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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kho Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ro R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 syin Sy Sy ش

 Shod sh Se (dengan titik di bawah) ص

 Dhod ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 To ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zo ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Goin G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

ٌ Ya Y Ye 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i يَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى ىَْ

Contoh: 

ُْفَ   kaifa : ك 
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 haula : ه ىْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif …ا َ| …يَ 

atau yā‟ 

Ā a dan garis 

di atas 

 kasrah dan yā‟ I i dan garis ي

di atas 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis ىى

di atas 

Contoh: 

اتَ   mata :ي 

ًَ ي  ر  : rama 

ُْمََْ قِ : qila 

ىْتََُ ًُ  َ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلَ ةَُاْلأ طْف  ض  و  :َر  raudal al-at fal 
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َُْ ةَُاْنف اَضِه ةََُ دَِ  ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً  al-hikmah :   ا نْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

ُُْ ا  najjainah :َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 

َ  ٌ  ta‟muruna : ت أيُْرُوْ

c. Hamzah Akhir 
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ءٌَ ٍْ :ش  َ: Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ٍُ َْ  billah انَّههباِ Dinullahدِ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََهىَُْ ةَِالََّّ  ً حْ َر  ٍْ  Hum fi rahmatillahفِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
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bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Rezki 

NIM  : 50300117015 

Judul  : Analisis Pesan Dakwah dalam Acara Pernikahan di Desa Cimpu 

Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu 

Skripsi ini memiliki pokok permasalahan yaitu Bagaimana Pesan Dakwah 

dalam acara pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengkaji proses pernikahan di Desa Cimpu 

Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, (2) mengkaji pesan dakwah dalam acara 

pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi dakwah artinya aspek dalam sosiologi dakwah adalah 

masyarakat karena dalam kegiatan dakwah terdapat hubungan dan pergaulan sosial 

antara pelaku dakwah dan mitra dakwah. Metode pengumpulan data diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kegiatan observasi dilakukan 

dengan melihat kondisi lokasi penelitian dan objek penelitian sambil menulis 

informasi yang didapat. Adapun wawancara dilakukan dengan menanyakan prosesi- 

prosesi yang menjadi fokus kepada informan dengan berlandaskan kaidah 5W+ 1H. 

selain itu adapula wawancara yang dilakukan secara non formal. Adapun 

dokumentasi dilakukan dengan melihat video dokumenter dan beberapa arsip yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu; reduksi data, penyajian data dan verifikasi/ penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa prosesi yang terdapat di 

dalam pernikahan di Desa Cimpu Utara seperti; mammanu‟-manu‟, mappacci, 

mangantara‟ botting, massikarawa, kegiatan sungkeman, nasehat pernikahan, resepsi 

pelaminan dan mapparola. Kedua, ada beberapa pesan-pesan dakwah atau nilai-nilai 

dalam acara pernikahan yang diselenggarakan. Nilai-nilai tersebut antara lain Nilai 

silaturahmi, nilai kebersihan dan kesucian, nilai harga diri, nilai cita-cita, nilai 

kesetiaan, nilai kemakmuran dan kesejahteraan serta nilai bakti kepada orang tua. 

Implikasi dari penelitian ini adalah agar masyarakat dapat menjaga proses 

pernikahan sebagai warisan budaya yang di dalamnya memiliki nilai-nilai sosial yang 

baik bagi manusia dan memperhatikan tuntunan yang digariskan oleh ajaran Islam 

sehingga tidak menyimpang darinya seperti kemusyrikan dan kemungkaran.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pernikahan merupakan sebuah hal yang didambakan setiap orang yang tidak 

hanya menyatukan dua jenis insan yang berbeda tapi juga rumpun kedua keluarga. 

Biasanya pernikahan dalam masyarakat yang menjunjung budaya memiliki 

serangkaian kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan. Konstruksi sosial ini terus 

dijalankan dan telah ada turun-temurun. Dalam satu atau beberapa rangkaian 

pernikahan adat ini terselip ajaran-ajaran agama di dalamnya.  

Islam adalah agama yang berisi ajaran dan mengandung nilai-nilai ilahiyah 

dan insaniyah. Kedua nilai ini dikenal dengan istilah nilai sosial dan spiritual.
1
 Oleh 

karena itu, Islam tidak menjadikan budaya sebagai lawan tetapi ia berusaha 

menjadikannya sebagai kawan. Selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai kebaikan universal. Adapun dengan nilai-nilai yang bertentangan itu 

memudar secara bertahap dengan berbagai proses dan dinamikanya. 

Menarik untuk dilihat pada rangkaian sejarah bahwa pernikahan adalah salah 

satu saluran masuk hingga tersebarnya agama Islam di Indonesia. Proses perkawinan 

pedagang- pedagang muslim dengan putri- putri bangsawan atau raja di pribumi 

mempercepat dan membentuk masyarakat muslim yang bermula dari keluarga hingga 

lingkungan masyarakat. Dari pernikahan ini juga secara tidak langsung pedagang-

pedagang tersebut diangkat oleh raja untuk menduduki posisi-posisi penting di 

kerajaan seperti syahbandar, qadi dsb. Proses penyebaran melalui ajaran Islam ini 

                                                           
1
Abdul Wahid, Gagasan Dakwah; Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), h. 136. 
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jelas menguntungkan kedua belah pihak, selain usaha pedagang muslim produktif, 

juga mereka mendapat izin untuk melakukan perdagangan dan untuk menyebarkan 

agama Islam.
2
 Bertemunya Islam dan perkawinan juga terdapat pada proses 

masuknya Islam di kerajaan Luwu Sulawesi Selatan. Setelah raja Luwu, Datu La 

Pattiware Daeng Parebbung bersedia masuk Islam, maka Islam juga berkembang di 

kerajaan Luwu. Proses islamisasi terjadi dalam berbagai aspek salah satunya 

perkawinan. Perubahan tata cara perkawinan tidak diubah sepenuhnya. Misalnya 

pembacaan doa oleh dukun atau sandro berganti menjadi qadi atau imam. Dan 

penambahan tata cara seperti menamatkan al-Qur‟an dan pembacaan sejarah nabi.
3
 

Hal ini dapat dilihat bahwa Islam menghargai tradisi yang baik, yang telah ada 

di masyarakat dan di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan yang secara 

substansi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya untuk mempertahankan 

nilai-nilai yang baik dan melepas atau menjauhi nilai-nilai yang buruk dapat 

dilakukan dengan kegiatan dakwah. 

Dalam perkembangannya, kegiatan dakwah bukan hanya semata kegiatan 

transfer pengetahuan melainkan dakwah juga merupakan sebuah fenomena sosial 

yang dapat dikaji. Misalnya, ada beberapa kajian dakwah yang dilakukan dengan 

menggunakan ilmu pendukung seperti sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, aktivitas 

dakwah dapat dikaji dari sisi interaksi sosial, kecenderungan ideologis, konflik, 

kolektivitas, budaya masyarakat atau fungsi agama. Dalam masyarakat pedesaan, 

                                                           
2
Akhmad Satori, “Akulturasi Budaya Islam Lokal ( Studi Perbandingan Islam di India, Afrika, 

Indonesia dan Balkan”, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 2 (1), 333-374 (2010) h. 341. 

Jurnal.unsil.ac.id (diakses 11 Agustus 2021). 

3
Eka Lestari, “Islamisasi di Kerajaan Luwu Abad XVII”. Skripsi. (Makassar: Fak. Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin, 2014), h. 56. 
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kegiatan dakwah yang intensif dapat dilakukan salah satunya melalui acara 

pernikahan.
4
 

Ragam acara pernikahan memiliki variasi sesuai ketentuan budaya pada 

masing- masing daerah. Terkadang, aturan pernikahan ini dilandasi oleh aturan 

agama. Acara pernikahan yang disebut Mappabotting ini, merupakan momentum 

bertemunya masyarakat desa dalam satu penyelenggaraan. Bagi pemilik pesta, hal ini 

merupakan momentum yang sangat jarang dilaksanakan. Pertemuan masyarakat ini 

bermula dari acara lamaran (Madduta) ketika masyarakat yang terdiri dari kerabat 

melaksanakan musyawarah sekaligus penentuan uang panai yang dikoordinir oleh 

orang- orang yang dituakan seperti kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama. 

Masyarakat terlihat melakukan perkumpulan menjelang acara malam renungan 

(tudangpenni) dan resepsi. Para kerabat dari kalangan wanita yang terdiri dari lima 

puluh hingga seratus bergemul di dapur sedangkan kerabat laki-laki menyiapkan 

bahan-bahan untuk memperluas rumah (masumpung bola). 

Kegiatan pernikahan yang diawali dari tahap penjajakan (Mammanu-manu), di 

mana calon mempelai wanita diajak berkonsultasi ketika ada pihak lelaki yang datang 

melamar. Masyarakat berpemahaman bahwa menentukan calon tanpa melibatkan 

orang tua merupakan hal yang tabu. Walau para wanita sudah terbiasa menonton film 

percintaan dan tergolong maju, mereka susah untuk menentukan calon sesuai kriteria 

mereka sendiri. Kriteria yang diberikan oleh orang tua adalah pilihan karena mereka 

telah mengetahui pernikahan yang baik. 

Kegiatan pernikahan selanjutnya yang sangat jelas dengan nuansa keagamaan 

adalah kegiatan menamatkan bacaan al-Qur‟an (mappatamma Qur‟an) yang 

                                                           
4
Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 14. 
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dilakukan pada malam resepsi dengan ada pihak yang membaca dan  pihak mempelai 

wanita yang menunjuk bacaan al-Qur‟an. 

Relasi dakwah dan budaya lokal tampak memiliki kaitan yang erat dan 

bersinergis satu sama lain. Budaya lokal mendorong keberlangsungan dan 

keberhasilan dakwah dan di satu sisi dakwah mendukung kelestarian budaya lokal. 

Pernikahan (mappabotting) adalah budaya lokal masyarakat suku bugis di 

Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang akan melangsungkan 

pernikahan walaupun banyak masyarakat di Desa Cimpu Utara yang telah berpikiran 

maju dengan ditandai banyak yang telah menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Di 

sisi lain juga, banyak masyarakat yang telah membangun hubungan keluarga dengan 

suku lain. Dengan demikian, pernikahan berbasis adat masih terus dilaksanakan, yang 

dalamnya ada serangkaian persiapan-persiapan maupun kegiatan yang akan 

dilaksanakan baik sebelum maupun setelah acara inti. Dalam sebuah kasus juga, 

bentuk kerja sama masyarakat disini terlihat ketika salah satu anggota masyarakat 

telah kehilangan orang tua yang menafkahi, maka keluarga dan kerabatnya bersama-

sama mensukseskan pernikahan dengan berkontribusi secara materi, fisik dan 

emosional. Katanya bahwa ini merupakan tanggung jawab sesama kerabat. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengkajinya ke dalam sebuah penelitian. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah inti yang berisi pernyataan tentang indikator dan 

faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Tujuan adanya fokus penelitian ini 

yaitu bahwa dengan adanya fokus yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan 

atau subjek penelitian menjadi lebih terpusat dan terarah karena sudah jelas batasnya. 
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Peneliti memfokuskan penelitian pada pesan dakwah yang terdapat dalam acara 

pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus merupakan gambaran fokus penelitian yang dimaksudkan 

agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dari pembaca dan agar lebih memudahkan 

dalam memahami topik skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa 

pengertian terhadap kata yang dianggap perlu. 

a. Pesan Dakwah 

  Dakwah merupakan aktivitas mengajak seseorang agar situasinya berubah 

dari sesuatu yang tidak atau kurang baik ke situasi yang baik. Pesan kebaikan tersebut 

tersimpan dalam media seperti perilaku maupun simbol. Islam sebagai agama juga 

memiliki ajaran ilahiyah dan insaniyah atau nilai-nilai ketuahanan dan sosial serta 

berusaha berusaha menjadikan budaya sebagai kawan selama budaya itu tidak 

bertentangan dengan nilai kebaikan universal.  

b. Acara pernikahan 

Acara pernikahan masyarakat yang diselenggarakan di Cimpu Utara Utara 

melibatkan keluarga dan anggota masyarakat. Mereka menjalankan tahap pernikahan 

seperti: 

1) Mammanu”-manu‟ 

Mammanu‟-manu‟ merupkan tahap penentuan dan persetujuan calon 

mempelai yang diperantarai oleh utusan laki-laki secara diam-diam ke rumah 

perempuan untuk menanyakan ketersediaan jalan untuk melamar. 
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2) Mappacci 

Mappacci merupakan tahap yang dilakukan sehari sebelum akad nikah dengan 

tujuan untuk mensucikan diri lahir dan batin dengan menggunakan bahan-bahan yang 

dibutuhkan seperti daung panasa, daung pacci, lipa sabbe, daung utti, berre‟, wae 

dan lilin. 

3) Mangantara‟ botting 

Mangantara‟ botting merupakan tahap mengantar pengantin laki-laki oleh 

keluarga dan kerabat terdekatnya tanpa kehadiran ayah dan ibu dengan membawa 

barang-barang bawaan (erang-erang). 

4) Massikarawa 

Massikarawa merupakan tahap yang dilakukan setelah ijab kabul yang 

ditandai dengan penjemputan istri oleh suami di kamarnya seraya melakukan 

“pembatalan wudu” yang dituntun oleh ambe‟ botting. 

5) Kegiatan Meminta doa restu orang tua 

Kegiatan meminta doa restu orang tua merupakan tahap meminta maaf dan 

memohon doa restu orang tua dan keluarga yang hadir setelah kedua mempelai keluar 

dari kamar. 

6) Nasehat pernikahan 

Nasehat pernikahan merupakan tahap penyampaian pesan-pesan agama Islam 

seputar hidup berumah tangga yang dibawakan oleh ustadz atau orang yang dituakan. 

7) Resepsi pernikahan 

Resepsi pernikahan merupakan tahap duduk bersanding kedua mempelai 

sembari melakukan jabat tangan kepada tamu undangan yang hadir secara terbuka. 
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8) Mapparola 

Mapparola merupakan tahap kunjungan balasan kedua mempelai yang 

dijemput keluarga laki-laki ke rumah orang tua pengantin laki-laki sambil ditemani 

kerabat pihak perempuan. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pertanyaaan-pertanyaan terkait masalah sebuah 

penelitian yang berbentuk kalimat tanya yang singkat, sederhana, padat dan jelas. dari 

pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah ke dalam 

sebuah pertanyaan mengenai pesan dakwah dalam acara pernikahan di Desa Cimpu 

Utara. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana proses pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli 

Kabupaten Luwu? 

2. Bagaimana pesan dakwah dalam acara pernikahan di Desa Cimpu Utara 

Kecamatan Suli Kabupaten Luwu? 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian terdahulu 

Kajian pustaka merupakan seluruh isi bacaan yang pernah dibaca dan 

dianalisis baik yang sudah dipublikasikan atau sebagai koleksi pribadi. Penulis 

menemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Beberapa karya ilmiah tersebut antara lain; 

1. Buku Susan Bolyard Millar yang berjudul Bugis Weddings: Ritual Of  Social 

Location in Modern Indonesia (Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan 

Budaya dibaliknya) yang diterjemahkan oleh tim penerbit Ininnawa. Buku ini 

mengulas mengenai keseluruhan rangkaian pernikahan masyarakat bugis yang 

terbagi menjadi pernikahan biasa, pernikahan masyarakat menengah dan 
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masyarakat bangsawan. Berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini, lebih 

berfokus pada pesan- pesan dakwah yang ada pada prosesi mammanu‟-manu‟, 

mappacci, mangantara botting, massikarawa, kegiatan sungkeman, nasehat 

pernikahan, resepsi pelaminan, dan mapparola. 

2. Skripsi karya Andi Nur Alim mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang 

berjudul “Pesan Dakwah dalam Tradisi Menre Bola Bugis di Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros (Studi Dakwah Kultural)” pada tahun 2014. Skripsi 

ini menggunakan peneltian kualitatif dan mengkaji tentang nilai-nilai yang 

terkandung dalam tradisi menre bola. Berbeda dengan beliau, peneliti 

mengkaji nilai-nilai sosial yang ada pada tradisi dalam pernikahan adat di 

Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

3. Skripsi karya Misnayanti mahasiswi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang berjudul 

“Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan 

Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu” pada tahun 

2016. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif serta  memiliki kesamaan 

yaitu mengkaji tentang pernikahan masyarakat di Kabupaten Luwu. Namun 

peneliti memfokuskan penelitian pada nilai-nilai sosial dalam acara 

pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli. 

4. Jurnal Rihlah vol. 1 no. 2 karya Chaerul Mundzir yang berjudul “Nilai-Nilai 

Sosial dalam Tradisi Mappanre Temme‟ di Kecamatan Tanete Rilau, 

Kabupaten Barru” pada tahun 2014. Penelitian ini juga membahas nilai-nilai 

sosial pada salah satu rangkaian acara pernikahan suku bugis yaitu penamatan 
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bacaan al-Qur‟an. Penelitian ini menerangkan bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan ini, dapat diambil beberapa nilai-nilai sosial yang berlaku bagi 

individu dan masyarakat yaitu; gotong-royong, tolong-menolong, solidaritas 

dan komunikatif. Hal ini dapat terlihat dari kontribusi anggota masyarakat dari 

awal hingga akhir kegiatan dengan mempersiapkan makanan dan instrumen-

instrumen pendukung kegiatan. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti 

meneliti nilai-nilai sosial dalam rangkaian-rangkaian pernikahan secara 

keseluruhan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji proses pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli 

Kabupaten Luwu. 

b. Untuk mengkaji pesan dakwah dalam acara pernikahan di Desa Cimpu Utara 

Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sama dan pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai konsep nilai-nilai sosial. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai bahan refleksi bagi masyarakat Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli 

Kabupaten Luwu mengenai nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. 

2) Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sosial di Desa 

Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

Bab tinjauan teoritis merupakan bab yang akan membahas mengenai konsep 

pesan dakwah. Pesan dakwah merupakan nilai-nilai sosial karena di dalam al-Qur‟an 

memuat ajaran yang bersifat ilahiyah dan insaniyah. Selain itu, bab ini akan 

menerangkan pesan dakwah dalam acara pernikahan yang bernuansa budaya suku 

bugis. Untuk menganalisis nilai-nilai dan budaya, peneliti juga menggunakan pola 

pikir atau teori konstruksi sosial yang akan dikaji dalam bab ini. Asumsi dasar teori 

ini adalah bahwa realitas adalah konstruksi sosial. Proses dialektika sering terjadi 

dalam kehidupan masyarakat. 

Bab ini juga akan membahas mengenai pernikahan. Pernikahan dalam corak 

masyarakat Desa Cimpu Utara bernuansa Islam. Islam tidak menghalangi budaya dan 

adat sejauh hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Budaya dan adat 

pernikahan di Desa Cimpu Utara yang merupakan suku bugis memiliki rangkaian 

kegiatan seperti; tahap lamaran, tahap pertunangan, jenjang pernikahan, tahap resepsi 

dan pertemuan resmi selanjutnya.  

A. Tinjauan Tentang Pesan Dakwah 

1.  Pengertian Dakwah 

Secara etimologi, dakwah berasal bahasa arab yaitu “Da‟wah” yang berarti 

panggilan, seruan atau ajakan. Sedangkan secara istilah, ada beberapa pandangan 

yang dikemukakan oleh ulama dan cendekia. 
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a. Menurut Hamka, dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu 

komitmen yang bersifat positif dengan hakikat yang terletak pada kegiatan amar 

makruf nahi munkar. 

b. Adapun menurut Muhammad Natsir, dakwah mengandung arti obligasi yang 

menjadi tanggung jawab seorang muslim dalam melaksanakan amar makruf nahi 

munkar. 

c. Lain halnya oleh Hamzah Ya‟qub yang mengatakan bahwa dakwah adalah 

mengajak umat manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti 

petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
1
 

d. Syukriadi Sambas mengartikan bahwa dakwah adalah proses internalisasi, 

transmisi, difusi, institusionalisasi dan transformasi Islam yang melibatkan unsur 

da‟i, pesan, media, metode, mad‟u, tujuan dan respon serta dimensi ruang dan 

waktu untuk mewujudkan kehidupan yang khazanah, salam dan nur di dunia dan 

di akhirat.
2
 

e. Dalam perkembangannya, dakwah juga ditinjau dari perspektif komunikasi antar 

budaya. Abdul Wahid menerangkan bahwa dakwah adalah gerakan yang 

dilakukan da‟i kepada mad‟unya dengan adanya perbedaan latar belakang budaya 

di antara keduanya. Dari keragaman inilah da‟i berusaha mengintegrasikan nilai-

nilai Islam dalam kehidupan budaya mereka.
3
 Dakwah inilah yang dikenal 

dengan dakwah kultural. 

                                                           
1
Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2. 

2
Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta: Rajawali Press, 2013),  h. 45. 

3
Abdul Wahid, Gagasan Dakwah; Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019),  h. 8. 
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Defenisi dakwah di atas memiliki beberapa gagasan pokok berkenan dengan 

dakwah Islam yaitu: Pertama, dakwah merupakan aktivitas mengajak kepada jalan 

Allah. Aktivitas mengajak ini bisa dalam bentuk tabligh (penyampaian), tagyir 

(perubahan, internalisasi dan pengembangan), dan uswah (keteladanan). Kedua, 

dakwah merupakan proses persuasi (mempengaruhi). Berbeda dengan hakikat yang 

pertama, mempengaruhi bukan sekedar mengajak, melainkan membujuk agar yang 

dipengaruhi mau ikut dengan orang yang mempengaruhi. Hal ini agar tidak terjadi 

unsur pemaksaan yang dihindarkan oleh agama. oleh karenanya dakwah perlu 

dikemas dengan strategi agar masyarakat tertarik.
4
 

Ketiga, dakwah merupakan sistem yang utuh. Setidaknya, ada tiga hal yang 

dibutuhkan dalam sistem dakwah yaitu terdiri dari da‟i, mad‟u dan pesan dakwah. 

Dakwah menjadi lebih efisien manakala dilakukan dengan menggunakan metode, 

media dan susunan tujuan yang jelas. 

Kata ma‟ruf dalam pengertian di atas sejalan dengan kata  al-urf  yang 

diartikan oleh beberapa oleh ulama sebagai tradisi yang baik di dalam masyarakat 

yang telah ada sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam al-Qur‟an 

terdapat nilai ilahiyah dan insaniyah yang dikenal dengan istilah nilai spiritual dan 

sosial
5
. Sejalan dengan hal itu, aktivitas dakwah menjadi lebih baik ketika melakukan 

riset budaya dan tradisi yang ada di dalam masyarakat. 

Gagasan-gagasan pokok dakwah di atas dijelaskan dan memiliki pola. pola 

dakwah tersebut yaitu dakwah politik, dakwah kultural dan dakwah secara ekonomi. 

Dakwah kultural dapat dilihat dari kegiatan dakwah yang dilakukan para walisongo 

                                                           
4
Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 45. 

5
Abdul Wahid, Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antarbudaya, h. 136. 
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dalam menyebarkan Islam di nusantara. Beberapa kegiatan masyarakat pada saat itu 

dimasukkan beberapa ajaran-ajaran Islam di dalamnya. 

2. Unsur- Unsur Dakwah 

Unsur- unsur dakwah merupakan faktor- faktor yang menjadi bagian dalam 

sebuah sistem dakwah. Kegiatan berdakwah berjalan manakala ada da‟i, mad‟u dan 

pesan dakwah. Namun ketika ditetapkan metode, media, evaluasi dan faktor 

lingkungan maka dakwah menjadi semakin efektif dan terarah. 

a. Da‟i  

Da‟i menurut jumhur ulama merupakan subyek dakwah. Perbedaan 

interpretasi terjadi manakala da‟i telah dikaitkan dengan tugas dan fungsinya. 

Beberapa arti yang biasa digunakan para ilmuwan dalam mengartikan da‟i yang 

sejalan dengan tugasnya sebagai pendidik, pemimpin, pelopor umat, teladan umat dan 

sebagainya. Bahkan Abdul Munir Mulkhan sebagaimana yang dikutip Abdul Basit 

menerangkan subyek dakwah bukan hanya da‟i melainkan juga prencana dan 

pengelola dakwah.
6
 

b. Mad‟u 

Mad‟u dalam bahasa Indonesia dikenal dengan obyek dakwah. Sebagai obyek, 

maka dakwah ditujukan kepada sasaran sebagai pihak yang menerima atau 

dipengaruhi. Dalam menentukan sasaran, ada beberapa pengklasifikasian obyek 

dakwah. Bayanuni membagi obyek dakwah menjadi obyek yang telah menerima 

Islam dan umat dakwah yaitu masyarakat luar yang non muslim. Pengklasifikasian ini 

untuk menentukan strategi apa yang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. 

Namun, secara jelas dakwah ditujukan oleh masyarakat. Di dalam masyarakat perlu 

                                                           
6
Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 97. 
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ada unsur tanggung jawab bersama. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga, 

kemudian beralih kepada tetangga, komunitas atau lingkungan sekitarnya, lalu 

sesama anggota masyarakat.
7
 

c. Pesan Dakwah 

Pesan dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam. Pesan dakwah 

dalam ilmu dakwah dikenal dengan istilah maddah atau materi dakwah.Ajaran ini 

terkandung di dalamnya nilai spiritual dan nilai sosial. Secara garis besar, isi pesan 

dakwah meliputi masalah keimanan, keislaman dan masalah budi.
8
 

d. Metode Dakwah 

Metode secara garis besar merupakan tata cara. Dalam menyampaikan atau 

berdakwah, da‟i dituntut untuk memakai cara yang baik. Dalam QS An- Nahl ayat 

125, dikatakan bahwa ada tiga metode dakwah yang dapat digunakan yaitu dengan 

hikmah, pengajaran yang baik dan berdebat (dengan cara baik). Metode hikmah 

dalam kegiatan dakwah muncul dalam berbagai bentuk salah satu penerapannya 

adalah dengan memberi contoh dengan akhlak yang baik.
9
 

3.  Nilai- Nilai Sosial Secara Umum 

Nilai-nilai sosial merupakan sesuatu yang diangap berharga oleh masyarakat. 

Nilai dapat ditemukan dalam pembahasan filsafat terutama pada pembahasan 

aksiologi. Nilai merupakan persoalan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, 

                                                           
7
Ahmad Shalaby, Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam, terj. H. A. Ahmadi dkk, (tt: 

Amzah, 2001), h. 326. 

8
Muliadi, Dakwah Efektif; Prinsip, Metode dan Aplikasinya, (Makassar: Alauddin University 

Press,  2012), h. 31. 
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sebagai pedoman berperilaku dan acuan dalam segenap aktivitas hidup.
10

 Nampaknya 

ini berkaitan dengan harapan dan keyakinan yang dimilikinya. Nurcholish Madjid 

menyatakan bahwa manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan atau harapan. 

Hidup tanpa kepercayaan atau harapan itu tidak mungkin terjadi. Harapan atau 

kepercayaan inilah yang akan melahirkan nilai. Manusia berbuat karena ada 

keinginan dalam dirinya. Ketika keinginan itu tercapai, manusia merasakan 

kepuasaan. Hal ini berarti bahwa kepuasaan itu bukanlah sesuatu yang dipandang 

biasa melainkan memiliki kelebihan, kualitas dan daya tarik yang lazim disebut 

dengan sesuatu yang memiliki nilai. Seseorang mengetahui sesuatu tersebut bernilai 

maka dipastikan ia telah memiliki pengetahuan tentang hal tersebut walaupun kadang 

masih samar-samar. Sebagai sebuah contoh dalam nilai etika: menolong itu 

merupakan perbuatan yang mengandung nilai, perbuatan baik yang dilakukan oleh 

setiap orang. 

Nilai secara abstrak merupakan sesuatu yang berharga, atau kualitas yang 

dimiliki oleh seseorang.
11

 Jika ditarik batasan secara sosial, nilai berarti kemampuan 

yang dapat mendatangkan kesejahteraan bersama. Tiap-tiap perbuatan mengandung 

nilai sosial manakala perbuatan itu mendatangkan apa yang diinginkan bersama. Nilai 

yang semula bersifat abstrak kemudian mewujud secara nyata dalam bentuk 

perbuatan manusia. Perbuatan yang mencerminkan nilai itu kemudian menjadi contoh 

atau pedoman perbuatan selanjutnya. Pedoman inilah yang menjadi norma. Norma ini 

kemudian mengikat anggota-anggota di dalam masyarakat. Ikatan antar manusia juga 

menjadi blok bangunan utama dari bangunan sosial yang lebih besar. Tentu saja hal 

                                                           
10

Parmono, “Nilai dan Norma Masyarakat”, Jurnal Filsafat, No. 23 (November 2001), h. 21.  

https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31608 (diakses 3 Maret 2021). 
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ini, bukan merupakan gagasan baru. Sebaliknya, hal ini telah ada ketika disiplin 

sosiologi dibangun. Emile Durkheim, yang banyak dikenal sebagai tokoh pendiri 

utama pemikiran sosiologi abad ke-19, secara khusus tertarik pada bagaimana ikatan 

sosial antarmanusia menjadi simpul yang menyatukan jalinan masyarakat yang lebih 

luas. Pembahasan mengenai ikatan antar manusia berlanjut sehingga dikenal konsep 

pada abad ke- 20 sebagai konsep “modal sosial”. 

Gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset 

yang sangat bernilai. Pada awalnya, gagasan yang menggambarkan ikatan sosial 

hanya merupakan metafora. Menurut Robert Putnam, paling tidak hal ini ditemukan 

enam kali selama abad ke- 20, dan setiap kali ditemukan menyatakan bahwa 

menggunakan hubungan untuk bekerja sama membantu orang memperbaiki 

kehidupan mereka.
12

 

Putnam sendiri menuliskan bahwa dalam modal sosial setidaknya terdiri 

beberapa komponen- komponen seperti; kepercayaan atau nilai-nilai positif yang 

menghargai perkembangan atau prestasi, (2) norma sosial dan obligasi atau kewajiban 

serta (3) jejaring sosial yang menjadi wadah kegiatan sosial yang berbentuk asosiasi- 

asosiasi sukarela. Kepercayaan menjadi sebuah unsur penting bagi kemunculan 

modal sosial. Hal ini dapat dilihat pada pemimpin yang melakukan kepemimpinan 

transformasional yaitu, yang menekankan nilai- nilai seperti kejujuran, keadilan dan 

tanggung jawab. Fukuyama juga menerangkan bahwa trust atau kepercayaan 

didefinisikan sebagai harapan- harapan terhadap keteraturan, kejujuran, tindakan 

koperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-

norma yang dianut bersama. Kepemimpinan seperti ini memiliki korelasi positif 
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John Field, Social Capital (Modal Sosial), terj. Nurhadi, (Cet. V; Bantul Kreasi Wacana, 

2003) h. 17. 
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terhadap kemunculan modal sosial. Berkaitan dengan norma, jika seseorang 

melaksanakan norma ia akan menerima sanksi positif yaitu penghargaan sedangkan 

bila ia melanggarnya akan mendatangkan sanksi negatif dalam dirinya seperti 

perasaan bersalah. 

Keteladanan atau publik figur, menurut Widayani hanya bisa efektif 

diterapkan dalam relasi tingkat primer atau skala kecil.
13

 Namun akan sulit jika 

diterapkan dalam skala besar. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat nilai-nilai sosial 

yang efektif dalam skala kecil. Skala kecil dimaksud jika anggota-anggota 

masyarakat ini memiliki kesamaan baik itu garis keturunan, suku, daerah atau agama 

(bersifat homogen). Nilai-nilai ini sangat mengikat anggota-anggota yang di 

dalamnya. Tidak menutup kemungkinan juga, bahwa terdapat anggota masyarakat 

yang terdiri dari suku, daerah dan garis keturunan lain. Jika interaksi-interaksi 

semacam ini terjadi maka akan melahirkan nilai yang mampu menjembatani 

perbedaan-perbedaan tersebut (bersifat heterogen). Nilai ini berguna dalam konteks 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Untuk mengetahui kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, 

Schwartz mengemukakan beberapa sifat antara lain: 

a. Mentalitas berkelimpahan 

Sifat kepribadian ini dimiliki pada orang yang suka berbagi. Ia merasa bahwa 

dengan memberi, ia merasa semakin kaya. Lawan dari sifat ini yaitu pelit. Sifat pelit 

membawa pribadi akan kekhawatiran tidak akan mendapat sesuatu sedangkan orang 

lain telah memilikinya. 
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b. Pikiran positif pada orang lain 

Sifat ini ditandai dengan berpikir bahwa kehidupan orang lain adalah seperti 

kehidupannya sendiri. Ia senantiasa melihat sisi-sisi positif dari orang lain. Ia 

cenderung untuk memahami orang lain terlebih dahulu kemudian meminta dirinya 

dipahami. 

c. Memiliki empati 

Sifat ini dimiliki oleh orang yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang 

lain. Kepekaan yang dimilikinya mampu merasakan kegembiraan dan kesedihan yang 

dirasakan orang lain. Lawan dari sifat ini adalah acuh tak acuh. Sikap ini karena 

perasaan yang dimilikinya telah tumpul dalam memahami kebutuhan orang lain. 

d. Komunikasi transformasional 

Komunikasi ini ditandai dengan pilihan-pilihan kata yang dimilikinya. Bila 

terjadi perbedaan pendapat maka ia akan memilih kata-kata yang menyejukkan hati 

dan pikiran. 

e. Berorientasi  puas bersama-sama 

Orang yang memiliki sifat demikian, akan berusaha membahagiakan orang 

lain sejalan dengan kebahagiaan yang dimilikinya. Orang ini biasanya memiliki sikap 

hormat pada orang lain. 

f. Sifat melayani 

Orang yang memiliki sifat ini cenderung senang melihat orang lain senang 

dan susah melihat orang lain susah. Apabila ia seorang pemimpin, maka melayani 

adalah perbuatan yang pantas kepada rakyatnya. Pemimpin adalah orang yang 

mengakomodir kepentingan rakyatnya. 
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g. Kebiasaan mengapresiasi orang lain 

Orang yang memiliki sifat ini memiliki kebiasaan mengapresiasi orang lain 

sehingga orang lain merasa berharga. Seorang pemimpin memberikan apresiasi 

kepada bawahannya biasanya akan menimbulkan rasa berharga di dalam kehidupan 

kerjanya.
14

 

Nilai-nilai sosial dapat ditingkatkan. untuk meningkatkan nilai-nilai sosial ini, 

terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pembelajaran. 

Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan meniru sosok atau figur yang dapat 

dijadikan contoh. Jika sosok ini mampu ditiru maka akan diberikan penghargaan. 

Namun sebaliknya akan diberikan sanksi. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan nilai- nilai sosial adalah dengan menjalin silaturahmi. Norma-norma 

yang berasal dari ajaran agama adalah menjalin silaturahmi. Kontak sosial semacam 

ini akan menimbulkan rasa saling mengenal. Sejalan dengan pepatah yang 

mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk menimbulkan rasa sayang 

seseorang memulainya dengan mengenal melalui silaturahmi. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa nilai sosial merupakan 

sesuatu yang dipandang berharga, memiliki kualitas, dan orientasi secara bersama- 

sama. 

B. Tinjauan Tentang Konstruksi Sosial 

Konstruksi sosial merupakan salah satu teori sosial yang menjadi alat analisis 

dalam memahami realitas. Melalui buku The Social Construction of Reality, Berger 

dan Luckman membuat asumsi dasar bahwa “realitas adalah konstruksi sosial”. 
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Beberapa kekuatan dari teori ini adalah bahwa (1) terjadi proses mempengaruhi 

tindakan dan perilaku individu. (2) kontruksi sosial mewakili kompleksitas dalam 

satu budaya tunggal, namun bukan berarti ini diasumsikan sebagai keseragaman. (3) 

hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu. 

Konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan bahwa ideologi, budaya, 

norma, nilai dan institusi sosial merupakan buatan manusia. Diperlukan waktu yang 

panjang untuk memahami pernyataan-pernyataan ini. Dalam sebuah contoh, orang 

dulu beranggapan bahwa bumi merupakan pusat tata surya. Namun Galileo 

beranggapan bahwa matahari yang merupakan tata surya sehingga ia dijebloskan ke 

penjara karena bertentangan dengan pendapat umum pada masa itu. Kalau sekarang 

bukan suatu kesalahan jika dikatakan matahari merupakan pusat perbelanjaan. Dari 

contoh ini, pemahaman manusia selalu mengalami dialektika. Tesa yang telah ada 

kemudian dibantah melalui antitesa sehingga melahirkan sintesa. Sintesa ini 

kemudian dapat berkembang menjadi tesa sehingga proses dialektika terus 

berlangsung. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan dan juga sudut 

pandang bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain 

itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.
15

 Termasuk di dalamnya bahwa 

kuantitas metafisik riil dan abstrak dipelajari dari masyarakat sekitar. 

Konstruksi sosial lahir dari beberapa sumber seperti, interaksionalisme sosial 

dan antropologi simbolik. Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri 

individu terbentuk secara sosial historis, oleh Foucault ini dinamakan sebagai 

diskursus yakni gagasan dan argumen-argumen melalui teknik-teknik kontrol demi 

kekuasaan. Kekuasaanlah yang menciptakan pengetahuan serta menentukan apa yang 
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dianggap baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh, mendisiplinkan 

perilaku individu, mengontrol segala sesuatu, bahkan menghukumnya. Artinya 

subyek manusia sebagai individu  juga dibentuk dan diatur oleh rezim kekuasaan. 

Simon dan Gagnont juga penganut non esensialisme atau konstruksi sosial. Dari sini 

dapat dipahami bahwa pihak yang memiliki pengaruh atau orang terpandang turut 

memiliki andil dalam menciptakan pengetahuan. 

Berger menerangkan konsep eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. 

Olehnya secara tegas dinyatakan bahwa manusia merupakan produk sekaligus 

pencipta pranata sosial. 

Pemahaman konstruksi sosial yang pertama adalah eksternalisasi. 

Eksternalisasi adalah sebuah proses pemahaman terhadap sesuatu yang berada di luar 

diri individu. Sudah menjadi kodrat manusia untuk mencurahkan dirinya ke dalam 

lingkungan tempat ia berada. Baik itu secara mental maupun fisik. Hasil yang telah 

dicapai dari curahan mental dan fisik dari kegiatan eksternalisasi adalah objektivasi. 

Objektivasi masyarakat meliputi beberapa unsur misalnya institusi, peranan, 

dan identitas.
16

 Keluarga merupakan contoh institusi yang secara objektif, riil, “ada di 

sana”, dapat memaksakan pola-pola tingkah laku individu yang ada di dalamnya. 

Suatu peranan memiliki objektivitas yang serupa. Peranan ini merupakan modal bagi 

tata kelakuan individual. Masyarakat memberikan identitas terhadap individu dan 

individu harus memerankan peranannya suka maupun tidak suka sesuai dengan 

deskripsi objektifnya. Seseorang yang berperan sebagai ibu tidak hanya memainkan 

peran tetapi harus benar-benar memainkan perannya sebagai ibu sebagaimana yang 

dituntut masyarakat. Memahami dunia sosial yang diobjektivasikan dan 
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memahaminya sebagai suatu aktivitas di luar kesadaran dirinya tidak serta merta 

dikatakan sebagai internalisasi. 

Internalisasi adalah proses penyerapan kembali objektivitas ke dalam 

kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur sosial. Macam-

macam unsur yang telah diobjektivasikan akan dipandang sebagai gejala realitas di 

luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui 

internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat. 

C. Tinjauan Tentang Pernikahan 

Pernikahan merupakan awal bagi kedua mempelai untuk membentuk rumah 

tangga baru. Muhammad bin Ismail Al- Kahlany sebagaimana  juga dikutip oleh 

Abdul Rahman Ghazaly menerangkan bahwa kata nikah (النكاح) yang menurut 

bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk 

bersetubuh.
17

 

Pernikahan dikemukakan dan didefinisikan oleh salah satu ahli. Muhammad 

Abu Israh memberikan defenisi, yang juga dikutip dalam buku yang sama bahwa 

nikah merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan 

hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-

menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban 

bagi masing- masing.
18

 

Pernikahan juga memiliki rukun pernikahan atau sesuatu yang mesti ada 

dalam pernikahan, yang menyangkut sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu 
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Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), h. 7. 
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itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Jumhur ulama‟ sepakat bahwa rukun 

pernikahan terdiri atas: 

1. Adanya calon pengantin pria 

2. Adanya calon pengantin wanita 

3. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 

4. Adanya dua orang saksi 

5. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul.
19

 

Pernikahan dalam agama Islam terdiri dari hal-hal di atas, sedangkan 

pernikahan dalam masyarakat yang menjunjung adat memiliki rangkaian-rangkaian 

yang lebih banyak tergantung masyarakat adat tersebut. Masyarakat suku bugis 

memiliki rangkaian pernikahan seperti; tahap lamaran, tahap pertunangan, jenjang 

pernikahan, tahap resepsi dan pertemuan resmi selanjutnya. Keseluruhan pertemuan 

resmi dari pernikahan bugis umumnya dilaksanakan di rumah pengantin wanita, 

kecuali pada acara bermalam tiga malam yang dilaksanakan di rumah pengantin laki-  

laki.
20

 Penjelasan mengenai tahapan-tahapan adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Lamaran 

a. Penjajakan 

Penjajakan merupakan prosesi penentuan calon yang melibatkan orang tua 

dan kerabat baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Orang tua lelaki 

biasanya mempertimbangkan pendapat anak lelaki tentang siapa yang akan menjadi 

calonnya. di sisi lain, sebelum memulai kegiatan yang dikenal dengan istilah 
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mammanu‟-manu‟ ini, orang tua memberikan alternatif pilihan kepada anak lelaki 

sebagai rujukan. Lalu lelaki akan menjatuhkan pilihannya. Walau penetapan pilihan 

amat bervariasi, umumnya pilihan jatuh pada anak gadis yang dipertimbangkan layak 

oleh orang tua lelaki. Muncul anggapan bahwa pasangan pilihan orang tua membuat 

pernikahan bersifat langgeng, karena orang tua telah mengetahui pernikahan yang 

baik. Pada kegitan ini, jika orang tua gadis tidak berkenan menjalin hubungan dengan 

keluarga lelaki, mereka mungkin akan memberikan respon penolakan yang halus 

seperti alasan anak gadis mereka ingin menyelesaikan pendidikannya. Sedangkan jika 

diterima, mereka berharap berjalan lancar. Maksud dan komunikasi kedua belah 

pihak diperantarai oleh utusan dari pihak lelaki dan pihak perempuan. 

b. Kunjungan Lamaran 

Kunjungan lamaran adalah prosesi meminang gadis yang dilakukan secara 

formal. Acara lamaran (Madduta) umumnya tidak dilaksanakan pada pernikahan 

biasa dan sering dilakukan pada acara pernikahan besar. Jika dilaksanakan, maka 

utusan laki- laki akan datang sebanyak dua sampai beberapa orang lebih. Orang tua 

lelaki dan calon pengantin tidak terlibat. Sedangkan pihak keluarga besar wanita akan 

hadir, secara khusus pada kalangan bangsawan. Juru bicara (pihak lelaki) akan 

bertanya apakah telah „disimpan‟. Hal ini dilakukan supaya terkesan formal. Lalu juru 

bicara (pihak perempuan) menyatakan telah atau belum diterima oleh orang lain. Juru 

bicara selalu menjawab bahwa belum ada yang diterima. Tetapi mereka belum bisa 

memutuskan tanggal pernikahan karena harus diperbincangkan oleh anggota keluarga 

yang lain. Setelah menyimpulkan pembicaraan, pihak lelaki diminta untuk datang lagi 

pada (tiga hari atau bahkan sampai sebulan). Setelah dijamu, pihak lelaki pamit 

pulang. 
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c. Penerimaan lamaran 

Penerimaan lamaran merupakan prosesi dalam adat pernikahan bugis yang 

dikenal dengan istilah Mappetuada. Prosesi yang sering dilewatkan dalam pernikahan 

biasa, dilaksanakan di rumah pengantin wanita. Pihak lelaki akan mengunjungi 

dengan menggunakan pakaian formal dengan jumlah anggota delegasi yang banyak. 

2. Tahap Pertunangan 

a. Pemantapan kesepakatan; penentuan hari 

Pemantapan kesepakatan adalah prosesi dalam adat pernikahan masyarakat 

bugis yang ditandai dengan kehadiran keluarga laki-laki di rumah mempelai 

perempuan sembari membicarakan uang mahar, uang naik, dan tata cara pernikahan. 

Pemantapan kesepakatan dan penentuan hari adalah tahap meneguhkan hal-hal yang 

berhubungan dalam pernikahan. Dalam pernikahan besar sekalipun, pemantapan 

kesepakatan (Mappasiarekeng) dan penentuan hari (Mattanraesso) nyaris selalu 

digabungkan. 

3. Jenjang pernikahan 

Jenjang pernikahan merupakan prosesi pernikahan yang ditandai dengan 

pelaksanaan akad nikah oleh mempelai laki-laki yang dipandu oleh wali atau 

penghulu. Berdasarkan kesimpulan dari mempelajari kasus perkawinan, rerata satu 

dari empat pernikahan melaksanakan akad nikah.
21

 Jumlah tamu undangan pada 

kegiatan ini lebih banyak dibandingkan pada kegiatan pertunangan. Wali pengantin 

wanita umumnya diserahkan kepada pihak KUA. Belanja dan tenaga yang dihabiskan 

selama mempersiapkan untuk dua kali mengumpulkan jaringan rekan dan kerabat 

dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan sampai ke persepsi penyelenggraan 
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resepsi merupakan beban bagi banyak orang. Meski demikian, biasanya orang sama 

sekali mengesampingkan pertimbangan biaya karena ada beberapa hal-hal yang 

terjadi. seperti kematian kerabat dekat 

4. Tahap resepsi 

a. Persiapan- persiapan 

Persiapan dalam pernikahan merupakan tahap perencanaan penyelenggaraan 

prosesi yang dibutuhkan dalam pernikahan. Persiapan untuk pesta perkawinan 

umumnya dilaksanakan empat hingga dua minggu sebelumnya, tergantung besarnya 

acara yang digelar. Penyelenggara yang akan melaksanakan pesta besar umumnya 

memulai rapat pembentukan panitia. Ada pihak yang bertugas mengantarkan 

undangan kehormatan (Madduppa) atau penyampaian undangan kepada masyarakat 

kebanyakan (Mappada). 

Pada masa persiapan, keluarga dekat dan teman-teman dari pihak wanita 

mulai mengirimkan bahan- bahan makanan dan alat dapur yang dibutuhkan. 

Sedangkan kerabat laki-laki membantu menyiapkan bahan bangunan untuk perluasan 

rumah (Massumpung bola), pembuatan balla suji, dan tenda. Sekitar sebagian sampai 

lima puluh perempuan memasak makanan untuk para pekerja. Dalam beberapa jam, 

makanan akan dihidangkan dan disantap oleh pekerja dengan hidangan dan santapan 

yang sederhana. 

Para tetua dalam keluarga biasanya dengan diam-diam menyiapkan upacara 

tradisional, mendoakan keamanan untuk rumah, pengantin baru dan para tamu. 

b. Riungan Memasak 

Riungan memasak merupakan kegiatan mengolah bahan makanan oleh 

keluarga dan kerabat penyelenggara pesta. Satu atau dua hari sebelum kedatangan 
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pengantin pria, sekitar lima puluh hingga ratusan kerabat perempuan datang ke rumah 

pengantin wanita untuk membantu memotong daging sapi dan kambing yang telah 

disembelih. Perempuan dari kalangan atas diundang untuk membantu sekaligus 

diundang untuk acara pernikahan. Sedangkan perempuan berstatus rendah diundang 

secara informal oleh pasangan paman terdekat, sepupu atau kerabat dari tuan rumah 

pihak perempuan. Mereka memasak makanan untuk dihidangkan. Setelah itu, mereka 

menghentikan segala aktifitasnya untuk menyantap makanan. Ketika sore menjelang, 

para pekerja pulang kecuali kerabat terdekat pihak perempuan yang tetap 

mengakomodir makanan pesta hingga menjelang tengah malam. Kadang juga mereka 

dibantu oleh kerabat yang berhalangan datang pagi hari tadi. 

c. Malam resepsi 

Malam resepsi merupakan sebuah tahap dalam pernikahan adat bugis yang 

dilaksanakan malam hari sembari mempersiapkan kegiatan seperti mappacci, 

mabarazanji dan mappatamma. Setelah makanan untuk resepsi selesai, maka 

dimulailah malam acara malam resepsi. Pada malam resepsi ini diadakan renungan 

(tudangpenni), pembacaan sejarah nabi (mabarazanji) bagi kalangan Islam 

tradisionalis dan penyucian diri (mappacci). Tidak hanya itu, malam resepsi juga 

menyelenggarakan upacara khataman Al-Qur‟an (mappanretemme‟). Dalam situasi 

ini, para tetangga laki-laki hadir sekitar empat puluh hingga ratusan orang turut 

meramaikan. Pada pelaksanaan berzanji, sekitar tujuh orang membaca per bab (atriil) 

lalu berdiri melantunkan shalawat. Pada acara khataman Al-Qur‟an, ada pihak yang 

menunjuk pada baris dan ada pihak yang membacanya. Lalu, pada kegiatan 

penyucian, terdapat bahan yang digunakan berupa daun pacci yang telah dihaluskan 
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dan disimpan di dalam mangkuk. Daun pacci inilah yang akan dicelupkan ke air agar 

basah sekedarnya dan diletakkan di tangan mempelai. 

d. Kedatangan pengantin pria (mappaenre‟botting) 

Kedatangan pengantin pria adalah prosesi dalam pernikahan adat bugis yang 

ditandai dengan kehadiran mempelai laki-laki ditemani oleh keluarga dan kerabatnya 

kecuali ibu dan ayahnya. di pagi hari ketika kedatangan mempelai pria, ahli rias dan 

tata busana akan membantu mempelai wanita. Kedatangan mempelai pria ditemani 

oleh rombongan sekitar empat puluhan orang lebih. Kebanyakan mereka 

menggunakan pakaian resmi. Begitu tiba di rumah mempelai wanita, para perempuan 

yang membawa bingkisan (bosara) dari mempelai pria masuk lebih awal. Jika 

upacara pernikahan tidak dilaksanakan pada acara akad nikah, maka akad nikah 

dilaksanakan pada saat itu juga, sebagaimana yang telah dijelasakan sebelumnya. Jika 

telah dilaksanakan, maka mempelai pria langsung diantar bergabung dengan 

mempelai wanita untuk duduk bersama diapit oleh kedua orang tua mempelai. 

e. Resepsi pelaminan (tudangbotting) 

Resepsi pelaminan adalah tahap dalam pernikahan bugis yang ditandai dengan 

bersandingnya kedua mempelai pada baruga atau panggung yang telah dihias. 

Resepsi siang hari umumnya dilaksanakan dalam bentuk jamuan terbuka. Para tamu 

terus berdatangan sementara pihak pengantin duduk tanpa menghiraukan prosesi 

pernikahan. Tamu-tamu yang datang segera naik ke panggung sembari menyalami 

pengantin dan menyapa sekedarnya lalu memasukkan amplop di tempat yang telah 

disediakan. Resepsi ini diiringi oleh musik. 
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5. Pertemuan resmi selanjutnya 

a. Menginap tiga malam dan pertemuan antar besan 

Menginap tiga malam merupakan prosesi dalam adat pernikahan bugis yang 

dilakukan istri dengan tujuan untuk mengenal lebih dekat keluarga barunya. pada hari 

setelah resepsi dilaksanakan, pengantin wanita dan lelaki juga diharuskan 

mengunjungi makam leluhur pengantin wanita (massiara kuburu‟). sebelumnya 

rombongan dari lelaki datang sembari menjemput pengantin wanita untuk bermalam 

di rumah pengantin lelaki selama tiga malam (ma‟benni tellumpenni). Terkadang 

waktu bermalam ini dipersingkat menjadi semalam karena dinilai terlalu lama. Hari 

berikutnya, pengantin mengadakan kunjungan ke makam leluhur dari pihak pengantin 

laki- laki. Lalu pengantin kembali ke rumah pihak perempuan sembari membawa 

makanan pengikat (sidokko nanre). pada saat inilah pertemuan antar besan 

(massitabaiseng) dilangsungkan. 

Dengan pertemuan ini, maka berakhirlah rangkaian perkawinan. Pengantin 

juga dapat melakukan kunjungan atau bertamu ke rumah kerabat-kerabat terdekat 

yang berperan penting dalam pesta pernikahan mereka. Atau mengunjungi makam 

kedua orang tua mereka yang telah meninggal. Untuk pertama kali setelah beberapa 

hari, mereka dapat bersantai. 

D. Pesan Dakwah dalam Acara Pernikahan 

Pesan dakwah merupakan salah satu unsur dakwah. Dakwah memiliki tempat 

yang penting dalam Islam. Islam sebagai agama yang dianut oleh kaum muslimin 

memiliki ajaran yang luas dan komprehensif. Ajaran-ajaran ini juga tidak 

bertentangan dengan fitrah yang dimiliki manusia justru melengkapi fitrah tersebut 

melalui Al-Qur‟an dan hadis tentu juga dengan pengajaran (ijtihad) para ulama. 
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Ajaran Islam yang mengurusi urusan individu dengan individu lain atau 

kemasyarakatan dikenal sebagai aspek muamalah. Tidak sedikit juga ibadah yang 

menekankan aspek sosial seperti zakat dan sedekah. Bahkan ibadah yang 

pelaksanaannya secara pribadi juga ditekankan untuk memiliki impilkasi sosial 

seperti shalat dan puasa. Ajaran-ajaran ini menguatkan bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial dan membutuhkan manusia lain. 

Fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat adalah sebuah 

kegiatan dakwah yang dapat dikaji.
22

 Hal ini karena dalam kegiatan masyarakat 

terjadi proses persuasi yang mengarah pada penyampaian ajaran Islam, perubahan 

dan pengembangan objek dakwah dan keteladanan yang tersusun dalam sebuah 

sistem dakwah. Pada masyarakat pedesaan dan sebagian masyarakat perkotaan 

kegiatan dakwah sangat intensif dilakukan salah satunya melalui acara pernikahan. 

 Penyampaian ajaran Islam melalui kegiatan-kegiatan yang ada dalam acara 

pernikahan dapat menjadi syiar. Dalam pernikahan adat masyarakat suku bugis ada 

kegiatan menamatkan bacaan al-Qur‟an (Mappaenre temme) yang secara tidak 

langsung mengajak calon mempelai, pemuda-pemudi maupun masyarakat 

keseluruhan untuk dapat mempelajari al-Qur‟an dan menyimak dengan penuh hikmat. 

Adapula kegiatan malam penyucian (mappacci) sebagai simbol yang memberi makna 

bahwa mempelai wanita harus suci secara lahir dan batin. Selain itu, kegiatan-

kegiatan seperti mappese-pese, mammanu‟-manu‟, madduta, riungan memasak 

bersama-sama selaras dengan spirit Islam untuk senantiasa mengedepankan 

musyawarah, tolong-menolong kerja sama, saling menasehati, saling menghargai dan 

saling menghormati. 

                                                           
22

Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 14. 
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Tujuan khusus dakwah pada level kelompok dan masyarakat adalah 

meningkatkan persaudaraan dan persatuan serta meningkatkan hubungan yang 

harmonis dan saling menghargai di masyarakat.
23

 Ketika kehidupan menjadi lebih 

baik dari kegiatan bersama-sama inilah dapat menjadi kekuatan dan modal sosial. 

Gagasan tentang keberadaan nilai-nilai sosial (beberapa pakar sosial 

mengenalkan istilah “modal sosial”) sudah sejak lama diperkenalkan oleh Islam dan 

dipraktikkan pada masa awal Islam.
24

 Salah satu ajaran dalam mewujudkan modal 

sosial yang diperkenalkan adalah konsep persaudaraan (ukhuwwah). Sebelum 

Rasulullah Saw. diutus, masyarakat Bani Aus dan Khazraj sering bertikai lalu 

didamaikan. Tidak hanya itu, setelah Rasulullah Saw. tiba di Madinah, beliau 

bersama kaum muslimin bersama-sama membangun Masjid Nabawi. kaum Anshar 

berlomba-lomba menjamu kaum Muhajirin di rumah-rumah mereka. Beliau pun 

mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. di antara wujud cinta kaum Anshar 

terhadap saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin adalah menawarkan kepada 

Rasulullah Saw. kebun mereka agar dibagi dua untuk diberikan kepada saudara-

saudara mereka. 

Salah satu ayat Al-Qur‟an yang menerangkan tentang persaudaraan adalah QS 

Al-Hujuuraat/49:10. Allah Swt. Berfirman: 

  نَ وْ مُ حَ رْ ت ُ  مْ كُ لَّ عَ لَ  وا اللهَ قُ ات َّ وَ ج  مْ كُ يْ وَ خَ اَ  نَ يْ ا ب َ وْ حُ لِ صْ اَ فَ  ةٌ وَ خْ اِ  نَ وْ ن ُ المؤمِ  ماَ نَّ اِ 
 
 
 
 
 

                                                           
23

Abdul Basit, Filsafat Dakwah,  h. 52. 

24
Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam 

Mewujudkan Khairu Ummah, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 129. 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang- orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah agar kamu 
mendapat rahmat”.

25
 

Ada beberapa riwayat yang dikemukakan oleh As-Suyuthi dalam kitab Ad- 

Durr Al-Mantsur mengenai asbabun nuzul ayat ini sebagaimana yang dikutip oleh 

Yulizar D. Sanrego dan Moch. Taufik.
26

 Salah satu riwayat adalah oleh Imam 

Ahmad, Al- Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Mardawaih dan Al-

Baihaqi meriwayatkan dari Anas, dia berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. 

menunggangi keledai menuju rumah Abdullah Bin Ubay (pemimpin kaum munafik) 

diiringi oleh umat Islam yang berjalan kaki. Sesampai disana, Abdullah Bin Ubay 

berkata kepada Nabi Saw., “Menjauhlah dariku, sesungguhnya bau keledaimu telah  

menggangguku”. Lantas salah seorang sahabat Ansar berkata, “bau keledai 

Rasulullah lebih harum daripada bau badanmu”. Lantas, perkataan tersebut memicu 

kemarahan dari para pengikut Abdullah Bin Ubay dan pengikut Rasulullah Saw. 

sehingga terjadi perselisihan diantara mereka dengan saling pukul tangan dan sandal. 

Dari sinilah kemudian Allah Swt. menurunkan QS Al-Hujuuraat/49:9 dan10. 

Pada kalimat َانما المؤمنون اخوة  terdapat perbedaan dalam kata yang seharusnya 

digunakan, yaitu kata ikhwaan dan ikhwah.
27

 Ar-Razi menerangkan sebagaimana 

dalam buku yang dikutip sebelumnya bahwa walaupun kedua kata tersebut 

merupakan jamak dari kata Akhun tetapi terdapat perbedaan makna. Kata ikhwah 

digunakan pada persaudaraan yang memiliki garis keturunan darah dan nasab, 

                                                           
25

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Al- Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim, 2014), 

h. 516. 

26
Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam 

Mewujudkan Khairu Ummah, h. 130. 

27
Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam 

Mewujudkan Khairu Ummah, h. 134. 
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sedangkan kata ikhwan merupakan persaudaran atau hubungan dekat dalam arti 

teman (bukan nasab). Pada ayat ini Allah Swt. menggunakan kata ikhwah pada ayat 

di atas untuk menggambarkan bagaimana hubungan di antara orang- orang mukmin 

walaupun mereka tidak memiliki hubungan darah. Padahal umat Islam terdiri dari 

beragam suku dan bangsa. Kata ikhwah pada lafal di atas menurut Az-Zuhaili bukan 

hanya merupakan hubungan darah tetapi juga merupakan tasybiih baligh. Ibarat 

saudara yang dilahirkan dari satu ayah, hubungan diantara kaum muslimin juga 

demikian dengan landasan keimanan kepada Allah Swt. Perbedaan ras, keturunan, 

suku, budaya dan lainnya telah dipersatukan dalam satu naungan yaitu Islam. Bahkan 

keeratan hubungan ini tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. 

pada ayat lain Allah Swt. memerintahkan kepada umat Islam untuk saling 

mengenal satu sama lain. Dengan adanya ukhuwwah sebagaimana yang telah 

dijelaskan, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu membangun hubungan 

yang baik dengan saudara seimannya. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk 

saling mengasihi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menolak keburukan. 

Sebaliknya, Islam mengecam umatnya untuk melakukan hal-hal yang mampu 

merusak hubungan tersebut. Hubungan ukhuwwah yang telah dijelaskan tidak lain 

adalah pondasi yang kokoh bagi terbangunnya modal sosial bagi komunitas dan 

masyarakat. Hubungan ukhuwwah tersebut juga menjadi perekat bagi masyarakat, 

sehingga mereka bisa bersatu dan bergotong-royong dalam mencapai tujuan 

bersama.
28

 Tujuan bersama ini diharapkan dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki 

di akhirat juga kelak. 

                                                           
28

Lihat  Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial 

dalam Mewujudkan Khairu Ummah, h. 138. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan usaha mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu 

fenomena sosial.
1
 Setidaknya ada tiga aspek penting dalam penelitian kualitatif yaitu, 

satuan yang diteliti pada unit mikro dibatasi sedemikian rupa agar lebih terperinci, 

bersifat holistik dan cenderung menekankan perbandingan untuk menekankan proses 

dan menegaskan konteks sosial di mana gejala muncul. 

Salah satu ciri penelitian yang bersifat kualitatif adalah adanya interaksi 

langsung antara peneliti dengan objek yang akan diteliti. Media interaksi ini 

dilaksanakan melalui observasi dan wawancara. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, lokasi penelitian dilaksanakan di 

Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

B. Pendekatan Penelitian 

Menurut Muldjono Dalmopoli pendekatan yang dimaksud adalah suatu pola 

pikir atau logika yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya.
2
 

Pendekatan ini juga dimaksud sebagai suatu disiplin ilmu yang menjadi patokan 

                                                           
1
Syamsuddin, Dasar- Dasar Teori Meode Penelitian Sosial. (Cet.II: Ponorogo: Wade Group, 

2018), h. 30. 

2
Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet. I; Makassar: Alauddin 

Press, 2013) h. 16. 
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dalam menganalisis objek sesuai dengan teori dan metode penelitiannya. Adapun 

pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologi dakwah. 

Secara epistemologi, sosiologi dakwah berasal dari kata sosiologi dan 

dakwah. Aspek dalam sosiologi dakwah adalah masyarakat karena dalam kegiatan 

dakwah itu terdapat hubungan dan pergaulan sosial yakni hubungan antara pelaku 

dakwah dan mitra dakwah.
3
 Tugas dakwah menurut sosiologi adalah menjaga 

harmonisasi kehidupan masyarakat dan mendorong kemajuan masyarakat, hal ini 

sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri yaitu kemaslahatan umat dan kemajuan 

masyarakat. 

Gerakan dan pemahaman dakwah dalam konteks Indonesia terlihat 

mempunyai karakteristik tersendiri dan dapat dikata berbeda-beda dengan pendekatan 

di daerah lain baik di Barat maupun di Timur. Pemahaman dan gerakan dakwah di 

Indonesia tampak lebih ramah terhadap nilai-nilai yang ada pada budaya lokal 

sehingga secara sosiologis terasa lebih menyejukkan dan jauh dari konflik maupun 

pertikaian. Konflik yang terlihat di masyarakat lebih kepada masalah fundamental 

sosial seperti kebutuhan dasar dan ketimpangan ekonomi daripada masalah dakwah 

yang bersifat penegakan nilai-nilai Islami.
4
 

Masyarakat Desa Cimpu Utara memiliki beberapa tradisi-tradisi dalam 

pernikahan seperti; mammanu‟-manu‟, mappacci, dan sebagainya yang melibatkan 

pelaku dakwah. Dalam budaya tersebut, ada pesan-pesan dakwah di dalamnya yang 

sesuai dan diketahui yang bersifat positif seperti anjuran saling menjaga kehormatan 

dan martabat, saling menasehati dsb. 

                                                           
3
Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 19. 

4
Asep saiful Muhtadi, Sosiologi Dakwah, ( Bandung: Remaja Rosdakarya,  2016), h. 14. 
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C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data 

bertujuan untuk melihat tempat data tersebut agar peneliti dapat menetapkan data 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini, ada dua sumber data yang telah digunakan 

oleh peneliti yaitu; 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang didapatkan 

di lapangan.
5
 Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pesan Dakwah dalam Acara 

Pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, sumber data ini 

diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam acara perkawinan di Desa Cimpu 

Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

Data primer diambil dari para informan yang terlibat di dalam acara 

pernikahan. informan tersebut antara lain; kepala desa, tokoh masyarakat, imam desa, 

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kepala Desa merupakan sosok yang 

memiliki otoritas kepemimpinan bagi masyarakatnya dan pernikahan yang 

berlangsung memerlukan izin dari pihak petugas kantor desa. Sedangkan ada 

beberapa ibu-ibu yang terlibat dalam pernikahan seperti membantu urusan dapur dan 

masalah keperempuanan. Imam Desa merupakan tokoh yang berperan sentral dalam 

urusan keagamaan. Sedangkan masyarakat merupakan orang-orang yang telah 

melaksanakan pernikahan atau menjadi pengantin yang mengalami dan ikut serta 

dalam proses-proses pernikahan yang diselenggarakan.  

 

                                                           
5
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 

128. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Oleh karena itu, 

sumber data ini diperoleh di kantor desa, kantor kecamatan dan kantor urusan agama 

(KUA) Kecamatan Suli dan badan serta lembaga yang relevan dengan penelitian ini 

baik itu dalam bentuk laporan, dokumen maupun arsip. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam 

memperoleh data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

maka ada beberapa cara yang digunakan. Cara tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban 

informan dicatat atau direkam.
6
 Wawancara juga merupakan alat untuk membuktikan 

ketepatan informasi yang telah didapat sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, 

wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara yang 

dilakukan dengan atau tanpa pedoman wawancara (guide) dan antara pewawancara 

dengan informan telah melakukan interaksi dalam waktu yang cukup lama. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data primer dengan cara 

mengamati, melihat dan mencatat perilaku subyek. Proses mengamati yang dilakukan 

melalui indera mata dibantu oleh indera- indera lainnya. Dalam hal ini, proses 

mengamati menggunakan seluruh panca indera. 

 

                                                           
6
Syamsuddin, Dasar- Dasar Teori Meode Penelitian Sosial, h. 103. 
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3. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui 

peninggalan-peninggalan atau artefak masa lalu yang telah disimpan dalam bentuk 

buku, teori atau dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian.
7
 Sebagian 

data yang tersimpan berbentuk cinderamata, foto, dokumenter, surat kabar atau 

majalah. Bahan dokumentasi ini sangat luas. Hal yang perlu diperhatikan dari sumber 

data sekunder adalah kredibilitas dari data-data tersebut. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan instrumen yang penting dalam pengumpulan 

data. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti harus 

mampu menetapkan fokus, memilih informan, menilai kualitas data, menganalisis 

data, menafsirkan data dan menyimpulkan hasil temuan. Untuk membantu peneliti, 

terdapat instrumen berupa: 

1. Pedoman observasi yaitu alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang 

digunakan ketika penelitian berlangsung. 

2. Pedoman wawancara yaitu alat bantu berupa catatan-catatan pertanyaan yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif. Setidaknya menggunakan 3 tahap sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Miles dan Huberman yang juga dikutip oleh Agustinova. Tiga tahap ini adalah 

sebagai berikut. 

 

                                                           
7
Syamsuddin, Dasar- Dasar Teori Meode Penelitian Sosial, h. 108. 
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1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data bukan hanya dalam arti pengurangan data tetapi lebih kepada 

penyempurnaan data. Dalam teknik reduksi data, peneliti akan merangkum data-data 

yang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam pembahasan yang akan dianalis. 

2. Penyajian Data (data display) 

Setelah data direduksi dan dikelompokkan, maka peneliti melakukan 

penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sebagian besar berbentuk 

naratif. Agar lebih mudah dan penelitian selanjutnya dan mudah dipahami maka 

penyajian data ini diorganisir, disusun dalam bentuk pola hubungan. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

awal sangat diperlukan agar dapat dirubah jika terdapat data baru dan relevan dengan 

penelitian. Oleh karena itu, tahap ini memerlukan peninjauan secara berulang-ulang 

sehingga mencapai penegasan kesimpulan.
8
 

 

 

 

                                                           
8
Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik. 

(Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 66. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Bab hasil penelitian merupakan bab yang berisi data-data penelitian. Bab ini 

akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari kegiatan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada 

kepala desa, imam desa, anggota masyarakat yang pernah menjadi pengantin dan 

beberapa orang-orang yang pernah terlibat dan memiliki keikutsertaan dalam 

pernikahan. Adapun kegiatan dokumentasi peneliti dapatkan dari video dokumenter, 

penelitian terdahulu dan arsip Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. Adapun hasil 

dari penelitian adalah sebagai berikut. 

A. Gambaran Umum Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu 

1. Sejarah Desa Cimpu Utara 

Sejarah Desa Cimpu Utara tidak terlepas dari  Kabupaten Luwu yang dulunya 

dikenal sebagai kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini dijelaskan periode 

islamisasi di kerajaan Luwu. Tiga orang muballig dari Minangkabau yaitu Abdul 

Makmur Khatib Tunggal, Khatib Sulung Sulaiman dan Abdul Jawad Khatib Bungsu 

berperan dalam menyebarkan agama Islam di Kerajaan Luwu sebelum menyebarkan 

Islam di Kerajaan Gowa. Oleh raja Gowa, mereka diminta untuk menyebarkan Islam 

terlebih dahulu di kerajaan yang tertua yaitu Kerajaan Luwu.
1
 Setelah menerima 

saran dari Raja Gowa, ketiga ulama tersebut berlayar menuju Luwu dengan 

menggunakan perahu yang bernama Qimar. Mula-mula penyebaran Islam dilakukan 

di daerah Bua. 

                                                           
1
Istiqomah, “Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu pada Masa Islam (Abad XVII)”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2020), h. 3. 
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Sesampai di daerah Bua, mereka bertemu dengan nelayan yang bernama 

Latiwajo. Lalu diantar olehnya kepada penguasa setempat yaitu Maddika Bua 

(jabatan setingkat gubernur). Jauh sebelum datangnya mereka, Maddika Bua 

bermimpi melihat tiga buah matahari yang terbit dari Timur Bua. Maddika Bua 

merasa resah akan mimpi yang dialaminya. Setelah pertemuan dengan ketiga ulama, 

Maddika Bua mengutus cendekiawan yang bernama Langkai Bukubuku untuk 

menyambutnya. Mereka pun melakukan dialog tentang ajaran Islam. Menurut 

masyarakat setempat, terjadi adu kesaktian antara Tandi Pau yang menjabat sebagai 

Maddika Bua dan Datuk Sulaiman dalam memahami dan memaknai hakikat 

kehidupan. Setelah mengetahui kebenaran ajaran Islam, Tandi Pau dengan keikhlasan 

hati menerima Islam asal tidak diketahui oleh Raja Luwu. Karena mendahului raja 

merupakan suatu bentuk kedurhakaan. Datuk Sulaiman pun membangun masjid 

pertama kali di Desa Tana Rigella sebelum memohon izin berangkat ke pusat 

kerajaan Luwu.
2
  

Setibanya di pusat kerajaan Luwu, mereka bertemu dengan Datu La Pattiware. 

Raja tidak menerima begitu saja walaupun telah ada senyum kecil di wajahnya. 

Terjadi sayembara diantara Ketiga Datuk dengan Raja Luwu, Datuk Pattimang. Atas 

izin Allah Swt. raja kalah dalam sayembara sehingga raja bersedia menerima agama 

Islam. Proses islamisasi dilakukan secara bertahap dan menyentuh berbagai aspek. 

Salah satunya perkawinan. Namun perubahan dalam tata cara perkawinan tidak 

berubah sepenuhnya. Hanya berkisar pada pembacaan doa yang sebelumnya 

                                                           
2
Istiqomah, “Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu pada Masa Islam (Abad XVII)” h. 15. 
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dilakukan oleh sandro atau dukun menjadi qadhi atau imam. Serta penambahan tahap 

menamatkan bacaan al- Qur‟an dan pembacaan barzanji.
3
 

2. Kondisi geografis 

Desa Cimpu Utara merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah 

Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Di dalam kecamatan ini ada 13 desa/kelurahan. 

Jarak dari Ibukota kecamatan Suli ke Desa Cimpu Utara adalah + 7,35 Km sedangkan 

jarak dari Kota Belopa (Ibukota Kabupaten Luwu) adalah + 3,5 Km. Adapun jarak 

tempuh dari desa ini ke Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) adalah 

306 Km. Desa Cimpu Utara memiliki empat dusun di dalamnya yaitu; Dusun Cimpu 

Atas, Dusun Balemping, Dusun Tirowali, dan Dusun Muara Utara. 

Secara geografis, Desa Cimpu Utara berbatasan dengan: Desa Kasiwiang di 

sebelah utara, Teluk Bone di sebelah selatan, Desa Malela di sebelah barat. Iklim di 

daerah ini termasuk iklim tropis tipe B dan C dengan suhu udara 22
o
C. Desa ini 

mengenal 3 Musim yaitu musim kemarau, musim hujan dan musim pancaroba. 

3. Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu jalan untuk meningkakan kualitas sumber daya 

manusia di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Untuk memasuki 

dunia pendidikan tahap yang mesti dilalui dan dimulai dari TK, SD, SMP dan SMA. 

di Desa Cimpu Utara, terdapat sebuah sekolah dasar yaitu SDN 20 Babana. 

Sedangkan jenjang pendidikan lainnya terletak di daerah lain dan ditempuh dengan 

jalan kaki dan motor. Untuk melanjutkan jenjang pendidikan setingkat universitas, 

masyarakat biasanya menempuh pendidikan yang berada di kota. 

 

                                                           
3
Eka Lestari, “Islamisasi di Kerajaan Luwu Abad XVII”. Skripsi. (Makassar: Fak. Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin, 2014), h. 56. 
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4. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan upaya pemenuhan nafkah terhadap keluarga 

selain sebagai tolak ukur tingkat ekonomi penduduk. Mata pencaharian penduduk 

setempat bervariasi. Namun sebagian besar berprofesi sebagai penambang pasir, 

petani, nelayan dan wirausaha. 

5. Demografi Penduduk 

Data yang diperoleh dari kantor desa menunjukkan bahwa total penduduk 

Desa Cimpu Utara pada tahun 2019 berjumlah 1653 penduduk yang terdiri dari 774 

laki- laki dan 879 perempuan. Pola hidup penduduk disini termasuk berkelompok 

yang ditandai dengan pembagian empat dusun dalam kondisi lingkungan atau 

pekarangan yang sama. Kondisi pemukiman masyarakat terbilang dekat dengan jalan 

raya ruas antar provinsi. Terjadi pergeseran bentuk bangunan rumah yang semula 

berbahan dasar kayu menuju rumah dengan dinding tembok dan lantai keramik. 

Table 4.1 Demografi Penduduk Desa Cimpu Utara Tahun 2019 

No. Keterangan Laki- laki Perempuan Jumlah 

1. Kelahiran 20 13 33 

2. Kematian 3 4 7 

3. Datang 5 5 10 

4. Pindah 8 8 16 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 
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6. Sistem Kepercayaan 

Mayarakat Desa Cimpu Utara mayoritas beragama Islam. Hal dapat ditandai 

dengan adanya bangunan berupa masjid sebanyak lima bangunan dan aktivitas 

keagamaan seperti pelaksanaan shalat lima waktu. di sisi lain terjadi akulturasi 

budaya lokal dengan agama Islam sehingga budaya memiliki variasi yang lebih 

beragam dengan nilai-nilai yang lebih baik. Baju pengantin semakin diperhatikan 

dengan kesadaran dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat desa. 

7. Perkawinan 

Perkawinan membentuk sebuah rumah tangga yang terdiri dari suami dan 

istri. Dalam rumah tangga sering terjadi hal-hal yang dapat membuat kehidupan 

rumah tangga berada di ambang perpisahan yang dikenal dengan talak atau bahkan 

sama sekali tidak dapat dipertahankan yang dikenal dengan penceraian. Walaupun 

demikian, rumah tangga dapat dipertahankan ketika suami melakukan rujuk sebelum 

habis masa iddah dengan syarat terbatas pada talak satu atau talak dua. Berikut adalah 

keterangan mengenai peristiwa perkawinan, talak dan rujuk di Desa Cimpu Utara 

Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

Tabel 4.2 Jumlah Nikah, Talak/Cerai dan Rujuk Desa Cimpu Utara tahun 2019 

No. Keterangan Jumlah 

1. Pernikahan 22 

2. Talak/Cerai - 

3. Rujuk - 

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli 
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B. Proses Pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu 

Proses pernikahan bagi masyarakat Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli 

Kabupaten Luwu merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mereka masih 

memegang kebiasaan yang telah turun- temurun yaitu rangkaian acara pernikahan. 

Dalam pemahaman sosiolog, realitas sosial masyarakat adalah konstruksi atau sesuatu 

yang dibangun oleh manusia termasuk kebiasaan atau budaya. Ketika individu lahir 

dan tumbuh dewasa dalam lingkungan desa, ia perlu mencurahkan pikiran, perasaan, 

dan dirinya serta terlibat dalam norma-norma yang ada di masyarakat. Terjadi proses 

mempengaruhi tindakan perilaku yang terlihat bahwa anggota masyarakat Desa 

Cimpu Utara terutama kerabat dekat keluarga calon pengantin ikut berpartisipasi 

dalam rangkaian acara pernikahan. 

Rangkaian acara pernikahan di Desa Cimpu Utara memiliki urutan dan 

beberapa kegiatan tidak dapat mendahului rangkaian kegiatan lainnya, ketika 

kegiatan ini dilakukan oleh anggota masyarakat yang betul-betul paham mengenai 

pernikahan. Walau demikian, terdapat nilai- nilai yang sarat akan makna bagi kedua 

mempelai dalam membina hubungan rumah tangga agar harmonis dan langgeng.  

a. Penjajakan 

Penjajakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan maksud 

pihak lelaki melalui utusan keluarga. Kegiatan penjajakan dinamakan mammanu‟-

manu‟ dalam masyarakat Luwu. Maksud kedatangan utusan pihak lelaki adalah untuk 

menanyakan ketersediaan atau tidaknya jalan untuk melamar.  

...terlebih dilakukan penyelidikan apakah perempuan tersebut belum ada yang 
mengikat, serta apakah masih ada kemungkinan untuk bisa menerima bila 
dipinang secara resmi. Pelamaran ini dilakukan oleh orang- orang yang 
terpandang dan terpercaya dari kaum lelaki seperti sanak keluarga orang tua, 
paman, pak imam dan lain-lain. penyelidikan dilakukan oleh orang yang 
terpercaya untuk mendekati keluarga perempuan yang cukup mengetahui 
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keadaan perempuan dan orang tua. Bila hasil penyelidikan bahwa si 
perempuan belum ada yang mengikat maka kegiatan selanjutnya dilakukan 
dengan acara menyuruh melamar.

4
 

dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melangsungkan 

pernikahan, terlebih dahulu dilakukan penentuan calon mempelai perempuan. untuk 

mengetahui keadaan calon mempelai perempuan, maka pihak keluarga laki-laki 

mengirim utusan baik keluarga seperti paman dan terkadang diserahkan kepada imam 

desa. 

Kegiatan ini bersifat tidak resmi dan dilakukan secara diam-diam. Karena 

pihak lelaki biasanya malu jika masyarakat mengetahui lamarannya ditolak. Pihak 

perempuan biasanya menolak dengan jalan halus jika tidak berkenan menjalin 

hubungan dengan pihak lelaki. Sebagaimana Penjelasan pak Syarif 

biasanya kalau mau tau perempuan sudah atau belum ada yang lamar, ada 
utusan laki-laki yang datang le‟. secara diam-diam bertamu secara biasa. 
karena massiri‟ taue kalau lamarannya ditolak secara terang-terangan atau 
kabar penolakan tersebar.

5
 

keterangan dari narasumber di atas menjelaskan bahwa alasan dilakukan 

pelamaran secara diam- diam untuk mengantisipasi tersebarnya berita penolakan 

lamaran. karena jika berita tersebut tersebar keluarga pihak lelaki akan menanggung 

rasa malu. adapun jika lamaran diterima maka pihak perempuan berharap semuanya 

akan berjalan lancar. Setelah tahap ini dilaksanakan, maka dilakukan tahap 

selanjutnya yaitu madduta.  

Dahulu kala kegiatan Madduta atau kunjungan lamaran atau meminang 

dilakukan berkali-kali sampai ada kata sepakat pinangan itu diterima atau tidak. Jika 

pinangan diterima maka pihak lelaki keluarga akan membicarakan hal-hal yang 

                                                           
4
Israk (60 Tahun), Imam Desa Cimpu Utara, Wawancara, Desa Cimpu Utara, 01 Oktober 

2021. 

5
Syarif (52 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Desa Cimpu, 28 September 2021. 
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dibutuhkan dalam perkawinan yaitu uang belanja. Pihak lelaki akan datang dua 

sampai tiga orang lebih yang terdiri keluarga yang dianggap mampu 

mempertimbangkan dan berbicara. Tahap ini dilakukan secara terang-terangan tidak 

seperti tahap sebelumnya. Setelah dipersilahkan, pihak keluarga lelaki akan 

mempertanyakan kembali apakah telah dilamar atau belum. Supaya terkesan formal. 

Dan oleh pihak perempuan dijawab belum ada. Dari sini, pihak lelaki menyampaikan 

maksud kedatangan hendak melamar. 

Utusan mengutarakan maksud kedatangannya, laratuna toke- toke buriak jio 
cappa tuma‟bak ketaeksapi tau ratu, nakedensik lalan, yake taek i 
nalabuakrika suleki massangakdoran apa massangdoran miman siaki‟ 
(maksud kedatangan kami adalah untuk membuat suatu hubungan agar kita 
menjadi lebih dekat, jika belum ada yang datang, dan kalau ada jalan. Kalau 
tidak kembali bersaudara karena memang kita bersaudara. Pihak keluarga 
perempuan yang setuju menjawab, moraik siato‟ pia apannapi diterimami. 
Yamo pale tasirampun (Alhamdulillah perempuan mau menerima lamaran itu, 
kalau begitu kita lanjutkan dengan bermusyawarah).

6
 

dari keterangan narasumber di atas dapat diketahui bahwa maksud lamaran 

disampaikan oleh orang yang dianggap mampu dengan menggunakan bahasa luwu. 

setelah itu pihak yang dilamar akan membalas dengan ungkapan berbahasa luwu yang 

bermakna menerima. 

d. Malam Penyucian 

Malam penyucian atau mappacci merupakan prosesi yang dilaksanakan pada 

sehari sebelum pelaksanaan akad nikah. Ketika malam penyucian ini calon pengantin 

yang telah dirias duduk di pelaminan untuk melaksanakan penyucian oleh keluarga 

maupun tamu undangan yang datang. Bahan-bahan yang disiapkan pada prosesi ini 

seperti daun nangka, daun pacar, sarung, daun pisang dsb. Sebagaimana keterangan 

dari anggota masyarakat yang pernah menjadi mempelai wanita sebagai berikut. 
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Ismail As‟ad (60 tahun), Wiraswasta, Wawancara, Desa Cimpu, 28 September 2021. 
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Mappacci itu adalah suatu tradisi di acara pengantin, di mana yang dilakukan 
pada malam pacar. Yaitu dengan dalam artian, kan mappacci itu artinya 
bersih. Sebelum kita melakukan akad maka maknanya seperti inilah, 
pembersihan dulu supaya tidak ada hambatanlah seperti itu. Yang disiapkan 
itu ada daun nangka, daun pacci, dari bugis itu ada namanya daun pacci, 
sarung, gula merah kelapa. Semuanya punya makna tersendiri. Daun pisang 
artinya sambung-menyambung. Seperti kelapa artinya memiliki banyak 
kegunaan. Daung panasa diletakkan di atas daun nangka maknanya sebagai 
bentuk pengharapan. diharapkan kedua mempelai dapat melakukan kebaikan 
atau mamminasa ridecenge. Pelaksanaannya dimulai dari peletakan pacci 
yang dilakukan orang tua, kemudian tamu undangan yang melakukan atau 
meletakkan pacci tergantung dari persetujuan. Misalnya adakah sembilan 
orang yang mau naik mappacci ya sembilan orang naik dengan cara 
berpasang- pasangan.

7
 

dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa acara merupakan ajang 

silaturahmi sekaligus memberikan doa restu bagi calon pengantin terutama bagi 

keluarga-keluarga terdekatnya. Doa mudah-mudahan rumah tangganya bahagia serta 

mendapat rahmat dari Allah Swt. dan rumah tangganya senantiasa langgeng. Tidak 

hanya itu, mappacci bertujuan untuk mensucikan diri dari sifat-sifat atau perilaku 

yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Sebagaimana juga penjelasan Pak Bahrun. 

Beberapa bahan dan perlengkapan dalam mappacci tu antara lain; bantal, 
sarung sutera sebanyak tujuh lembar, daun pisang, daun nangka, gula merah, 
kelapa, daun pacci, lilin, beras, tempat wadah dan air. Justru di dalam ritual 
mappacci ini bertujuan untuk mensucikan diri dari sifat-sifat atau perilaku 
yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Serta mappacci ini diharapkan 
dapat membersihkan hati si calon pengantin untuk menghadapi bahtera rumah 
tangga.

8
 

Ibu Aisyah juga mengatakan bahwa bahan-bahan tersebut memiliki makna 

dan simbol tersendiri. Sarung sutera menggambarkan harga diri seseorang. Daun 

nangka menandakan pengharapan. 

sarung sutera yang digunakan tersebut diartikan sebagai bentuk harga diri 
(nalitutui alena), karena sarung fungsinya sebagai penutup tubuh, adapun 
jumlah sarung itu sebanyak 7 helai sarung, di mana angka 7 ini bermakna tujui 

                                                           
7
Mariah Qibthi Al- Adawiah (21 tahun), Mahasiswa, Wawancara, Desa Cimpu Utara, 24 

Agustus 2021. 

8
Bahrun (65 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 01 Oktober 2021. 
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yang diartikan sebagai mattuju-tujui atau berguna bagi masyarakat nantinya. 
Lalu ada daun nangka yang maknannya sebagai simbol pengharapan.

9
 

 Ibu Aisyah memberikan keterangan lebih lanjut bahwa terkait pelaksanaan 

sendiri keluarga-keluarga antri untuk mengusap pacci pada tangan calon mempelai. 

Dan agar lebih tertib biasanya diumumkan. 

Mappaci itu di samping silaturahmi keluarga juga memberikan doa restu 
kepada calon pengantin. Silaturahmi dengan keluarga, keluarga yang dekat 
sebenarnya itu kepada calon pengantinnya dan sekaligus berdoa untuk 
kebahagiaan mempelai atau calon pengantin. Mudah-mudahan di dalam 
rumah tangganya bahagia, mendapatkan rahmat dari Allah Swt dan kehidupan 
rumah tangga senantiasa langgeng. Artinya bahagia selama hidupnya. Bahan-
bahannya itu ada daun paccinya, ada gula merahnya, ada berasnya. Itu 
sebenarnya juga termasuk bersyukur kepada Allah Swt. karena ada laki-laki 
yang datang sebagai pasangan di dalam membina rumah tangga. Terkait 
pelaksanaannya, itu keluarga itu antri bergantian masuk ke dalam ruangan 
pengiringan, tempatnya itu pengantin. Dan untuk lebih tertibnya itu 
disebutkan nama keluarga satu persatu untuk mappacci.

10
 

Prosesi ini memakan waktu sekitar 2-3 jam hampir menjelang tengah malam. 

Jika tamu undangan banyak prosesi ini dapat melebihi waktu di atas. 

Acara Pernikahan 

Dalam acara pernikahan terdapat beberapa tahapan-tahapan. Jumlah 

masyarakat yang terlibat dalam acara ini berkisar lima puluh orang lebih. Pada 

rangkaian ini terdapat prosesi ijab kabul yang dianggap sakral oleh masyarakat. 

Tahapan-tahapan dalam acara ini antara lain; 

a. Kedatangan Pengantin Pria 

Kedatangan calon pengantin pria yang sudah memakai baju pengantin atau 

baju bodo pada hari pelaksanaan pernikahan ditemani oleh pengantar pengantin 

(pangantara boting) dengan membawa barang-barang bawaan yang telah disepakati 

                                                           
9
Sitti Aisyah, AS. A. ma (47 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Cimpu Utara, 24 

Agustus 2021. 

10
Sitti Aisyah, AS. A. ma (47 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Cimpu Utara, 24 

Agustus 2021. 
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sebelumnya untuk calon istri seperti sisa uang naik bersamaan dengan lasoji dan 

kompu‟. Menurut penuturan mempelai pria, kedatangan rombongan ini pada hari 

pelaksanaan akad nikah yang terdiri dari keluarga dan rekan tanpa ayah dan ibu.  

Pengantaran botting artinya dalam bentuk pengantaran laki-laki dengan 
maksud pengenalan antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Ini 
dilaksanakan apabila mempelai laki-laki sudah masuk hari-H untuk akadnya. 
Dan begitupun sebaliknya. Biasa dari rekan-rekan keluarga laki-laki dan 
masyarakat tanpa ayah dan ibu. Tergantung siapa-siapa yang mau ikut.

11
 

dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada saat hari-H pelaksanaan 

akad nikah mempelai laki-laki datang bersama rombongan keluarganya namun tidak 

disertai dengan kedua orang tuanya. 

Perlu diketahui juga bahwa di samping mempelai pria terlihat orang yang 

mengalungkan kain putih berisi beras, kelapa, jarum dan sebagainya. Orang bugis 

menyebutnya pangolo‟ sompa. Namun masyarakat di Desa Cimpu Utara juga 

menyebutnya kompu‟. Yang membawanya adalah keluarga terdekat laki-laki. 

Yang membawanya disebut pangolo‟ sompa. Biasanya dari keluarga terdekat. 
Isinya terdiri dari; jarum, aju cenning, penne tanah, bungan parenreng, berre‟, 
boneka kecil sepotong. Pennetanah simbol harta pria, aju cenning artinya 
manis seperti kayu, bunga parenreng artinya mamminasa botting urane 
renreng ana‟ urane na makunrae, beras artinya papanre‟ manu‟ parakuseng, 
jarum artinya hatinya setajam jarum. Ada juga dibawa lasoji, itu keranjang 
yang berisi buah- buahan.

12
 

Istilah ini diungkapkan secara berbeda oleh Siti Aisyah. Ia menyebut kain 

putih yang dikalungkan tersebut dengan istilah kompu‟. Begitu juga dengan Juhaerah 

dan Syarif selaku ambe‟ botting. Namun isi dari kain putih tersebut tetap sama. 

“Namanya kompu‟. Isinya seperti beras, gula merah, kelapa dibuang kulitnya, 
kunyit, peniti, uang naik yang separuh, benang.”

13
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Penuturan yang disampaikan oleh Syarif sebagai berikut. 

Ketika mengantar pengantin itu keluarga terdekat membawa payung dan 
kompu‟ yaitu kain putih yang berisi gula merah, kelapa, beras, jarum, kayu 
manis, benang dan uang tambahan. Mallise namanya kalau bawa uang 
tambahan. Ada juga Gula merah tandanya manis perasaaanya orang, kelapa 
artinya makunra, kayu manis itu supaya manis perasaannya sama kita‟, jarum 
itu macaca supaya runcing hatinya sama kita‟. Ada juga yang membawa 
erang- erang seperti perlengkapan sajadah, talakko, sarung, sandal, buah- 
buahan dan cincin kawin.

14
 

Setelah rombongan tiba di rumah calon mempelai wanita, mereka disambut 

untuk dipersilahkan masuk ke rumah dan disambut oleh keluarga perempuan. Ketika 

masuk, mempelai pria dilempari beras. 

Melempar beras atau amponi berre‟. Waktu mau masuk rumah. Yang 
melempar itu dari orang yang dituakan tidak mesti siapa. Setiap pernikahan itu 
dilaksanakan amponi berre‟. Adat orang-orang terdahulu. Bisa dibilang 
sebagai tanda kesyukuran.

15
 

Perbedaan istilah pada bagian diatas sepertinya tidak terlalu dipermasalahkan 

melihat pernikahan terjadi dan mengalami akulturasi budaya. Pada kasus ini, 

mempelai pria berasal dari bugis Soppeng dan mempelai wanita dari bugis Luwu. 

b. Akad Nikah 

Akad nikah merupakan prosesi yang sakral menurut masyarakat. Pada tahap 

ini akan dilakukan ijab kabul oleh calon mempelai laki-laki. Masyarakat Sulawesi 

selatan dan khususnya masyarakat Luwu menganut agama Islam sehingga 

pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh imam atau pihak penghulu Kantor Urusan 

Agama (KUA). Sebelum pelaksanan ijab kabul, moderator membacakan beberapa hal 

bahwa  ada beberapa hal yang dilakukan yaitu; 
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1) Pembacaan ayat suci al-Qur‟an oleh salah satu anggota masyarakat dengan 

menggunakan irama tilawah sebagaimana pembukaan pada acara-acara resmi. 

Ayat-ayat yang dibaca berkisar tentang pernikahan dengan tujuan agar hadirin 

dapat menghayati dan memaknai ayat tersebut. 

2) Setelah pembacaan ayat suci al-Qur‟an, maka dilaksanakan penyerahan pihak 

perwalian dari ayah atau urutan wali kepada pihak penghulu agar prosesi 

tersebut berjalan dengan baik. Pihak penghulu dalam masyarakat Luwu 

umumnya adalah pegawai KUA tingkat kecamatan. 

3) Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan akad nikah. Tahap akad nikah sendiri di 

Desa Cimpu Utara didahului dengan; 

a) Ucapan salam dari penghulu lalu melafadzkan QS An-Nisa ayat 1 serta hadis 

nabi tentang pernikahan adalah sunnah. 

b) Penghulu pun mengingatkan agar menikah disertai dengan niat yang tulus dan 

ikhlas serta mengajak mempelai laki-laki untuk mengucapkan istighfar. 

Terkadang ada beberapa calon yang kesulitan melafadzkannya sehingga diulang 

sampai lancar. 

c) Mempelai laki-laki mengucapkan dua kalimat syahadat. 

d) Mempelai pria dan penghulu saling berjabat tangan dan saling mempertautkan 

jempol kanan. 

e) Pihak penghulu mengucapkan kata-kata ijab yang bermakna menikahkan dan 

mempelai pria mengucapkan kata-kata qabul yang berarti menerima. Terkadang 

pengucapan yang tidak jelas sampai diulang sebanyak dua kali. 

f) Pembacaan doa yang dipimpin oleh pihak penghulu agar pernikahan mereka 

diberkahi dan diridhai Allah Swt. 
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Setelah pelaksanaan ijab kabul selesai, maka pernikahan mereka telah selesai 

dan kedua mempelai sah menjadi suami istri. 

c. Sentuhan Pertama (Massikarawa) 

 Massikarawa merupakan salah satu prosesi yang dilaksanakan dalam 

pernikahan di Cimpu Utara. Setelah prosesi akad nikah selesai, mempelai pria 

dituntun untuk menemui sang istri di kamar yang sebelumnya dilarang, dibarengi 

dengan tawa genit para hadirin untuk pelaksanaan prosesi massikarawa atau sentuhan 

pertama. Ibu Juaeriah Syam yang pernah menyaksikan prosesi ini mengatakan bahwa 

tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah dan tempatnya di kamar yang telah 

disediakan. 

Massikarawa dilaksanakan di kamar yang telah disediakan dan di tempat ijab 
kabul. Namun biasanya di kamar. Waktunya setelah ijab kabul. Orang yang 
massikarawa adalah ambe‟ botting. Ambe‟ botting mengajar mempelai apa 
yang dibaca dan dilakukan.

16
 

 Istilah lain dituturkan oleh Bapak Syarif selaku pihak yang dipercayakan 

menjadi Ambe‟ Botting pada acara-acara pernikahan yang diadakan termasuk di Desa 

Cimpu Utara. Ia menyebut prosesi ini dengan istilah “membatalkan wudhu.” Namun 

terkait waktu dan tempatnya tetap sama sebagaimana di atas. 

appasikarawa bahasa ugi‟na. Bahasa melayunya tuh membatalkan wudhu. 
biasanya jam 10, sudahpi ijab kabul baru mappasikarawa mi. Bilang 
penjemputan toh, penjemputan istri. Appasirusa‟ asenna yaro, 
membatalkanmi wudhu itu namanya kalau masuk mki jemput istrinya begitu. 
Biasanya dilakukan di kamar perempuan. Ya tertutup. Masing-masing diambil 
tangannya perempuan baru diambil tangannya laki-laki. Sudah itu dikasih 
rapatmi. Mammatangan toh. Disitumi kasih mantra- mantra sedikit. Supaya 
selamat terhindar dari setan atau apalah. Sudah dikasih appasikarawa kasih 
berdirimi baru diantar keluar. Bagian yang berisi yang disentuh. Disentuhmi 
kan namanya membatalkan wudhu. Dibacami doanya. Bagian yang berisi 
artinya rezeki lancar. ada juga itu orang sentuh di bagian sini (tangan) itu 
namanya batu papan kurang rezekinya itu. Kalau sudahmi massikarawa 
disuruhmi baku tatap. sudah Baku tatap bayangkan mi istrita‟. Sudah 
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bayangkan toh disuruhmi hirup. Itu nasebut bismillahirrohmanirrahim, 
kuniakangi paseddi hati pappujina beneku lo ribatang kaleku masserapi 
tubunna na nyawana baru dihirup. Ditelanmi toh. Insyaa Allah kalau dipakai 
itu, najadi itu. Tidak pisah itu. Selalu baku ingat. Itu tossi perempuan harus 
dikasih begitu supaya bersatu hatiki‟. Pertama tubuhmu, tubuhku. namanya 
kita mau bersatu tubuh. rahasiamu rahasiaku. bersatu rahasia sebagai keluarga. 
Itu biasa banyak orang selingkuh karena cuman di luar tidak masuk halusnya. 
Pikirannya sering pigi-pigi. Ketika rasa sama rasa bertemu disitulah kita 
berdoa kepada Allah ya Allah berikanlah aku anak shaleh dan shalehah patuh 
sama saya. Karena memang sebelum lahir itu anak diajari memang kebaikan. 
Makanya itu orang tua dulu sebelum lahir anakmu ajar memangmi kebaikan. 
Asalkan kamu dikasih nikmat sama Allah, kenyamanan perbaiki ingatanmu 
sama Allah.

17
 

Pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Syarif lebih mendalam mengenai 

prosesi ini. Prosesi ini melihat bagaimana semestinya mempebaiki niat dan senantiasa 

melibatkan Allah Swt dalam menjalin hubungan rumah tangga. Melalui informasi 

yang didapat mengenai pernikahan, orang-orang datang melihat dan mendekat untuk 

melihat tubuh bagian mana yang pertama kali disentuh. Apakah bagian kepala, dada, 

punggung atau tangan mempelai wanita? Hal ini dipercaya bahwa sifat kehidupan 

pernikahan mereka kelak ditentukan oleh prosesi ini. Selepas prosesi ini, pengantin 

pria memasangkan cincin kepada pengantin wanita sebagai simbol si pria dan wanita 

adalah telah memiliki status sebagai suami dan istri. 

b. Meminta doa restu orang tua 

 Meminta doa restu adalah kegiatan saling salam dan berjabat tangan 

pasangan suami istri terutama kepada kedua orang tua beserta keluarga-keluarga 

terdekat yang hadir dengan mengharap doa dari mereka. Pada prosesi ini terlihat 

mempelai wanita menangis terharu dan diiringi pula isak tangis oleh kedua orang 

tuanya yang telah mendidik dan membesarkannya. Kedua mempelai tunduk sembari 

mencium tangan kedua orang tua maupun keluarga-keluarga sebagai tanda rendah 
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diri dan ucapan terima kasih kepada mereka. Pak Israk mengatakan bahwa ada pula 

kegiatan saling salam atau sungkeman antara kedua mempelai dan kedua orang 

tuanya. Begitupun antara kedua mempelai  keluarga-keluarga yang hadir ketika itu. 

Namanya kegiatan sungkeman meminta do‟a restu. Itu dilaksanakan. Baik itu 
kedua orangtua kedua mempelai maupun keluarga-keluarga yang hadir disitu 
setelah menikah, setelah akad nikah.

18
 

Menemui orang tua merupakan tanda penghormatan. Dan sekaligus 

permintaan untuk restu dan ridha kedua orang tua. Sebagaimana keterangan anggota 

masyarakat. 

Ya begini menurut yang saya pahami itu, menemui orang tua sebagai tanda 
penghormatan. Ia minta supaya didoakan yang terbaik untuk anak-anaknya 
kelak. Semacam doa restu.

19
 

Kegiatan ini dilaksanakan kedua mempelai di rumah pengantin wanita. setelah 

resepsi pelaminan, barulah mereka melakukan di rumah pengantin laki-laki. 

d. Nasehat Pernikahan 

Pada tahap nasehat perkawinan, mempelai wanita duduk pada panggung yang 

telah tersedia untuk mendengarkan nasehat pernikahan yang biasanya dibawakan oleh 

seorang ustadz atau orang yang dituakan, yang telah mengarungi kehidupan rumah 

tangga agar dapat menjadi teladan bagi mempelai dengan tujuan kehidupan rumah 

tangganya kelak dapat sejahtera dan bahagia. Menurut penjelasan Israk, pelaksanaan 

nasehat pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dapat 

dlaksanakan sehari sebelum akad nikah dan hari-H ketika mempelai laki-laki dan 

perempuan telah bersanding di pelaminan. 

Pelaksanaan nasehat pernikahan ada dua pendapat dan itu sering terjadi. Yaitu 
hari-H ketika laki-laki dan perempuan telah ada di pelaminan itu dilaksanakan 
nasehat pernikahan. Yang kedua malam pengantinnya. Malam sebelum besok 
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bersanding. Jadi ada dua versi dan itu sering dilakukan. Tujuan pelaksanaan 
nasehat pernikahan, pada dasarnya intinya membangun rumah tangga yang 
sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau dibahasa indonesia itu sakinah 
berarti cinta kasih, mawaddah itu kasih sayang, warahmah itu mengharapkan 
rahmat dari Allah Swt. Kepada pengantin laki-laki mesti memahami fungsinya 
sebagai kepala rumah tangga. Membina, dan memberikan pengajaran, dan 
pendidikan terhadap istri dan keluarganya. Kemudian sebagai seorang istri, itu 
bertangggung jawab penuh untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan 
kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan di dalam rumah tanngganya termasuk 
mendidik anaknya. Termasuk pula taat terhadap perintah suaminya.

20
 

Nasehat pernikahan ini dilaksanakan di bawah tenda yang telah dibangun baik 

di rumah laki-laki maupun perempuan dihadiri pula oleh masyarakat dan tamu 

undangan. 

e. Resepsi Pernikahan 

Resepsi pernikahan yang siap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan setelah 

akad nikah, maka resepsi atau tudangbotting dilaksanakan pada saat itu juga. Kedua 

mempelai duduk bersanding ditemani oleh dayang-dayang atau anak botting. Untuk 

memeriahkan pesta, keluarga menyewa kelompok band sembari menyanyikan lagu-

lagu bernuansa romantis. Jamuan terbuka ini dihadiri tamu dengan jumlah yang 

banyak dengan busana rapi dan dan beragam riasan. Pak Israk Mengatakan bahwa 

jika masyarakat diundang maka mereka perlu untuk hadir. 

“Karena di dalam agama kalau kita diundang wajib hadir. Dasarnya itu. 
Artinya sesuai tidak bertentangan”.

21
 

Para tamu naik ke atas panggung sembari memberikan ucapan selamat kepada 

kedua mempelai sembari berfoto bersama. Tamu kemudian turun dan menyantap 

hidangan yang tersedia. Para tamu yang penting dan dikenal oleh masyarakat diantar 

menuju tempat yang telah disediakan. 
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f. Kunjungan Balasan 

Kunjungan balasan (marola atau mapparola) adalah kegiatan yang dilakukan 

setelah kedua mempelai resmi menjadi suami istri karena akad nikah yang telah 

terucap di rumah pengantin wanita. Mereka bersama rombongan melakukan 

kunjungan ke rumah mempelai pria sembari bertemu kedua orang tua laki-laki yang 

tidak hadir pada prosesi sebelumnya. Kunjungan balasan ini dilaksanakan setelah 

keempat acara di atas dilaksanakan. Qibthi mengatakan bahwa terdapat perbedaan 

istilah yang dikemukakan orang bugis dan orang di Cimpu Utara.  

...kalau orang bugis menamai proses ini dengan mapparola sedangkan di 
Cimpu Utara menamainya dengan marola. Namun tetap sama yaitu 
melakukan kunjungan dengan ditemani rombongan.

22
 

Israk juga menjelaskan bahwa mapparola atau marola merupakan dua istilah 

yang berbeda tetapi tetap sama. Penjemput dari keluarga pihak pengantin laki-laki 

yang dipercayakan menjemput kedua mempelai di rumah pengantin wanita. Setelah 

kedua mempelai tiba di rumah laki-laki, mereka disambut dan biasanya ditaburi 

beras. Lalu masuk ke dalam pelaminan pertama yang ada di dalam rumah sembari 

duduk sebentar. Kemudian duduk bersanding pada pelaminan kedua yang berada di 

luar rumah. 

Mapparola itu acaranya laki-laki. Karena ada juga undangannya. Jadi 
pengantin laki-laki dan wanita datang ke rumah laki-laki. Orang tuanya di 
tempat pesta berdua. Karena sudah resmi menjadi suami istri. Marola dan 
mapparola sama cuman istilahnya berbeda. Yang disiapkan tidak ada. Itu 
mapparola cuman prosesi penjemputan saja. Artinya kedua mempelai itu 
dijemput oleh keluarga yang dipercayakan dari pengantin laki-laki. Dijemput 
di rumah pengantin wanita. Kalau sudah datang ditaburi beras. Itu pada 
umumnya seperti itu. Lalu keduanya masuk ke dalam pelaminan yang 
disiapkan di rumah pengantin laki-laki yang berada di dalam rumah. Namanya 
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pelaminan satu. Kemudian duduk sebentar. Barulah keluar menuju ke 
pelaminan kedua.

23
 

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa mapparola  merupakan prosesi 

penjemputan kedua mempelai oleh rombongan menuju rumah mempelai laki-laki 

sembari bertemu dengan kedua orang tua laki-laki. Selain itu juga kedua mempelai 

akan bersanding lagi di pelaminan dengan jamuan terbuka seperti pada prosesi 

sebelumnya. 

C. Pesan-pesan Dakwah dalam Acara Pernikahan di Desa Cimpu Utara 

Kecamatan Suli Kabupaten Luwu 

Pesan dakwah adalah pesan yang berisi kebaikan untuk beralih dari sesuatu 

yang bernilai rendah kepada sesuatu yang bernilai tinggi. Pesan-pesan dakwah yang 

terkandung dalam acara pernikahan yang diselenggarakan tentunya mengacu pada 

nilai-nilai yang sesuai dengan al-Qur‟an dan hadits. Nilai merupakan sesuatu yang 

sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Nilai dapat menentukan kualitas 

seseorang, bahkan suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan 

menganalisis dan membahas pesan-pesan atau nilai-nilai dakwah yang terkandung 

dalam acara pernikahan. Adapun pesan atau nilai tersebut, antara lain; 

1. Nilai Silaturahmi 

Nilai silaturahmi dapat dilihat dari prosesi mammanu‟-manu‟ yaitu ketika 

pihak utusan laki-laki datang untuk bertemu keluarga perempuan dengan maksud 

menanyakan apakah tersedia jalan untuk melamar. Sebagaimana keterangan Pak Israk 

bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, maka dilaksanakan mammanu‟-manu‟ 

untuk mengetahui keadaan dan kondisi perempuan serta melihat kesempatan untuk 

melamar. 
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terlebih dilakukan penyelidikan apakah perempuan tersebut belum ada yang 
mengikat, serta apakah masih ada kemungkinan untuk bisa menerima bila 
dipinang secara resmi. Pelamaran ini dilakukan oleh orang-orang yang 
terpandang dan terpercaya dari kaum lelaki seperti sanak keluarga orang tua, 
paman, pak imam dan lain-lain.

24
 

Pak Syarif juga memberikan keterangan bahwa salah cara untuk mengetahui 

informasi mengenai sudah ada yang melamar atau belum adalah dengan mengutus 

orang yang dipercaya. 

biasanya kalau keluarga laki-laki ingin mendapat informasi apakah perempuan 
sudah atau belum ada yang lamar maka mengirim utusan laki-laki yang 
datang. Secara diam-diam bertamu secara biasa. Karena keluarga akan malu 
jikalau lamarannya ditolak secara terang-terangan nanti.

25
 

Islam memiliki salah satu dalil yang menganjurkan seseorang untuk 

melakukan silaturahmi. Karena dengan melakukan silaturahmi maka akan terbuka 

pintu rezeki. Untuk mengajukan lamaran maka seseorang perlu melakukan 

silaturahmi yaitu dengan mengadakan kunjungan ke rumah calon pengantin 

perempuan. dari bertamu atau silaturahmi inilah seseorang dapat membuka jalan 

rezekinya. Termasuk rezeki untuk menikah. Rasulullah Saw. Bersabda: 

 هُ رَّ سَ  نْ مَ  لُ وْ قُ ي َ  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ي اللهُ لَّ صَ  اللهِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ  الَ رضي الله عنو قَ  ةَ رَ ي ْ رَ ي ىُ بِ اَ  نْ عَ 
 )رواه البخاري( وُ مَ حِ رَ  لْ صِ يَ لْ ف َ  هِ رِ ثَ اَ  يْ فِ  وُ لَ  اَ سَ نْ ي ُ  نْ اَ  وَ  وِ قِ زْ رِ  يْ فِ  وُ لَ  طَ سَ بْ ي ُ  نْ اَ 

Artinya: 

dari Sa‟id bin Abi Sa‟id dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata, aku telah 
mendengar Rasulullah Saw. bersabda “siapa saja yang senang untuk 
dibentangkan pintu rezekinya dan ditambah kenikmatannya maka hendaklah 
ia menyambung silaturahim”. (HR Bukhari)

26
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Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa agama Islam 

menganjurkan umatnya untuk melaksanakan silaturahmi. Silaturahmi secara bahasa 

berarti menyambung tali kasih sayang. Dengan kata lain Islam juga mengingatkan 

umatnya bahwa semua muslim itu bersaudara. Persaudaraan masyarakat Desa Cimpu 

Utara dapat dilihat dari pernyataan utusan bahwa diterima atau tidaknya lamaran 

tidak mengurangi rasa persaudaraan. Pak Ismail mengatakan bahwa. 

laratuna toke-toke buriak jio cappa tuma‟bak ketaeksapi tau ratu, nakedensik 
lalan, yake taek i nalabuakrika suleki massangakdoran apa massangdoran 
miman siaki‟ (maksud kedatangan kami adalah untuk membuat suatu 
hubungan agar kita menjadi lebih dekat, jika belum ada yang datang, dan 
kalau ada jalan. Kalau tidak kembali bersaudara karena memang kita 
bersaudara).

27
 

Hal ini menunjukkan bahwa diterima atau tidaknya lamaran  tidak akan 

mengurangi persaudaraan yang telah lama dibangun. Dalam artian kedatangan ini 

juga untuk mempererat tali kasih sayang. 

2. Nilai Kebersihan dan Kesucian 

Nilai kebersihan dan kesucian dapat dilihat pada simbol daun pacar (pacci) 

dan air (wae)  pada prosesi malam penyucian atau mappacci. Mappacci adalah salah 

satu prosesi yang ada dalam pernikahan yang diselenggarakan di Desa Cimpu Utara. 

Menurut penuturan mempelai wanita, mappacci merupakan prosesi yang 

berhubungan dengan kebersihan dan kesucian diri. 

 Mappacci itu artinya bersih. Sebelum mempelai melakukan akad maka 
dilakukan pembersihan dulu supaya tidak ada hambatan.

28
 

Pak Bahrun memberikan keterangan bahwa prosesi mappacci memiliki tujuan 

yang baik yaitu membersihkan diri secara lahir dan batin. 
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justru di dalam ritual mappacci terdapat tujuan untuk mensucikan diri dari 
sifat-sifat atau perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Serta 
mappacci ini diharapkan dapat membersihkan hati si calon pengantin untuk 
menghadapi bahtera rumah tangga.

29
 

Mengenai jumlah orang yang mengoleskan daun pacar ke pengantin itu 

berbeda-beda. Tergantung dari golongan masyarakat itu sendiri. Di kalangan 

masyarakat Desa Cimpu Utara ada 7 orang yang berpasangan yang mengoleskan 

daun pacar tersebut, namun bagi keluarga yang berasal dari keluarga bangsawan itu 

sebanyak 12 orang berpasangan. 

Daun pacar dan air yang dimaknai sebagai pembersih atau kesucian calon 

mempelai dalam menghadapi kehidupan baru, berhubungan dengan pentingnya 

kebersihan dan kesucian. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-A‟la/ 87:14. 

 قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى 
 
Terjemahnya: 

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri”
30

 

Sungguh beruntunglah orang-orang yang meraih segala apa yang 

diharapkannya siapa yang menyucikan dan mengembangkannya dengan mengikuti 

tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya serta mengendalikan hawa nafsunya. 

Kata falah pada ayat tersebut berkaitan dengan kata fallah yang berarti petani. 

Petani akan merasakan kebahagiaan setelah benih yang ditanam tumbuh sesuai 

harapan. Ia menganggapnya sebagai keberuntungan. Nampaknya keberuntungan dan 

kesucian jiwa merupakan dampak dari perbuatan memelihara dan menjaga kemaluan 

bila dilihat pula QS Al-Mu‟minun. Memelihara kemaluan (penyaluran kepada jalan 
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yang sah) adalah dengan jalan menikah. Dengan menikah hubungan antara suami istri 

menjadi halal. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri perlu menghiasi diri 

dengan akhlak yang baik. 

3. Nilai Harga Diri 

Nilai harga diri digambarkan dengan simbol sarung sutera atau lipa‟ sabbe 

dalam pernikahan adat bugis di Luwu. Sarung menurut masyarakat luwu merupakan 

pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Sarung tersebut diletakan di atas bantal 

sebanyak 7 lembar. Sedangkan golongan bangsawan mereka biasanya menggunakan 

12 sarung sutera. 

Ibu Aisyah menerangkan bahwa sarung sutera memiliki filosofi nalitutui 

alena yang berarti menjaga martabat dan harga dirinya. Sarung juga merupakan 

pakaian yang dapat berfungsi sebagai penutup aurat. Sarung dalam prosesi mappacci 

terdiri dari 7 lembar sarung yang diletakkan di atas bantal. Angka 7 memiliki filosofi 

mattuju-tujui. 

Sarung sutera yang digunakan tersebut diartikan sebagai bentuk harga diri 
(nalitutui alena), karena sarung fungsinya sebagai penutup tubuh, adapun 
jumlah sarung itu sebanyak 7 helai sarung, di mana angka 7 ini bermakna tujui 
yang diartikan sebagai mattuju-tujui atau berguna bagi masyarakat nantinya. 
Lalu ada daun nangka yang maknanya sebagai simbol pengharapan.

31
 

Adanya sarung sutera yang memiliki fungsi sebagai penutup aurat dalam 

menjaga harga diri maka diharapkan calon mempelai perempuan untuk senantiasa 

menjaga auratnya serta martabatnya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat 

memunculkan rasa malu (siri‟) di kehidupan masyarakat. Sebab menjaga harga diri  

dan menutup aurat adalah anjuran bagi agama Islam. Allah Swt berfirman dalam QS 

Al-A‟raf/7:26. 
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رٌ قا  اشً يْ رِ وَ  مْ كُ تِ اءَ  وْ ى سَ ارِ وَ ا ي ُ اسً بَ لِ  مْ كُ يْ لَ ا عَ نَ لْ زَ ن ْ أَ  دْ قَ  مَ ادَ ى ءَ نِ بَ ايَ     ج وَلبَِاسُ الت َّقْوَى ذَالِكَ خُي ْ

كََّّرُوْنَ ذَالِكَ مِنْ ءَاياَتِ اللهِ    لَعَلَّكُمْ يَ
Terjemahnya: 

Wahai anak cucu adam! sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk 
menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah 
yang lebih baik.

32
 

Selain sebagai penutup aurat, sarung sutera juga dimaknai sebagai lambang 

keistiqamahan atau ketekunan yang terlihat pada pembuat sarung. Dari sini 

diharapkan kedua mempelai senantiasa menghiasi diri mereka dengan keistiqamahan 

dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, senantiasa hidup rukun agar tercipta 

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 

4. Nilai Cita-cita 

Nilai pengharapan atau cita-cita menurut masyarakat bugis di Cimpu Utara 

disimbolkan dengan daun nangka dalam adat pernikahan. Dalam bahasa Bugis, daun 

nangka dikenal dengan daung panasa  yang diletakkan di atas bantal, susunan sarung 

sutera dan pucuk daun pisang. Daun nangka ini diletakkan sebanyak 7 atau 9 lembar. 

Namun di kalangan masyarakat kecamatan Suli jumlah daun disesuaikan dengan 

bentuk kreasi yang dibuat oleh masyarakat. Meskipun daun nangka tidak memiliki 

nilai jual yang tinggi namun daun nangka sebagai bentuk pengharapan terhadap calon 

mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar dapat terwujud. Nangka 

sebagai simbol cita-cita yang bahasa bugisnya disebut “panasa” yang mengandung 

makna mamminasa ri decenge artinya bercita-cita akan kebaikan atau kebajikan. 

Calon mempelai wanita mengatakan bahwa nilai pengharapan disimbolkan dengan 

daun nangka. 
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...daung panasa diletakkan di atas daun nangka maknanya sebagai bentuk 
pengharapan. Diharapkan kedua mempelai dapat melakukan kebaikan atau 
mamminasa ridecenge...

33
 

Makna dari daun nangka itu sendiri sebagai bentuk pengharapan atau cita-cita, 

di mana diharapkan agar calon mempelai kelak ketika menaungi kehidupan rumah 

tangga senantiasa memiliki pengharapan demi mencapai rumah tangga yang sejahtera 

dan dapat dimudahkan rezekinya. Dan dengan harapan tersebut senantiasa dibarengi 

dengan niat dan prasangka baik kepada Allah Swt. Sebagaimana Rasulullah Saw. 

bersabda. 

 نَّ الظَّ  ا اللهِ بِ  نُ سِ حْ يُ  وَ ىُ  وَ  لاَّ اِ  مْ كُ دُ حَ اَ  نَّ تُ وْ مُ  يَ لَا 
 

Artinya: 

“Janganlah dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka 
kepada Allah Swt.”( HR Muslim)

34
 

Kedua mempelai mesti senantiasa memiliki jiwa optimis dan memiliki pikiran 

positif dalam membina rumah tangganya. Dan dengan senantiasa berharap dan berdoa 

agar kelak diberikan keturunan yang salih dan salihah. 

5. Nilai Kesetiaan 

Nilai kesetiaan disimbolkan dengan gula merah dan kelapa dalam pernikahan 

masyarakat bugis di Luwu. Gula merah dan kelapa menjadi alat atau bahan yang 

digunakan dalam proses mappacci dan juga prosesi lain seperti kompu saat 

pengantaran pengantin. Biasanya gula merah dan kelapa disimpan di piring 

bersampingan dengan bantal, sarung sutera, daun pisang dan daun nangka tersebut. 

                                                           
33

Mariah Qibthi Al-Adawiah (21 tahun), Mahasiswa, Wawancara, Desa Cimpu Utara, 24 

Agustus 2021. 

34
Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, Musnad  al-Imam bin Hambal, Juz III 

(Cet. VIII; Bairut: Dar al- Fikr, 1398 H/1978 M) h. 72. 



65 

 

 

 

Gula merah dan kelapa ini disimbolkan sebagai kesetiaan agar kehidupan rumah 

tangga suami istri senantiasa dan saling melengkapi sampai akhir hayat. Seperti yang 

dikatakan oleh para informan dan pak Syarif bahwa 

...Gula merah tandanya manis perasaaanya orang, kelapa artinya makunra. 
mudah-mudahan kedua mempelai saling melengkapi pasangannya dan apa 
yang mereka lakukan sama-sama enak.

35
 

Gula merah dan kelapa termasuk sesuatu yang dibutuhkan dalam prosesi 

mappacci. Diharapkan kedua mempelai saling melengkapi seperti kelapa dan gula. 

serta apa yang mereka lakukan sama-sama baik. Adanya kedua bahan ini juga 

menandakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki persamaan derajat 

antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS An- Nisa/4:19. 

ا مَ  ضِ عْ ب َ ا بِ وْ ب ُ ىَ ّْ تَ لِ  نَّ ا ىُ وْ لُ ضُ عْ  ت َ لَا وَ  قا اىً رْ كَ   اءَ سَ ا الن  وْ ث ُ رِ تَ  نْ أَ  مْ كُ لَ  ل  حِ  يَ ا لَا وْ ن ُ امَ ءَ  نَ يْ ِّ ا الَّ هَ ي   أَ يَ 
 نْ ا أَ سَ عَ ف َ  نَّ ىُ وْ مُ تُ ىْ رِ كَ   نْ أِ فَ   جفِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ  نَّ ا ىُ وْ رُ اشِ عَ وَ   جةٍ نَ ي   ب َ م   ةٍ شَ احِ فَ بِ  نَ يْ تِ أْ يَ  نْ  أَ لاَّ اِ  نَّ ىُ  وْ مُ تُ يْ ت َ ا ءَ 
 ارً ي ْ ثِ ا كَ رً ي ْ خَ  وِ يْ فِ  اللهُ  لَ عَ جْ يَ وَ  أً يْ ا شَ وْ ىُ رَ كْ تَ 

Terjemahnya: 

Wahai orang- orang yang beriman! Tidak halal bagimu mewarisi perempuan 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah 
dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, 
(maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal 
Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya.

36
 

Berdasarkan ayat di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

berumah tangga. Kehidupan berumah tangga dijalankan bukan oleh salah satu pihak 

melainkan kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Ayat tersebut mengajarkan agar 

suami istri menjaga hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, diharapkan 
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kedua belah pihak saling menjaga komitmen dan tetap setia dalam mengarungi 

kehidupan berumah tangga. 

6. Nilai Kemakmuran dan Kesejahteraan 

Nilai Kemakmuran, kesejahteraan, mekar dan berkembang dilambangkan 

dengan beras dalam pernikahan masyarakat di Desa Cimpu Utara. Dalam bahasa 

masyarakat bugis Luwu dikenal istilah berre‟. Diharapkan agar calon mempelai 

dalam kehidupan rumah tangga selalu berkembang dan sejahtera serta dikaruniai 

keturunan yang shaleh dan shalehah. Mempelai laki-laki memberikan keterangan 

bahwa dalam adat pernikahan yang dilakukan terdapat berre‟  yang dibawa bersama 

kompu‟ saat mengantar pengantin yang berarti pappanre‟ manu‟ parakuseng. 

“...berre‟ yang dibawa bersama kompu‟ saat mengantar pengantin yang berarti 
pappanre‟ manu‟ parakuseng.”

37
 

Begitu pula ketika mempelai laki-laki memasuki rumah pengantin perempuan 

maka mereka disambut dengan pelemparan beras atau amponi‟ berre‟. Ibu Aisyah 

mengatakan bahwa melempar beras saat pengantin laki-laki memasuki rumah 

merupakan adat orang-orang terdahulu. Ini menandakan sebuah kesyukuran. 

Amponi berre‟ waktu mau masuk rumah. Yang melempar itu dari orang yang 
dituakan tidak mesti siapa. Setiap pernikahan itu dilaksanakan amponi berre‟. 
Adat orang-orang terdahulu. Bisa dibilang sebagai tanda kesyukuran.

38
 

 Beras merupakan makanan yang berasal dari padi sehingga dikenal adagium 

“laksana padi semakin berisi semakin merunduk”. Dengan ini, diharapkan calon 

mempelai selalu diberikan kenikmatan dan tidak pernah merasa tinggi hati tapi 
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senantiasa selalu merasa rendah hati dan berjiwa sederhana. Sebagaimana Allah Swt. 

berfirman dalam QS al-Furqan/25:63.    

يْنَ يمَْشُوْ الَّ  انِ مَ رحْ الَّ  ادُ بَ عِ وَ   نَ عَلَى الَْْرْضِ ىَوْناً وَاِذَا خاَطبََ هُمُ الْجَاىِلُوْنَ قاَلُوْا سَلَمًاِّ
Terjemahnya: 

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang 
yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan (apabila orang-orang bodoh 
menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, 
“salam”

39
 

di antara bentuk mensyukuri nikmat adalah dengan membagi-bagi nikmat 

kepada orang lain terutama orang-orang yang memiliki keterbatasan di bidang 

ekonomi dan mereka terlibat dalam kegiatan pernikahan yang diselenggarakan. 

7. Nilai Berbakti Kepada Orang Tua 

Nilai berbakti kepada orang tua ditandai dalam proses meminta restu kedua 

orang tua yang dilaksanakan setelah massikarawa. Berbakti kepada orang tua 

merupakan salah satu bentuk perlakuan yang tepat bagi seorang anak kepada orang 

tuanya. Hal ini karena kasih sayang orang tua tidak terhingga dari kecil hingga 

seorang anak beranjak dewasa dan memulai kehidupan rumah tangganya. Upaya 

berbakti kepada orang tua dapat dilihat pada acara pernikahan. Setelah pelaksanaan 

ijab kabul dan mempelai laki-laki menjemput istrinya yang ada di kamar, mereka 

menemui orang tua mereka sembari tunduk dan menyalami kedua orang tua maupun 

keluarga-keluarga yang hadir di ruangan tersebut. 

 Pak Israk mengatakan bahwa ada kegiatan saling salam yang terlihat pada 

proses pernikahan yaitu ketika kedua mempelai tunduk dan menyalami kedua orang 

tua maupun keluarga sembari meminta maaf dan memohon do‟a restu. Proses 
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tersebut ditujukan kepada kedua orangtua kedua mempelai maupun keluarga-keluarga 

yang hadir di pernikahan setelah pelaksanaan ijab kabul. 

Namanya kegiatan sungkeman meminta do‟a restu. Itu dilaksanakan. Baik itu 
kedua orangtua kedua mempelai maupun keluarga-keluarga yang hadir disitu 
setelah menikah, setelah akad nikah.

40
 

Menemui orang tua merupakan tanda penghormatan. Dan sekaligus 

permintaan untuk restu dan ridha kedua orang tua. Aswandi selaku mempelai laki-

laki memberikan keterangan bahwa menemui orang tua sebagai tanda penghormatan. 

Sekaligus  meminta untuk didoakan yang terbaik untuk kehidupan  rumah tangga 

anak dan menantunya kelak. Hal semacam ini merupakan doa restu. 

Ya begini menurut yang saya pahami itu, menemui orang tua sebagai tanda 
penghormatan. Ia minta supaya didoakan yang terbaik untuk anak-anaknya 
kelak. Semacam doa restu.

41
 

Kegiatan meminta doa restu tersebut ditandai dengan kedua mempelai 

menundukkan kepala sembari mencium tangan kedua orang tua dan keluarga-

keluarga yang lebih tua. Proses ini terkadang pula diiringi isak tangis mereka. Dalam 

al-Qur‟an terdapat kisah bagaimana seorang anak berbuat baik kepada kedua orang 

tua begitupun sikap orang tua menyayangi anaknya yang tercermin antara Ibrahim 

a.s. dan Ismail a.s., Ya‟qub a.s. dan Yusuf a.s., Lukman dan Anaknya. Allah Swt. 

berfirman dalam QS Al-Isra‟/17: 24.  
رًا ّ ل  مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّب  ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِى صَغِي ْ  وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ال

Terjemahnya: 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan 
ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.”

42
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Bentuk bakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka masih ada namun 

berbuat baik kepada mereka yang tiada adalah dengan mendoakan mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data yang bertujuan untuk 

mengetahui data akhir dari peninjauan yang dilkaukan secara berulang. Setelah 

membahas mengenai pesan dakwah dalam acara pernikahan di Desa Cimpu Utara 

kecamatan Suli Kabupaten Luwu, maka penulis membuat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pernikahan yang dilakukan di Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu 

merupakan realitas sosial karena merupakan produk budaya manusia dan  

dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan mempelai laki-laki dan 

perempuan melainkan juga rumpun kedua keluarga serta masyarakat. Adapun 

prosesi yang terdapat acara pernikahan di Desa Cimpu Utara meliputi; 

mammanu‟-manu, mappacci, mangantara‟ botting, massikarawa, kegiatan 

meminta doa restu, nasehat pernikahan, resepsi pelaminan dan mapparola.  

2. Ada beberapa pesan-pesan dakwah atau nilai-nilai dalam acara pernikahan 

yang diselenggarakan. Nilai-nilai tersebut antara lain Nilai silaturahmi, nilai 

kebersihan dan kesucian, nilai harga diri, nilai cita-cita, nilai kesetiaan, nilai 

kemakmuran dan kesejahteraan serta nilai bakti kepada orang tua. 

B. Implikasi 

1. Proses-proses pernikahan di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten 

Luwu merupakan budaya yang dilaksanakan secara turun-temurun dan di 

dalamnya memiliki nilai-nilai positif. Oleh masyarakat agar dapat menjaganya 
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dan memperhatikan tuntunan yang digariskan oleh ajaran Islam sehingga tidak 

menyimpang darinya seperti kemusyrikan dan kemungkaran. 

2. Penelitian yang berkaitan dengan topik ini sebaiknya mengumpulkan referensi 

lebih banyak dan mendalam agar penelitian tersebut lebih akurat dan relevan



 

72 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya.Surabaya: Halim, 2014. 

Abdullah, Dudung.  “Musyawarah dalam Al-Qur‟an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)”, 
Ad- Daulah, vol. 3 no. 2 (Desember 2014) h. 252. Journal. Uin -alauddin. Ac 
.id /index .php /al_daulah /article /view/1509 (diakses 12 Agustus 2021). 

Agustinova, Danu Eko. Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik. 
Yogyakarta: Calpulis, 2015. 

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. Shahih Bukhari, terj. Imam Mudzakir dan 
Makruf Abdul Jalil. Shahih Bukhari jilid V. Jakarta: Pustaka As-Sunnah 
Jakarta, 2010. 

Alim, Andi Nur. “Pesan Dakwah dalam Tradisi Menre Bola Bugis di Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros; Studi Dakwah Kultural”. Skripsi. Makassar: 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2014. 

Amalia, Andi Husnul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci di 
Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”. Skripsi. Makassar: 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021. 

Ancok, Djamaluddin. “Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat”, Psikologika, Vol. 17 
No. 15 (2003) https://Journal.uii.ac.id/Psikologika/article/view/317 (diakses 6 
Maret 2021). 

Aripuddin, Acep. Pengembangan Metode Dakwah; Respons Da‟i Terhadap 
Dinamika Kehidupan Beragama di Kaki Ciremai. Jakarta: Rajawali Pers, 
2011. 

-------. Sosiologi Dakwah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. Kecamatan Suli dalam Angka 2020. 

Basit, Abdul. Filsafat Dakwah. Jakarta: Rajawali Press, 2013. 

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana, 2003. 

Damopoli, Muljono. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Cet. I, Makassar: 
Alauddin Press, 2013. 

Dewantara, Agustinus W. Alangkah Hebatnya Negara Gotong- Royong (Indonesia 
dalam Kacamata Soekarno). Cet. I, Yogyakarta: PT Kanisius, 2017. 

Field, John. Social Capital (Modal Sosial), terj. Nurhadi, cet.v; Bantul: Kreasi 
Wacana, 2003. 

Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Bogor: Kencana, 2003. 

Hambal, Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin. Musnad al-Imam bin Hambal. 
Juz III .Cet. VIII; Bairut: Dar al- Fikr, 1398 H/1978 M. 

Istiqomah. “Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu Pada Masa Islam (Abad XVII)”. 
Skripsi. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2020. 

https://journal.uii.ac.id/Psikologika/article/view/317


73 

 

 

Millar, Susan Bolyard. Bugis Weddings: Ritual of Social Location in Modern 
Indonesia (Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya dibaliknya), 
terj. Tim Penerbit Ininnawa. Cet. II; Makassar: Ininnawa, 2018. 

Misnayanti. “Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan 
Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”. Skripsi. 
Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016. 

Muliadi. Dakwah Efektif; Prinsip, Metode dan Aplikasinya, Makassar: Alauddin 
University Press, 2012. 

Mundzir, Chaerul. “Nilai-Nilai Sosial dalam Tradiri Mappanre Temme‟ di Kecamatan 
Rilau Ale Kabupaten Baru”, Jurnal Rihlah, vol. 1 no. 2 (2014). 
https://103.55.216.56/index.php/rihlah/article/view/669/1287 (diakses 7 Maret 
2021). 

Ngangi, Charles R.. “Konstruksi Sosial dalam Realita”, Agri Sosial Ekonomi, Vol. 
17No.2(Mei2011)https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/85/
81 (diakses 8 Maret 2021). 

Nurhijrah. “Pesan Dakwah dalam Tradisi Appassili Bunting di Kelurahan 
Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. Skripsi. Makassar: 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2018. 

Parmono, “Nilai dan Norma Masyarakat”, Jurnal Filsafat, no.23 (November 2001). 
https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31608 (diakses 3 Maret 2021). 

Sanrego, Yulizar D. dan Moch Taufiq. Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial 
dalam Mewujudkan Khairu Ummah. Jakarta: Qisthi Press, 2016. 

Saputra, Wahidin. Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

Satori, Akhmad. “Akulturasi Budaya Islam Lokal (Studi Perbandingan Islam di India, 
Afrika, Indonesia dan Balkan”, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 2 (1),  
333-374 (2010) h. 341. Jurnal.unsil.ac.id (diakses 11 Agustus 2021) 

Syahra, Rusdi. “Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi”, Jurnal masyarakat dan 
Budaya, vol. 5 no. 1 (2003). https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/256 
(diakses 12 November 2020). 

Syalabi, Ahmad. Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam. Terj. H.A. Ahmadi dkk, 
tt: Amzah, 2001. 

Syamsuddin. Pengantar Sosiologi Dakwah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. 

-------. Dasar- Dasar Teori Metode Penelitian Sosial. Cet. II, Ponorogo: Wade 
Group, 2018. 

Usman, Sunyoto. Modal Sosial. Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. 

UIN Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Makassar: 
Alauddin Press, 2013. 

Wahid, Abdul. Gagasan Dakwah; Pendekatan Komunikasi Antarbudaya. Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2019. 

https://103.55.216.56/index.php/rihlah/article/view/669/1287
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/85/81
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/85/81
https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31608
https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/256


74 

 

 

Widayani, Retno dan Nisa Agistiani Rachman. “Studi Tentang Kemunculan Modal 
Sosial, “Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, vol.17 no.2 (November 
2013). https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6855 (diakses 4 Desember 
2020). 

https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6855


 

75 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 

 



76 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengantaran Surat Penelitian di Kantor Desa 

Cimpu Utara Tanggal 09 Juni 2021 

Wawancara dengan Imam Desa 
Cimpu Utara tanggal 01 Juli 2021 

Wawancara dengan Ibu Sitti Aisyah, AS. A. 

ma 21 Juni 2021 

Wawancara dengan Ibu Juaeriah Syam 

tanggal  27 September 2021 

Wawancara dengan Bapak Syarif  Tanggal 28 

September 2021 
Wawancara dengan Ibu Hj Sarinah Tanggal 

28 September 2021 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Aswandi tanggal 24 

Agustus 2021 

Kegiatan Memperluas Rumah 

Proses Pembuatan Ballasuji Pelaksanaan Mappatamma al- Qur’an  di 

Baruga Ketika Sehari Sebelum Mappaci 

Pangolo’ Sompa Menggunakan Payung dan 

Mempelai pria 

Mempelai Pria disambut pihak kerabat 

Perempuan 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akad Nikah  Prosesi Massikarawa 

Nasehat Pernikahan 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daung Pacci 

Golla cella’ Kaluku 

Lilin Berre’ 

Jarum 

Bahan- Bahan yang digunakan dalam Proses Mappacci 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daung Panasa  Lipa’ sabbe 



81 

 

 

 

 

 



82 

 

 



 

83 

 

RIWAYAT HIDUP 

Muhammad Rezki, yang akrab dipanggil Reski atau Eki 

lahir pada tanggal 03 Desember 1999 di Kota Palopo Provinsi 

Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari empat 

bersaudara dari pasangan Drs. H. Khaeruddin M. H dan Hj. 

As‟adiyah S. Ag, yang sekarang bertempat tinggal di Jl. Mente 1 

Kompleks Kodim Lama RT/ RW 004/ 024 Kelurahan 

Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten 

Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri (MIN) Kefamenanu pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, Penulis 

melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Pondok Pesantren 

Modern Pendidikan Al-Qur‟an IMMIM Putra Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan 

Kecamatan Tamalanrea dan lulus pada tahun 2014. Kemudian Penulis melanjutkan 

jenjang pendidikan menengah atas pada MA di pesantren yang sama dan lulus pada 

tahun 2017. Adapun jenjang perguruan tinggi dilanjutkan di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar melalui jalur undangan SPAN-PTKIN dengan mengambil 

jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial pada 

tahun 2017 pula. 

Selama berkuliah, penulis mengikuti organisasi ekstra seperti HMI, LDMI dan 

IAPIM. Sedangkan organisasi intra bergelut pada HMJ PMI Kons. Kessos, Dewan 

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2019 serta Senat Mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2020.  

 


