kembali pada ajaran agama tidak membeda-bedakan dari 

status sosialnya, asalkan proses pelaksanaanya haruslah berpedoman seperti 

dianjurkan dalam Al-quran dan As-sunnah. 

Setelah kegiatan ini selesai yakni Mammanu-manu pihak keluarga 

lelaki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang akan telah 

ditemui pada saat Mammanu-manu sebelum mengambil langka pelamaran 

atau dalam bahasa bugis Madduta. Dalam pembicaraan pihak keluarga ini jika 

semua telah disetujui akan dianggap layak dijadikan istri/menantu kelak maka 

dilakukanlah langka berikutnya yaitu Madduta. 

b. Madduta 

Madduta biasa pula diistilakan yakni meminang, dahulu kala proses ini 

dilakukan secara berkali-kali sampai ada kata sepakat pinangan itu diterima 

atau tidak, kalau diterima pihak keluarga laki-laki datang membicarakan hal- 

hal yang dibutuhkan dalam perkawinan utamanya uang belnja. Pada proses 

Mammanu-manu sebelumnya diawali secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, 

maka untuk proses Madduta ini diadakan dengan cara terang-terangan. 

Madduta adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan 

untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah 

dibicarakan sebelumnya pada waktu mammanu-manu. Oleh Karena sifatnya 

terang-terangan pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak 

keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa 

mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran. Setelah rombongan to 

madduta (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada 

tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan to madduta dengan to 

riaddutai, kemudian pihak perempuan pertama mengakat bicara, lalu pihak 

pria mengutarakan maksud kedatangannya. 

Setelah juru bicara pihak laki-laki, mengutarakan maksud dan 

keterangan yang pada intinya diselingi pertanyaan formalitas, apakah gadis 

yang akan dilamar sudah disimpan, atau menerima lamaran pihak lain 
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sebelumnya, dengan harapan agar lamaran yang diajukan dapat diterima, maka 

selanjutnya juru bicara pihak perempuan menjawab dan apa bila pihak 

perempuan menerima maka akan mengatakan „‟Komakkoitu adatta, sorokni 

tangangaka, nakkutananga tokki‟‟ yang artinya bila demikian tekad tuan, 

pelajarilah saya dan sya pelajari tuan, atau dengan kata lain pihak perempuan 

menerima, maka dilanjutkan dengan pembicaraan selanjutnya yaitu 

Mappasiarekkeng.
16

  Berikut ini salah satu contoh dialog To Madduta dengan 

To Riaddutai. 

To Madduta : Duami kuala sappo, unganna panasae belona kanu (Hanya dua 

yang menjadi tumpuan kami kejujuran dan hati yang bersih). 

Iyaro bunga rositta tepu tabbaka toni, engka naga sappona 

(Kembang ros itu cukup mekarlah, apakah sudah ada yang 

melindunginya?) 

To Riaddutai : Degaga pasa rikampongta, balanca riliputta mulinco mabela 

(Apakah tidak ada gadis di negeri bapak sehingga jauh bapak 

mencari) 

To Madduta : Engka pada ri liputta, balanca ri kampongta , nakiya nyawami 

kusappa (Ada juga gadis negeri kami, tetapi yang kucari 

adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik. 

To Riaddutai : Iganoro elo ri bungata, bunga temmaddaunge, temmattake 

(Siapa yang ingin pada anak kami yang tidak punya 

pengetahuan sedikitpun) 

To Madduta : Taroni temmadaung, temmatakke (Biarlah tidak tahu apa-apa, 

karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kuhadiakan 

pelita hidupku)
17

 

Demikian contoh dialog antara pihak laki-laki dan pihak perempuan 

yakni to madduta dan to riaddutai, kalimat bahasanya yang mengandung arti 

yang indah. Setelah juru bicara laki-laki mengutarakan maksud dan tujuannya 

maka pihak perempuan mengutarakan apa sang gadis sudah ada yang 
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menyimpannya atau melamarnya atau belum. Dalam proses ini biasanya jika 

belum ada kata sepakat maka pihak laki-laki memberikan waktu beberapa hari 

pada pihak wanita beberapa hari untuk mempertimbangkan maksud dan tujuan 

pihak laki-laki 

c. Mappasiarekkeng 

Mappasiarekkeng berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-

kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, acara ini dilaksanakan ditempat 

mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian 

hadiah pertunagna dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita 

sebagai Passeo, atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan sejumlah 

pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, panasa 

(buah nangka) sebagai simbol minasa (pengharapan), sirih pinang (leko), 

sokko (nasi ketan) simbol kebersamaan, dan berbagai kue-kue tradisioanal 

lainnya.
18

 

Mappasiarekkeng artinya memantapkan pembicaraan setelah proses 

melamar dilaksanakan. Pada pembicaraan Mappasiarekkeng, biasanya juga 

ditindaklanjuti dengn mengikat dengan kuat atau menyimpulkan kembali 

kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses Madduta 

sebelumnya. Mappasiarekkeng ini sudah merupakan lamaran resmi dan 

biasanya disaksikan oleh keluarga dan kenalan yang lebih ramai lagi baik dari 

utusan pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan menggunakan 

pakaian yang formal atau resmi. Pada saat Mappasiarekkeng dibicarakan 

secara terbuka segala sesuatu terutama mengenai hala-hal yang prinsipil atau 

ini sangat penting karena kemudian akan diambil kesepakatan atau mufakat 

bersama, kemudian dikuatkan kembali keputusan tersebut dengan cara 

Mappasiarekkeng atau pertunangan secara resmi. 

Selain itu hal prinsipil juga dibicarakan pada saat Mappasiarekkeng 

kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan 

pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Dalam acara ini akan dirundingkan 

dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan. 
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Pada acara Mappasiarekkeng tersebut pihak laki-laki juga 

menyerahkan doi menre yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada 

pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta perkawinan, hal ini biasanya 

dilakukan oelh keluarga yang memiliki tempat tinggal jauh dari kediaman 

calon pengantin wanita. Penyerahan doi menre dan hadiah-hadiah lainnya 

diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-laki. 

Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang 

bertalian dengan upacara perkawinan
19

, antara lain: 

1) Doi menre (uang naik) 

Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan  kesepakatan kedua belah 

pihak antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Namun 

dalam penentuan besaran uang belanja/Doi Menre pihak keluarga 

perempuan yang lebih  dominan dan lebih berhak memberikan batasan 

jumlah rupiahnya. Sehingga seringkali terjadi tawar menawar antara kedua 

belah pihak.  Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai besaran uang 

belanja bervariasi antara lain: 

a. Faktor Keturunan 

Masyarakat Bugis sebahagian besar masih kuat memegang unsur 

kebangsawanannya dalam memilih pasangan hidup dan menentukan 

jumlah uang belanja. Hal ini berkaitan dengan kehormatan suatu 

rumpun keluarga jika berasal dari silsilah keturuan Puang, Karaeng 

atau Andi dan Tetta (keturanan pemangku kekuasaan). Dalam acara 

pelamaran dan penentuan uang belanja keluarga perempuanlah yang 

paling berwenang menentukan jumlah uang belanja oleh karena 

melihat status kebangsawanannya dan status kebangsawanan dari 

keluarga laik-laki. Semakin tinggi status kebangsawanannya maka 

semakin tinggi pula uang belanja. Hal ini di ungkapkan oleh Nurdin 

„‟Idi meneng wija puang iyanaritu tau elo‟e madita lao ri padatta 

tau wedding‟i matanre attaungenna pole di wijae nasaba matanre 

attaungenna masiri‟i matiwi doi panai masempo‟‟
20
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Artinya : 

( kami ini keturunan puang maka orang yang mau melamar anak 

kami juga harus orang yang paling tidak sederajat atau lebih tinggi 

dari kami dan kalau puang tentu mereka malu kalau membawa 

uang yang sedikit.) 

b. Faktor Status Sosial 

Status sosial dalam kemasyarakatan juga menjadi salah satu dasar 

pertimbangan masyarakat Bugis dalam menjodohkan anak 

keturunannya dan menentukan harga pinangan laki laki. Hal ini 

didasarkan kepada prinsip bahwa wanita yang memiliki kelebihan fisik 

(cantik), harta, pekerjaan bahkan telah menunaikan ibadah Haji adalah 

dambaan bagi setiap pria yang ingin meminangnya. Oleh karena 

menjadi sebuah kewajaran jika nilai pinangannya juga ikut melebihi 

dari jumlah yang biasa atau umum di dalam masyarakat Bugis itu 

sendiri.  

c. Faktor Ekonomi 

Pesta pernikahan adalah merupakan sebuah ajang sosial yang juga 

sarat dengan prestasi di dalam masyarakat. Moment pernikahan yang 

mewah dengan segala pernak-perniknya juga memberikan pengaruh 

terhadap kesuksesan sebuah pesta pernikahan. Kemeriahan ini dapat 

berlangsung manakala ditunjang oleh kesanggupan laki-laki 

memberikan uang panai yang sesuai keinginan keluarga wanita. Sudah 

barang tentu uang panai yang tinggi menjadi modal untuk 

melangsungkan pesta pernikahan yang dapat mengundang decam 

kagum keluarga dan undangan serta masyarakat si sekitarnya. Hal ini 

juga di dasarkan situasi dan kondisi pasar terhadap harga bahan 

kebutuhan selama pesta berlangsung baik sebelum acara, proses acara, 

maupun pasca acara. Selain bahan-bahan kebutuhan pasar (bahan 

makanan), keluarga perempuan juga membutuhkan servis penyedia 

jasa dalam menunjang pesta pernikahan. Anrong Butting (penyedia 

jasa rias dan pernak-pernik pesta) menjadi solusi dalam menyukseskan 
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hajatan pernikahan dengan imbalan jasa yang tidak sedikit. Hal ini di 

ungkapkan oleh Hj Hamsiah selaku indo Botting. 

„‟Maittana mancaji indo botting. Maegana tau masewa tenda, baju 

bodo, sibawa baju botting. Engka to elo minreng yamaneng sibawa 

penne na sinru. Engka to biasa alena tommi mannasu yarega iya 

mannasu‟‟
21

 

Artinya: 

(saya sudah lama menjadi indo botting. Banyak orang yang sewa 

tenda, baju bodo, baju pengantin. Ada juga yang mau lengkap 

sampai piring dan sendoknya. Kalau mau tukang masak juga saya 

siapkan. Tapi biasanya mereka juga yang masak tapi kalau ada 

yang mau saya bisa.) 

 

d. Faktor Budaya 

Tradisi pernikahan pada masyarakat Bugis sudah menjadi kebiasaan 

yang melekat dan mendarah daging. Perilaku masyarakat yang 

mengawinkan sanak keluarganya tentunya harus mengikuti pola 

kebiasaan yang terdapat dalam lingkaran budaya yang sudah ada dan 

berkembang dari satu generasi ke generasi lainnya. Ketika hal ini 

dilanggar akan menjadi gunjingan dan cemohan dari keluarga atau 

masyarakat yang masih kental dengan budayanya. Pesta pernikahan 

yang tidak lazim tentunya menjadi pertanyaan dan cerita yang panjang 

(turun temurun) dalam masyarakatnya sendiri. Begitupun sebaliknya 

ketika pernikahn tersebut penuh dengan kejutan seperti uang belanja 

yang tinggi, mahar yang mahal, erang-erang ( barang bawaan) yang 

sedemikian rupa maka akan menjadi kekaguman dan kebanggaan 

tersendiri keluarga. Konsekwensi dalam bentuk pujian ataupun celaan 

menjadi sesuatu yang sangat dijaga oleh keluarga besar wanita 

sehingga menjadi sebuah aturan tak tertulis yang harus dipegang teguh 

walaupun kadang kala antara harapan dan kenyataan tidak berjalan 

seiring. Hal ini di ungkapkan oleh Nurdin 
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“Dikampongnge doi panai‟na matanre. Iyanaritu narekko engka 

makkunrai di addutai weddingngi di‟ita sajinna purae botting. 

Nasaba narekko doi panaina de‟na matanre na engka keluargana 

pura ma pabotting na doi pana‟na matanre, masiriki narekko ma 

riawa panai‟na pole di alena. Iyanaro engka diaseng adannami 

matanre doina padahal cedde‟mi na tiwi‟‟
22

 

Artinya: 

(orang di sini itu panainya tinggi, jadi kalau ada wanita yang 

dilamar biasa dilihat juga keluaraga lain yang sudah kasi kawin 

anaknya. Anaknya sauadara saya dikaasih naik seratus juta. 

Anaknya tetangga di sebelah juga seratus juta jadi malu-malu kita 

kalau ada anaknya dibawahnya itu. Tapi ada juga yang jadi 

dibawahnya itu hanya dibilang sama keluarga lainnya seratus juta 

padahal tidak banyak.) 

 

2) Tanra Esso (penentuan hari) 

Penetuan acara puncak atau pesta hari pernikahan sangat perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor, seperti waktu-waktu yang dianggap 

luang bagi keluarga pada umumnya. Jika pihak keluarga, baik laki-laki 

atau perempuan, berstatus petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah 

panen. Jika lamaran itu terjadi pada musim padi, biasanya hari yang dipilih 

adalah hari sesudah tanam padi atau sesudah panen. Disamping itu juga 

lebih banyak dipertimbangkan hari lahir perempuan (calon pengantin) 

karena yang lebih banyak menetukan hari jadi pernikahan/pesta adalah 

pihak perempuan. Penentuan hari pelaksanaan pernikahan juga 

dipercayakan kepada petunjuk orang tua atau orang yang diyakini mampu 

melihat hari baik (Tanra Esso). Adapun macam-macam nama untuk 

mencari hari baik yaitu: 

1. Seddi ompon‟a tidak baik dalam permulaan, pesta atau perkawinan 

tidak baik pesta perkawinan dan tidak baik mula jualan hanya apabila 

ada anak yang lahir asal hidup anak itu akan kaya insyaAllah 

2. Dua ompon‟a baik menanam apasaja, seperti padi, coklat, merantau, 

pesta perkawinan baik kalau ada yang lahir mudah reskinya 
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3. Tellu ompon‟a tidak baik dalam mendirikan rumah, pesta perkawinan, 

atau anak yang lahir anak yang kurang reskinya 

4. Eppa ompon‟a baik apa saja dikerjakan, jika menanam padi tidak 

disukai tikus, baik untuk perkawinan, mendirikan rumah 

5. Lima ompon‟a tidak baik mendirikan rumah atau pesta perkawinan, 

hanya pergi merantau baik. 

3) Sompa (emas kawin) 

Sompa atau mahar adalah barang pemberian, dapat berupa uang (jika tidak 

memiliki benda untuk dijadikan Sompa) atau harta dari mempelai laki-laki 

kepada mempelai wanita untuk memenuhi syarat sahnya pernikahan.
23

 

jumlah sompa ini diucapkan oleh mempelai laiki-laki pada saat akad 

nikah. Menurut adat, jumlah mahar itu bertingkat-tingkat sesuai dengan 

tingkatan social bangsawan atau bukan bangsawan. Disamping itu, sompa 

itu berbeda pula pada setiap daerah. 

Setelah semua disepakati, maka pihak laki-laki menyetujui atau 

meminta waktu untuk merundingkan dengan keluarga mereka di saat itu 

pula, yakni disebutkan surat keputusan terakhir yang diperoleh dalam 

bentuk mufakatan. Setelah acara Mappasiarekkeng selesai maka pihak 

laki-laki kembali kerumahnya untuk mempersiapkan bagian macam 

keperluan dan keperluan sesuai yang disepakati dalam Mappasiarekkeng 

tersebut. 

a. Mappendre dui 

Tradisi uang belanja pada masyarakat Bugis Bulukumba ini 

dipercaya mampu menaikkan status sosial seseorang yang tergantung dari 

berapa jumlah uang belanja yang akan diberikan. Seperti pada masyarakat 

golongan menengah kebawah yang dengan cepat bisa mendapatkan status 

sosial tinggi hanya akibat tingginya uang belanja (dui menre) yang 

diajukan oleh mempelai laki-laki. Disamping dari status sosial, indikator 

besar kecilnya uang belanja bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. 

Hal ini kemudian menjadi masalah dimana hamper semua masyarakat 
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ingin menikahkan anaknya dengan jumlah uang belanja (dui menre) yang 

tinggi untuk kepentingan derajat sosial ditengah masyarakat.
24

 

Ada oarang yang menggabungkan upacara mappasiarekkeng dan 

mappaenre dui. Hal ini tergantung pada kemampuan, kesempatan dan 

kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga 

perempuan. 

Rombongan mappaenre balanca terdiri atas laki-laki dan 

perempuan yang masing-masing berpakaian adat dan dipimpin oleh orang 

tua dengan berpakaian jas hitam tertutup leher. Rombongan pihak laki-laki 

disambut pleh pihak perempuan. Masing-masing pihak berpakaian adat. 

Rombongan pihak laki-laki membawa barang-barang berikut: 

a) 7 ikat daun sirih(siri atau harga diri) 

b) 7 ikat pinang merah (simbol kebersamaan) 

c) 7 biji gambir 

d) 7 bungkus kapur (simbol penangkis bala) 

e) 7 bungkus tembakau 

Selain barang-barang tersebut, dibawah pula barang-barang 

berikut: 

1) 1 cincin simbol pengikat 

2) 1 dan 2 lembar baju dan sarung sebagai simbol pengikat 

Setelah mereka duduk dengan tenang, mereka kemudian 

mengulangi hasil pembicaraan yang telah disepakati pada saat mappattu 

ada satu demi satu keputusan terdahulu dibacakan kembali. Setelah 

semuanya dimantapakan, mereka berjabat tangan. Selanjutnya, mereka 

mengucapkan doa kepada Allah Yang Maha Kuasa. Acara itu dipimpin 

oleh seorang mempelai wanita. Berikutnya, barang-barang dan perhiasan 

itu diserahkan kepada pihak mempelai wanita.
25
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2) Upacara Sebelum Akad Nikah  

Sejak tercapainya kata sepakat, maka kedua belah pihak keluarga 

sudah dalam kesibukan. Makin status sosial dari keluarga yang akan 

mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan. Untuk 

pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan menyampaikan kepada seluruh 

sanak keluarga dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang wanita 

dengan menggunakan pakaian adat. Adapun hal-hal yang dilakukan sebelum 

acara akad nikah yaitu: 

a. Mappandre dewata 

Posisi makan dalam kelambu atau mappandre dewata ini sudah turun 

temurun dalam masyarakat suku bugis bulukumba hal ini sudah turun 

temurung dari leluhur. Ritual ini dilakukan pada waktu ada hajatan 

perkawinan namun hal ini dalam suku bugis Bulukumba mappandre dewata 

tidak hanya dilakukan ritual tersebut dalam pernikahan namun dilakukan 

dalam hajatan lainnya seperti khitanan (sunatan), haqiqah dan dll. 

Proses dalam mappandre dewata atau makan dalam kelambu 

dilaksanakan dalam kamar, namun jika tidak memiliki kamar cukup 

dilaksanakan dalam kelambu, dalam suku bugis bulukmba tradisi dalam 

kelambu atau mappandre dewata haruslah dilakukan karena menurut mereka 

ritual ini sudah menjadi tradisi turun temurun dalam kehidupan mereka. 

Dalam ritual makan dalam kelambu ini tidak boleh sembarang kita laksanakan 

karena menurut kepercayaan adat suku bugis terlalu banyak pantangan yang 

mereka hindari. Adapun hal-hal yang dipersiapkan dalam mapandre dewata 

seperti nasi ketang yang berwarna, putih, merah, hitam, dan kuning dalam satu 

piring saja. Dan tidak boleh dibedakan piringnya. 

Mappandre botting artinya menyuapi calon mempelai dengan makan 

sokko (nasi ketan) dengan manu nasu likku (ayam masak lengkuas) selama 3 

kali suapan. 

b. Mappasau botting 

Mappasau botting berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan 

dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turutsebelum hari 
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perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan 

seperti daun sukun, daun coppeng (sejenis anggur), daun pandan, rempah-

rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, mappasau berarti 

mandi tolak balak, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar 

kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala.
26

 

Pada proses Mappasau calon pengantin memakai bedak hitam yang 

terbuat dari beras ketan yang digoreng sampai hangus yang dicampur dengan 

asam jawa dan jeruk nipis. Setelah acara mappasau, calon pegantin dirias 

untuk upacara Mappacci atau tudang penni. 

Mapaccing dari kata paccing berarti (bersih). Mappaccing artinya 

membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun pacar. 

Melaksanakan upucara Mappaccing akad nikah berarti calon mempelai telah 

siap dengan hati yang suci bersih serta ikhlas untuk memasuji alam rumah 

tangga, dengan membersihkan segalanya, termasuk Mappacing Ati ( bersih 

hati), Mappaccing Nawa-nawa (bersih pikiran), Mappaccing Pangkaukeng 

(bersih/baik tingkah laku/perbuatan), Mappaccing Ateka (bersih itikat).
27

 

c. Appassili 

Sebelum dimandikan, calon mempelai terlebih dahulu memohon doa 

restu kepada kedua orang tua di dalam kamar atau di depan pelaminan. 

Kemudian calon mempelai akan diantarakan ketempat soraman dibawah 

naungan payung berbentuk segi empat yang dipegang oleh 4 orang gadis bila 

calon mempelai wanita dan 4 orang laki-laki jika calon mempelai pria. Setelah 

tiba di tempat siraman,prosesi dimulai dengan diawalai oleh Anrong Botting, 

setelah selesai dilanjutkan oleh kedua orang tua serta orang-orang yang 

dituakan To‟malabbiritta yang berjumlah tujuh atau Sembilan pasang.
28

 

Mandi kembang dalam istilah masyarakat Bulukumba adalah cemme 

botting. Proses mandi kembang tersebut, segala yang melekat dibadan dan 

yang tersimpan dalam batin berupa kotoran jiwa akan terbuang bersama air 
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bunga pinang saat melakukan proses mandi kembang, dengan demikian mandi 

kembang selain bertujuan menghilangkan kotoran dibadan juga bermanfaat 

untuk mensucikan diri dari roh-roh jahat kedua mempelai dan akan 

mendapatkan reski yang halal.
29

 

Tata cara pelaksanaan siraman adalah air dari gentong yang telah 

dicampur dengan 7 (tujuh) macam bunga ditungkan ke atas bahu kanan 

kemudian ke bahu kiri calon mempelai dan terakhir dipunggung, disertai 

dengan doa dari masing-masing figure yang diberi mandat untuk memandikan 

calon mempelai. Setelah keseluruhan selesai, acara siraman diakhiri oleh 

Ayahanda yang memandu calon mempelai mengambil air wudhu dan 

mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak tiga kali. 

Selanjutnya calon mempelai menuju ke kamar untuk berganti pakaian. 

d. Macceko  

Untuk mempelai wanita, ada proses yang bernama macceko atau 

mencukur rambut-rambut halus yang ada pada dahi dan dibelakang telinga, 

supaya daddasa atau riasan berwarna hitam pada dahi yang akan dipakai 

mempelai wanita bisa melekat dengan baik. Dahulu kala bahan daddasa pada 

wanita bangsawan dan wanita biasa dibedakan. 

Selesai macceko calon pengantin wanita diriasi dengan pakaian 

pengantin namun bisa juga berpakaian baju bodoh yang telah disediakan jauh- 

jauh hari, setelah berganti pakaian, calon mempelai selanjutnya didudukkan di 

depan pelaminan dengan berbusana baju bodo, tope (sarung pengantin) atau 

lipa sabbe, serta aksesoris lainnya.
30

 

e. Mappanre Temme dan pembacaan barazanji 

Mappanre Temme (khatam Al-quran) dan pembacaan barazanji, 

Mappanre Temme dan pembacaan barazanji, dilaksanakan sebelum memasuki 

Mappaci, terlebih dilakukan acara khatam Al-quran dan pembacaan barazanji 

sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan sanjungan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau 
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sesufah shalat ashar dan dipimpim oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan 

acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca barazanji. 

Pembacaan barazanji adalah refleksi kecintaan umat terhadap figure Nabi 

sebagai pemimpin agamanya sekaligus untuk meneladani sifat-sifat luhur Nabi 

Muhammad SAW. Kecintaan pada Nabi berarti juga kecintaan, kataatan 

kepada Allah SWT. Tradisi ini meskipun banyak yang setuju dan tidak setuju, 

harus ada pemahaman yang tajam. Pasalnya hamper seluruh umat Islam di 

Indonesia melestarikan tradisi ini. Terutama Bugis Bulukumba.
31

 

f. Mappaci 

Mappaci adalah berarti bersih. Terkadang di beberapa daerah Bugis, 

Mappaci dikenal dengan sebutan mappepaccing. Dalam bahasa Bugis, 

Mappaci merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan 

segala sesuatu. Mappepaccing bola sibawa lewureng yang berarti 

menbersihkan rumah dan tempat tidur. Adapun katan perintahnya „Paccingi‟ 

yang berarti bersifat menyuruh atau memerintahkan untuk membersihkan. 

Paccingi kasoro‟mu berarti bersihkan kasurmu. 

Upacara ini merupakan ritual pemakaian daun pacar ke tangan si calon 

mempelai. Daun pacar memiliki sifat magis dan melambangkan kesucian. 

Menjelang pernikahan biasanya diadakan malam pacar atau wenni mappaci 

(bugis) yang artinya malam mensucikan diri dengan meletakkan tumbukan 

daun pacar ke tangan calon mempelai. Orang-orang yang diminta meletakkan 

daun pacar adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial yang baik serta 

memiliki rumah tangga langgeng dan bahagia. Malam Mappaci dilakukan 

mejelang upacarabpernikahan dan diadakan di rumah masing-masing calon 

mempelai. Acara Mappaci merupakan suatu rangkaian acara yang sakral 

dihadiri seluruh sanak keluarga (family) dan undangan. 

Acara Mappaci memiliki hikmah yang mendalam, mempunyai nilai 

dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar calon 

mempelai senantiasa bersih dan suci dalm mengahadapi hari esok yaitu hari 

pernikahannya. 
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Adapun untuk melaksanakan upacara Mappaci disiapkan 7 (tuhuh) 

macam peralatan yang mengandung makna khusus. Kesemuanya merupakan 

satu rangkuman kata yang mengandung harapan dan doa bagi kesejahteraan 

dan kebahagian calon mempelai. Peralatan tersebut antara lain:
32

 

1. Bantal (kesuburan) yang terbuat dari kain, berisi kapuk atau kapas, 

sebagai alas kepala pada saat tidur melambangkan kesuburan menurut cerita 

dahulu kala jika mencari calon istri, si pria tidak perlu melihat secara langsung 

si gadis tapi cukup dengan melihat hasil tenunannya, rapi atau tidak. Bila 

tenunannya rapid an bagus maka pilihan pria akan jatuh pada gadis tersebut. 

2. Pucuk daun pisang (melembangkan kehidupan yang 

berkesinambungan) yang diletakan diatas bantal, melambangkan kehidupan 

yang berkesinambungan sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat 

terjadi pergantian daun. Bagi masyarakat bugis diartikan sebaagai kelanjutan 

keturunan. Diatas daun pisang, terkadang juga diletakkan gula merah dan 

kelapa muda. Dalam tradisi masyarakat bugis bulukumba, menikmati kelapa 

muda, terasa kurang lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya, kelapa 

muda sudah identik dengan gula merah untuk mencapai rasa yang nikmat. 

Seperti itulah kehidupan rumah tangga, diharapkan suami-istri senantiasa 

bersama, untuk saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya 

kehidupan duniawi. Terakhir, Mappaci juga dilengkapi dengan lilin sebagai 

simbol penerang. Maksud dari lilin, agar suami-istri mampu menjadi penerang 

bagi masyarakat di masa yang akan datang. 

3. Sarung bugis (sebanyak tujuh lembar diletakkan secara berlapis-lapis 

diatas pucuk daun pisang lipa‟sabbe) melambangkan martabat atau harga diri. 

Karena sarung bagi orang bugis khususnya bulukumba dulunya merupakan 

penutup aurat. Tujuh lembar mengandung makna kebenaran, tuju dalam 

bahasa bugis berarti benar, matujjui berarti berguna. Berdasarkan pengertian 

ini, para keluarga calon mempelai mengharapkan setelah melangsungkan 

perkawinan, pada hari-hari mendatang keduanya berguna bagi dirinya sendiri, 

maupun terhadap keluarga dan orang lain. 
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4. Daun nangka (melambangkan kesejahteraan dan berlimpah rezeki) 

yang dihubung-hubungkan satu sama lainnya sehingga berbentuk tikar bundar, 

diletakkan diatas tujuh lembar sarung tadi. Daun panasa oleh orang bugis 

menghubungkan dengan kata menasa (cita-cita atau pengharapan). Hal ini 

mengandung makna agar calon mempelai nantinya setelah menikah memiliki 

pengharapan untuk membina rumah tangga dalam keadaan sejahtera murah 

rezeki. Daun nangka tentu tidak memiliki nilai jual, tapi menyimpan makna 

yang mendalam. Dalam mengarungi kehidupan dunia, ada dua sifat yang 

harus kita pegang, yaitu: kejujuran dan kesucian. Jadi dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa berpegang pada kejujuran 

dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin. Dua modal utama inilah yang 

menjadi pegangan penting, bagi masyarakat bugis-bulukmba dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga. 

5. Lilin atau Pesse Pelleng (diharapkan calon pengantin dalam 

menempuh masa depannya akan selalu diberikan oleh Allah SWT) yaitu alat 

penerangan masa lalu sebelum orang mengenal minyak bumi dan listrik, yang 

terbuat dari kemiri yang ditumbuk halus dan dicampur dengan kapas agar 

mudah direkatkan pada lidi. Konon, zaman dahulu, nenk moyang kita 

memakai Pesse (lampu penerang tradsioanal yang terbuat dari kotoran lebah). 

Dimasa ini karena pesse pelleng sudah sulit untuk ditemukan, maka orang-

orang menggantinya dengan lilin. Lilin itu diletakan berdekatan dengan daun 

pacci, yang mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh masa 

depannya senantiasa mendapat petunjuk daro Allah SWT. 

6. Air yang ditaruh dalam sebuah mangkok sebagai tempat mencuci 

tangan bagi orang yang akan melakukan acara mappacci, baik sebelum 

mengambil daun pacci maupun sesudah acara mapapcci. 

7. Pelaminan (lamming) 

8. Daun pacci (kesucian) adalah semacam daun tumbuh-tumbuhan (daun 

pacar) yang ditumbuk halus. 
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9. Ka‟do minyya (nasi ketan)  

Pelaksanaan mappacci khususnya dimasyarakat bulukumba ini 

sudah jarang dirangkaikan dengan dzikir, hanya diundang tujuh pasang/ 

Sembilan pasang (suami istri) yang hidupnya terpandang dalam 

masyarakat (mempunyai jabatan atau materi) sebagai simbol agar kelak 

calon pengantin tersebut diharapkan dalam mengarungi bahtera rumah 

tangganya sama dengan orang yang memberi pacci.
33

 

Proses pelaksanaan mapacci biasanya baru dilaksanakan setelah 

para undangan lengkap dimana sanak keluarga atau para undangan yang 

telah dimandatkan untuk meletakkan pacci telah tiba, acara dimulai 

dengan pembacaan barazanji atau shalawat nabi, setelah petugas barazanji 

berdiri, maka prosesi peletakan pacci dimulai oleh indo botting yang 

kemudian diikuti oleh sanak keluarga dan para undangan yang telah diberi 

tugas untuk meletakkan pacci. 

Satu persatu para handai taulan dan undangan dipanggil 

didampingi oleh gadis-gadis pembawa lilin yang menjemput mereka dan 

memandu menuju pelaminan setelah selesai memberikan pacci mereka 

diantar ketempat duduknya semula. Demikian seterusnya bergantian 

sampai selesai tujuh, Sembilan, atau sebelas pasang suami istri yang 

diundang untuk memberi pacci. Acara mappacci ini diakhiri dengan 

peletakan pacci oleh kedua orang tua tercinta dan ditutup dengan doa. 

Setelah itu para tamu dipersilahkan mencicipi hidangan lise‟bossara yang 

berupa kue-kue tradisional yang umumnya penuh dengan simbol-simbol. 

Misalnya onde-onde malunra (enak dan manis). 

Pada malam mappacci biasanya juga berbagai acara dilakukan 

seperti maddomeng ( main domi/kartu) serta permainan lain yang 

sedemikian rupa agar para tamu tidak tidur sampai upacara adat tersebut 

selesai. 

Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti sejarah awal kapan 

kegiatan mappacci ditetapkan sebagai kewajiban adat bagi suku bugis 
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sebelum pesta perkawinan. Namum menurut beberapa kelompok 

masyarakat dikabupaten bylykymba, prosesi mappacci telah kita warisi 

secara turun-temurun dari nenek moyang kita, bahkan sebelum kedatangan 

agama Islam dan Kristen dibumi Andi Sultan Daeng Radja ini. Oleh 

karena itu, kegiatan itu sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan 

sepertinya sulit terpisahkan dari ritual perkawinan masyarakat bigis 

khususnya dikabupaten bulukumba. 

Mayoritas agama di daerah bugis menganggap mappacci sebagai 

sennu-sennungeng ri decengenge (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi 

kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau adail 

mappacci dalam kitab suci untuk memperkuat  atau mengkokohkan 

budaya ini. Sebagai contoh salah satu ulama islam tersohor di Bulukumba, 

Alm Datuk Ri Tiro. 

Setelah prosesi mappacci selesai, keesokan harinya mempelai laki-

laki diantar kerumah mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah 

(kalau belum melaksanakan akad nikah). Karena pada masyarakat Bugis 

Bulukumba kadang melaksanakan akad nikah sebelum acara perkawinan 

dilangsungkan yang disebut istilah Kawissoro. Kalau sudah melaksanakan 

Kawissoro hanya diantar untuk melaksanakan acara matawa dan 

mapasikarawa yang dipimpin oleh Indo Botting. 

a. Akad Nikah 

Acara ini merupakan akad nikah dan menjadi puncak dari 

rangkaian upacara pernikahan adat Bugis. Calon mempelai pria diantar ke 

rumah calon mempelai wanita yang disebut Menre‟kawing (Bugis). Di 

masa sekarang dilakukan bersamaan dengan prosesi penerahan Leko 

Lompo (seserahan). Karena dilakukan bersamaan, maka rombongan terdiri 

dari dua rombongan, yaitu rombongan pembawa Leko Lompo (seserahan) 

dan rombongan calon mempelai pria bersama keluarga dan undangan. 

Kemudian tibalah hari yang dinanti-nantikan, hari ketika akad 

nikah digelar. Pada waktu yang telah disepakati, mempelai pria akan 

datang bersama rombongan ke tempat dilangsungkannya akad nikah. Di 
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depan mempelai pria ada beberapa lelaki tua berpakaian adat dan 

membawa keris. Kemudian diikuti oleh sepasang remaja yang masing-

masing berpakaian pengantin, rombongan ini dilengkapi dengan pembawa 

mas kawin, bali botting (pasangan mempelai pria yang berpakaian persis 

sama seperti mempelai pria), passeppi (anak botting), pengapit pengantin 

serta saksi-saksi dan beberapa orang lainnya. 

Akad nikah dimulai dengan berdasrakan tuntunan wali atau imam 

yang dipercayakan sebagai wakil orang tua pengantin perempuan. Setelah 

acara mengucapkan akad nikah (ijab qabul), maka pengantin dituntun oleh 

seorang laki-laki berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk 

makkarawa (memegang) bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai 

tanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan. Tetapi menurut 

kebiasaan, pemegang kunci pintu kamar mempelai wanita tidak akan 

membuka pintu sebelum diberi uang oleh pengantar yang disebut pattimpa 

tange (pembuka pintu). Setelah semuanya dipenuhi oleh pengantar 

mempelai laki-laki, barulah mempelai laki-laki diperkenankan duduk 

dekat mempelai wanita.
34

 

Menurut kebiasaan masyarakat bugis Bulukumba pengantar 

mempelai laki-laki berusaha untuk menggerakkan mempelai laki-laki agar 

dapat menyentuh bagian tubuh mempelai perempuan yang dianggap 

memiliki makna simbolis. Misalnya, ubun-ubun mempelai perempuan atau 

bagian leher dengan harapan setelah menjadi istri yang sah akan patuh 

pada suaminya. Ada pula yang dibagian perut, dengan harapan 

kehidupannya kelak tidak akan mengalami kesulitan. Oleh masyarakat 

Bugis, meyakini bahwa sentuhan pertama sang suami akan menentukan 

berhasil tidaknya membina rumah tangga dikemudian hari. 

Setelah acara makkarawa, kedua mempelai dililit dengan selembar 

kain kemudian keduanya berlomba untuk berdiri. Menurut keyakinan jika 

mempelai laki-laki berdiri lebih dulu, maka istri akan tunduk kepadanya, 
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begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam acara ini baik laki-laki 

maupun mempelai perempuan selalu berusaha untuk saling mendahului. 

Kegiatan ini dilakukan di kediaman calon mempelai wanita, 

dimana rumah telah ditata dengan indahnya karena akan menerima tamu-

tamu kehormatan dan melaksanakan prosesi acara yang sangat bersejarah 

yaitu pernikahan kedua caalon mempelai. Dalaam bahasa bugis 

“Appasialang”, sebagai acara puncak yang sakral, dengan resminya 

menjadi pasangan suami istri. Sebelum acara akad nikah dan sesudahnya, 

masih banyak acara yang perlu dilaksanakan dari kedua belah pihak, 

seperti: 

a. Pihak perempuan lebih awal mempersiapkan segala sesuatunya 

menunggu kedatangan rombongan dari pihak laki-laki dalam bahasa 

disebut Madduppa Botting. 

b. Pihak laki-laki juga demikian halnyaa, untuk menuju kediaman calon 

pengantin perempuan lengkap dengan bawaannya yang disebut Leko 

serta walasuji dan maharnya diantar oleh sanak sauadara, handai tolan, 

kerabat keluarga. Rombongan tersebut dalam bahasa bugis disebut 

Pangantara Botting. 

c. Sesudah pelaksanaan akad nikah ada pula acara yang disebut 

Mappasikarawa artinya membatalkan wudhu yakni pengantin pria 

menuju kamar pengantin wanita (isterinya) untuk bersalaman sebagai 

pertanda sudah sahnya sebagai suami isteri, dan dapat menjadi 

pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah. 

d. Sesudah acara tersebut dari kamar untuk menemui orang tua untuk 

menyampaikan permohonan maafnya, memohon doa restunya agar 

segala kesalahan, dosa, dan kedurhakaannya dimaafkan agar mereka 

dapat hidup bahagia, sejahtera, aman, dan damai dunia akhirat. Dalam 

bahasa bugis Millau‟damppeng. 

e. Sesudah acara tersebut, keduanya diantar menuju baruga untuk duduk 

bersanding di atas pelaminan yang disaksikan para tamu undangan 

yang hadir. 
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3) Upacara Setelah Akad Perkawinan 

Setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan resepsi 

(walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu 

dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka 

tidak berburuk sangka ketika suatu saat kedua mempelai bermesraan. 

Pada acara resepsi tersebut dikenal juga namanya Ana Botting, hal ini 

dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan 

pada masyarakat bugis Bulukumba. Sebenarnya pada masyarakat bugis 

Bulukumba, ana botting tidak dikenal dalam sejarah, dalam setiap perkawinan 

kedua diapit oleh Balibotting dan Passepik, mereka bertugas untuk 

mendampingi pengantin di pelaminan.
35

 

Ana‟Botting dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang 

mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kedunya orang 

Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khusunya, karena kebudayaan 

menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, 

kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan yang khas untuk suatu 

mesyarakaat atau kelompok penduduk tertentu, oleh karena itu, Ana Botting 

merupakan kegiatan (perilaku) manusia yang dilaksanakan oleh masyarakat 

BugisBulukumba pada saat dilangsungkan perkawinan. Adapun rangkaian 

acara setelah akad nikah yaitu: 

a. Tudang Botting 

Kara tudang atau duduk merupakan kiasan kata dari kata menjalani. 

Tudang Botting adalah upacara pernikahan, yang sebelumnya dirangkaian 

dengan acara penting yaitu akad nikah yang beberapa proses. Tudang Botting 

juga diartikan kedua mempelai pengantin duduk diatas pelaminan menunggu 

kedatangan tamu-tamu yang akan daatang menyaksikan pernikahan mereka. 

Dalam tudang botting inikedua mempelai didampingi oleh keluarga dekat atau 

biasanya orang tua pengantin bersaama kedua ana‟bottingnya. 

Pada acara ini para keluarga dan undangan hadir untuk memberikan 

doa restu kepada mempelai serta menyaksikan pernikahan mereka agar 
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pernikahan ini disaksikan oleh banyak orang sebagai bukti bahwa telah resmi 

menikah. Pada acara tudang botting ini dilaksanakan pula acara jamuan 

dengan berbagai hidangan yang telah disediakan oleh pihak yang 

menyelenggarakan perkawinan, perjamuan ini dilakukan biasanya dalam 

sebuah baruga atau tenda namun bagi yang tidak mampu membuat baruga 

biasanya dilakukan di dalam rumah saja. 

b. Marolla 

Acara ini sering disebut sebagai acara Marolla atau pengantar 

pengantin perempuan ke tempat kediaman pengantin laki-laki. Mempelai 

wanita ditemani beberpa orang anggota keluarga diantar ke rumah orang tua 

mempelai pria. Rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balsan 

untuk mempelai pria. Mempelai waniata membawa sarung untuk orang tua 

mempelai pria dan saudara-saudaranya. Setelah rombongan atau pengantar 

pengantin pria sudah pulang, maka dari pihak wanita mempersiapkan 

rombongannya untuk mengantar pengantin wanita bersama pengantin pria. 

Sebagai umpan balik sekaligus pengantin wanita menemui mertuanya. 

Kegiaatan ini disebut Mapparola sekaligus Mammatuwa dalam bahasa Bugis. 

Kegiatan ini dapat dilakukan apabila jaraj jauh tempat keduanya berdekatan 

karena acara pesta dari pihak perempuan dilaksanakan pada malam harinya 

(pada hari tersebut). Adapun kalau tempat berjauhan maka pada hari itu belum 

dilaksanakan acara Mapparola, nanti esok harinya dilaksanakan, maka acara 

ini disebut Marola Mabenni untuk pertama kalinya. Waktu pelaksanaan 

Marola, maka acara pesta dari pihak pria baru dilaksanakan. Setelah keduanya 

telah melaksanakan pesta, maka pasangan suami istri ini dapat dikatakan 

mandiri. Dalam bahasa bugis disebut Nalaowwanni Alena. 

c. Malukka Botting (melepas pakaian pengantin) 

Malukka botting ini yaitu setelah acara marola selesai maka pengantin 

perempuan kembali kerumahnya dan membuka pakaian pengantinnya, setelah 

pakaian pengantin dibuka maka pengantin laki-laki biasanya memakai celana 

hitam kain dan memakai baju putih serta memakai kopiah atau songko, 

sedangkan pengantin perempuan memakai kebaya atau baju pesta beserta 
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kudungnya, dalam suku bugis bulukumba setelah malukka botting 

dipersiapkan pula perlengkapan untuk mengunjungi rumah pengantin 

perempuan ditemani oleh sahabat atau keluarganya menuju rumah pengantin 

laki-laki. 

d. Macelleng Baiseng 

Acara Macelleng Baiseng ini adalah kunjungan kedua orang tua 

pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat dekat menuju kediaman 

pengantin perempuan guna bertemu dengan kedua orang tua pengantin 

perempuan atau disebut macelleng baiseng. Kegiatan ini biasanya dilakukan 

pada pagi hari. Setelah satu atau dua hari selesainya pesta perkawinan 

tujuannya adalah bersilaturahmi atau saling mengenal antara keluarga agar 

lebih dekat.
36 

e. Ziarah kubur dan mandi-mandi  

Ziarah kubur dilaksanakan lima atau seminggu setelah perkawanian 

berlangsung. Mandi-mandi dilaksanakan setelah pesta pernikahan selesai, oleh 

kedua belah pihak keluarga pengantin, karena saat pernikahan tenaga mereka 

terkuras, karena dengan mandi-mandi akan menghilangkan kepenatan.
37

 

 

D. Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba 

Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kaerifan di mana 

pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya 

kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. 

Nilai-nilai itu mampu dipahami secara arif dan bijaksana oleh generasi muda 

sehingga nilai tersebut tidak terkikis muda sehingga nilai tersubut tidak 

terkikis sebagaimana tudingan miring yang muncul selama ini. Nilai-nilai 

budaya yang positif terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya 

dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang 

sifatnya membangun, untuk itu, makna pernikahan adat Bugis dalam rangka 
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mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan 

sebagai bahan renungan. 

Ide-ide tersebut mengandung nilai-nilai yang mempengaruhi 

pendukungnya ketika dalam situasi tertentu mereka mengambil keputusan. 

Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya kerena dimiliki dan ditaati, 

dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya. 

Dalam tradisi Bugis, pelanggaran atas nilai-nilai tradisi menimbulkan 

konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun 

masyarakat.
38

 

Sebelum Islam masuk di Tiro (Bulukumba), rakyatnya masih 

menganut kepercayaan dari leluhur yaitu animesme dan dinamisme. 

Masyarakatnya masih meyakini kebiasaan lama yang percaya akan hal-hal 

mistis dan ilmu hitam, serta gemar minum minuman keras dan makanan 

haram. Setelah Islam masuk di Tiro kebiasaan lama sudah mulai ditinggalkan, 

Islamisasi di daerah ini dengan jalan damai, berbeda dengan beberapa kerajaan 

yang ada di Sulawesi Selatan, melalui jalan perang. Meskipun kerajaan Tiro 

adalah kerajaan Palili bagi kerajaan gowa, namun yang menyiarkan dan 

mentebarkan agama Islam di Tiro dan sekitarnya adalah Abdul Jawad 

KhatibBungsu biasa disebut Datuk Ri Tiro. Salah satu dari tiga ulama asal 

melayu yang menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Inti ajarannya 

adalah tasawuf karena lebih mudah diterima oleh masyarakat yang 

sebelumnya masih menganut kepercayaan lama. Proses masuknya Islam 

dimulai di lingkungan kerajaan, sehingga rakyatnya juga mudah menerima 

Islam. 

Kemudian setelah agama Islam diterima di Kerajaan Tiro, maka 

timbulmpertanyaan, mengapa Datuk Ri Tiro memilih Kerajaan Tiro sebagai 

tempat menyebarkan agama Islam? Alasannya dengan pertimbangan untuk 

memperluas wilayah penyiarannya. Misalnya kerajaan gowa yang 

penyebarannya terkonsentrasi di bagian barat, kerajaan Luwu untuk bagian 
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selatan, sementara Bulukumba dapat mempengaruhi bagian selatan. Jadi 

dengan melalui Bulukumba Islam masuk, maka akan terhembus ajaran ini ke 

beberapa kerajaan yang bersebelahan dengan Bulukumba. Selanjutnya yang 

menjadi daya tarik lain adalah Tiro berpotensi bagus karena memiliki 

pelabuhan yang baik sertab aman untuk di singgahi kapal-kapal dari Jawa, 

Maluku, Melayu dan lain-lain. Dengan letak geografis demikian, menjadikan 

penyiaran agama Islam lebih mudah, karena sarana komunikasi yang lancar. 

Selain pelabuhan pantai Tiro terdapat juga Pelabuhan Bira dan Pelabuhan 

Biropa yang banyak disinggahi kapal-kapaldegang nusantara. Agama Islam 

mula-mula tiba di negeri yang mempunyai pelabuhan niaga yang ramai 

dikunjungi oleh pedagang Islam. 

Penyebaran agama Islam di Tiro berjalan dengan baik, Kerajaan Tiro 

menyambut baik agama Islam, La Unru Daeng biasa setelah menerima agama 

Islam kemudian bergelar Karaeng Ambibiah. Beliau adalah cucu ke 4 dari 

Samparaja Daeng Malaja (Karaeng Sapo Batu) yaitu raja Tiro pertama. 

Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai macam 

etnis dan suku, dan masing-masing memiliki keragaman budaya yang 

berbeda-beda. Di dalam kehidupan masyarakat bugis di Sulawesi Selatan. 

Khususnya di Bugis Bulukumba dikenal sebuah istilah Pangadereng (adat 

istiadat). Pangadereng ini adalah perwujudan bentuk dari kebudayaan 

masyarakat.
39

 

Keterbukaan orang bugis dalam menerima Islam dalam pangadereng 

kemudian menambahkan saraq dalam konsep membuktikan bahwa ada 

keterbukaan dalam dinamika kehidupan mereka kepatuhan masyarakat Bugis 

terhadapa adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatya. 

Dalam konsep pengadereng terdiri atas lima unsur yang saling mengukuhkan. 

Dua diantaranya adalah adeq (adat istiadat) dan saraq (syariat Islam).
40
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 Bugis Bloger‟‟ eksistensi pangadereng sebagai falsafah hidup orang bugis‟‟( 12 

januari  2015 
40

 Andi Rasdiyah, “ Integrasi sistem pangadereng (ADAT) dengan sistem syariat Islam 

sebagai pandangan Hidup orang Bugis dalam Lontara Latoa” (disertasi Dokter, program 

pascasarjana IAIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 1995), h. 221 
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Dalam uraian ini dalam suku bugis Bulukumba dikenal dengan adanya 

unsur saraq yang diterima dalam sistem pangadereng, selanjutnya 

perkembangan dengan serasi dalam kehidupan orang bugis. Ketaatan orang 

bugis kepada saraq sama saja ketaatan mereka kepada aspek-aspek 

pangadereng lainnya. Faktor penunjangnya adalah karena nilai-nilai dan 

kaidah-kaidah kemasyarakatan dan budaya yang terintegrasi dalam 

pangadereng tidak banyak konflik dalam berhadapan dengan syariat Islam. 

Penyebaran Islam pada awalnya hanya tertuju kepada sosial iman dan 

kebenaran tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-rum/30:30.41
 

                              

                   

Terjemahannya: 

 Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

 

 Walaupun demikian, ada menjadi salah satu unsur dalam pangadereng 

berjalan seiring dengan pelaksanaan saraq ini menunjukan  bahwa orang Bugis 

selalu terbukakan perkembangan untuk kehidupan masa yang akan datang. 

Sekaligus tidak meninggalkan masa lampau yang sudah ada. 

Budaya orang bugis hanya mungkin memahami dengan baik konsep 

tentang pangadereng dan merupakan suatu ikatan utuh sistem nilai yang 

memberikan kerangka acuan bagi hidup bermasyarakat orang bugis-bugis 

sedangkan siri merupakan sikap hidup yang sangat mementingkan diri. 

Sebelum Islam masuk kedalam kebudayaan, ada 4 aturan yang merupakan 

                                                             
41 Andi Rasdiyah, “ Integrasi sistem pangadereng (ADAT) dengan sistem syariat Islam 

sebagai pandangan Hidup orang Bugis dalam Lontara Latoa” (disertasi Dokter, program 

pascasarjana IAIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 1995), h. 221 
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acuan hidup masyarakat orang-orang bugis ade, bicara, rapang, dan wari. 

Setelah Islam masuk kedalam kebudayaan Bugis maka bertambah satu aturan 

yakni saraq.
42

 

a. Ade yaitu sistem norma atau seperangkat adat yang menentukan dan 

mengatur batas-batas, bentuk-bantuk dan kaidah-kaidah, misalnya ade 

yang khusus mengatur norma-norma perkawinan dan hal-hal yang 

berhubungan dengan etika rumah tangga ade akkalabinengeng. 

b. Bicara mengatur segala hal-hal yang berhubungan dengan peradilan, 

mengatur hak dan kewajiban warga dalam pelaksanaan hukum seperti 

penggugatan dan pembelaan di pengadilan. Namun bila dilihat materinya 

mengarah pada wilayah penerapan hukum adat. 

c. Rapang berarti contoh kiasan atau perempuan atau semacam 

yurisprudensi. Hal ini diberlakukan untuk situasi di mana kaidah atau 

undang-undang belum ditemukan untuk suatu kasus atau kejadian. 

d. Wari berfungsi menata mengklafikasi mengatur urutan dan berbagai 

hubungan norma atau kaidah terutama dalam hubungannya dengan hal-

ikhwal ketatanegaraan serta hukum, seperti tata cara menghadap raja. Di 

dalamnya juga diatur tentang pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. 

e. Saraq merupakan unsur yang terbaru diserap dalam pengadereng ia 

mengandung pranata dan hukum dimana kata saraq itu jelas diambil dan 

kata syariah hukum islam diintegrasikan ke dalam pangadereng 

Pangadereng sebagai suatu yang memberikan kerangka acuan bagi 

kehidupan masyarakat orang bugis yang dianggap sebagai suatu yang kramat. 

Keyakinan orang bugis dengan adanya pangadereng yang dianggap sebagai 

suatu yang harus dilakukan karena dianggap tidak lengkap serta tidak utuh jika 

tidak didukung oleh suatu sikap yang mensakralkannya akan merupakan suatu 

sistem nilai yang rapuk kedudukannya.
43
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januari  2015 
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 Kiki Erwinda. Islam dalam Pangadereng Pada Upacara Perkawinan di Kam. Baru 

Kec.Barebbo Kab.Bone. (UIN Makassar. Skripsi. 2013), h. 41 
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Adapaun implementasi dan prosesi yang ada semata-mata menggunkan 

cara pandang orang Bugis terhadap lingkungannya. Sebelum masuknya Islam 

dalam suku bugis Bulukumba diketahui dalam pemilihan jodoh dipentingkan 

dalam sanak keluarga terdekat, bahkan sebagian keluarga hanya menganjurkan 

boleh kawin dengan keluarga dekat saja baik dari pihak ibu maupun pihak 

ayah, namun setelah masuknya Islam telah disempurnakan bahwa pemilihan 

jodoh tidak harus dalam silsilah katurunan namun diluar silsilah keturunan 

juga dapat dijadikan pendamping sebagaiamana anjuran dalam Islam asalkan 

dapat memenuhi beberapa syarat dalam membaangun mahligia surga rumah 

tangga persiapan awal harus dilakukan pada ssat memilih jodoh. 

Islam menganjurkan kapada umatnya ketika mencari jodoh itu harus 

berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan masa depn 

kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan cara memilih 

suami maupun istri. Untuk itu kita sebagai umat muslim harus memperhatikan 

kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik. Karena sebagaimana bahwa 

kaum muslimin itu adalah semua bersaudara, hal ini dijelaskan dalam Al-

quran yaitu dalam Q.S Al-Hujarad 49:10 

                              

Terjemahannya:  

sesungguhnya orang orang mikmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 

 

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa pembaruan antara islam dan budaya 

telah terlihat seperti dalam sistem pemilihan jodoh, islam telah menyusaikan 

diri terhadap adat perkawinan pada masyarakat suku Bugis Bulukumba, 

namun dalam Islam ada hal-hal yang dilarang sejalan dengan adat suku bugis 

yakni larangan menikahi saudara kandung maupun saudara sepesusuan, 

dijelaskan dalam Q.S an-Nisa/4:23 
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Terjemahannya:  

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan  saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang 

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu 

(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Ayat diatas telah menjelaskan tentang larangan menikahi orang-orang 

terdekat yang memiliki aliran darah serta sepesusuan, ayat diatas juga telah 

membuat pikiran msyarakat bugis bahwa pemilihan jodoh tidak harus dari 

keluarga dekat namun berlaku juga bagi diluar keluarga. Begitu pentingnya 

sebuah prnikahan sehingga dalam Al-quran begitu banyak ayat yang 

mejelaskan tentang anjuran menikah. 
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Setelah masuknya Islam proses dalam pernikahan hamper sama 

sebelum masuknya islam hanya beberapa membedakan dalam proses 

pelaksanaanya. Setelah kedatangan Islam dalam proses pelaksanaan 

pernikahan masih tetap dilaksanakan secara adat namun pelaksanaanya 

dikaitkan dengan nuansa Islam. Namun setelah datangnya Islam ada beberapa 

tambahan dalam proses pernikahan pada suku Bugis seperti: 

1. Barazanji  

Pembacaan barazanji bagi suku bugis Bulukumba adalah suatu yang 

harus dilakukan karena tanpa pembacaan kitab barazanji berarti acara tidak 

terasa berkah menurut mereka karena dalam pembacaan kitab barazanji 

menurut unsur-unsur nilai ke islaman karena didalamnya berisi sirah Nabi atau 

perjalanan Nabi SAW serta salawat-salawat Nabi. Pembacaan barazanji 

dikalangan suku bugis tidak hanya dilaksanakan dalam acara pernikahan saja 

namun dalam acara lain pun tetap dilaksanakan seperti pada acara haqiqah, 

acara naik tanah suci dll.
44

 

Namun, sebagian pihak menganggap pembacaan barazanji adalah 

refleksi kecintaan umat terhadap figure nabi sebagai pemimpin agamanya 

sekaligus untuk meneladani sifat-sifat luhur Nabi Muhammad SAW. 

Kecintaan pada Nabi berarti juga kecintaan, dan ketaatan kepada Allah SWT. 

2. Mapacci  

Acara mapacci biasanya dalam tradisi suku bugis biasanya 

dirangkaikan dengan acara Tudang Penni, acara mapacci biasa juga dikatakan 

acara merawat pengantin pada zaman dahulu dikalangan bangsawan atau yang 

memiliki starata sosial yang tinggi. Upacara mapacci pada zaman dahulu 

dilakukan lebih dari satu hari, biasanya pelaksanaan ini dilakukan selama 3 

hari namun saat ini hanya dilaksanakan saatu hari saja, karena mereka 

memandang bahwa pelaksanaan dengan 3 hari memakan banyak waktu serta 

tejadi pemborosan ekonomi, Islam menjelaskan tentang larangan berfoya-foya 

sebagaiamana dijelaskan Q.S Al-An‟am/6:141 

                                                             
44

 H.Taming, 65 tahun, tokoh agama, wawancara: Bontonyeleng  6 maret 2021 
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Terjemahannya : 

 Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) 

dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-

macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik 

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 

berlebih-lebihan. 

3. Ceramah walimah 

Dalam acara ceramah walimah biasanya dilakukan oleh pemangku 

adat atau orang bisa dianggap mampu memberikan nasehat-nasehat kepada 

kedua mempelai dalam menjalankan roda rumah tangga dikemudian harinya, 

karena dalam Islam dijelaskan bahwa pernikahan bukan hanya memenuhi 

kebutuhan jasmani namun pernikahan juga disyaariatkan untuk saling 

menjaga, serta saling menghormati antara suami istri. Dalam sebuah 

pernikahan juga bukan hanya sekedar menyatuhkan antara kedua calon suami 

istri namun juga mendekatkan antara kedua keluarga besar yang baru saja 

terbentuk, maka dari itu dalam ceramah walimah itu semua nasehat-nasehat 

untuk kedua pengantin dan kedua keluarga dilontarkan oleh salah seorang 

yang dapat memimpin proses ceramah walimah tersebut agar keesokan 

harinya dalm menjalani kehidupan barunya mereka bisa saling memahami 

antara suami istri. 
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  BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masaalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peniliti, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut: 

1. Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan 

martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan 

turunnya harga diri atau martabat seseorang, bagi seorang bugis proses 

peminanganyang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukan 

suatu upaya untuk menghargai kaum wanita dengan meminta restu dari kedua 

orang tuanya, sebagaimana dalam adat bugis bulukumba ada beberapa harapan 

yang dilaksanakan dalam pernikahan seperti tahap Pra-nikah, tahapan nikah 

dan tahapan setelah pernikahan. 

2. Keterbukaan orang bugis dalalm menerima Islam dalam Pangaderreng 

kemudian menambahkan saraq dalam konsep tersebut membuktikan bahwa 

ada keterbukaan dalam dinamika kehidupan mereka, kepatuhan masyarakat 

Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama 

kuatnya. Faktor penunjangannya adalah karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah 

kemasyarakatan dan budaya yang terintegrasi dalam pangaderreng tidak 

banyak mengalami konflik dalam berhadapan dengan syariat Islam. Hingga 

Islam terintegrasi dalam adat suku Bugis khususnya dalam pernikahan. 

3. Selain itu perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban serta 

perlindungannya terhadap hasil-hasil perkawinan yaitu anak-anak kebutuhan 

seks serta kebutuhan sosial ekonomi, namun pada masyarakat Bugis, 

perkawinan bukan saja merupakan pertautan dua insan laki-laki dan 

perempuan, namun merupakan juga peraturan antara dua keluarga besar. Ini 

disebabkan karena oarang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu 

dan pelaksana dalam perkawinan anak-anaknya dengan fungsi ini maka 

perkawinan haruslah diselenggarakan secara normative menurut agama dan 



67 
 

 

adat yang berlaku dalam masyarakat setempat dan harus diselenggarakan 

secara sungguh-sungguh dalam suatu upacara perkawinan. Islam memandang 

bahwa perkawinan suku bugis bulukumba tidak menjadi masalah jika budaya 

itu dipertahankan maupun dilestarikan sekalipun asalkan didalamnya tidak 

terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti adanya 

peminangan Akad nikah dan walimah. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini adalah tentang bagaimana proses atau pelaksanaan 

pernikahan pada bugis bulukumba dipandang secara Islam maupun dari sudut 

pandang adat, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi 

bagi masyarakat bagi yang ingin mengetahui tahapan atau prosesi pernikahan 

pada bugis bulukumba. 

Penelitian ini adalah penelitian secara umum diharapkan dapat 

memberikan konstribusi pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Kota 

Bulukumba bahwa tradisi/adat dalam perkawinan memiliki kedudukan 

tersendiri dalam kehidupan masyarakat bugis dalam menghadapi realitas 

budaya yang beragam. Karena tradisi/adat dalam perkawinan dianggap 

sebagai simbol harga diri dan keluarga. Hasil penelitian ini memberikan 

pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi/adat perkawinan yang masih 

terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat bugis memiliki nilai dan 

ajaran luhur yang sejalan dengan nilai dan ajaran Islam. 
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LAMPIRAN 1 

 

 

Proses Madduta 

 

 

    Pemasangan Cincin   
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    Proses Barazanji 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

    Perlengkapan Mapacci 
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         Proses Mapacci 
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         Leko Untuk Mapparola    Bossara Untuk Mapparola 

                                 

    Proses Siluka/Mappasikarawa 

                       

Proses wawancara 
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