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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kh kh Ka dan ha خ

 D D De د

 Z Z zet (dengan titik di atas) ذ

 R R Er ر 

 Z Z Zet ز 

 S S Es س

 Sy sy Es dan ye ش

 S S es (dengan titik dibawah) ص

 D D de (dengan titik dibawah) ض

 T T te (dengan titik di bawah) ط

 Z Z zet (dengan titk dibawah) ظ

 apostrop terbalik ‘ ‘ ع
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 G G Ge  غ

 F F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wa W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostop ء

 Ya Y Ye ي

 Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tandaapapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

 2. Vokal 

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

tunggalatau monoftong dan vokal rangkap atau di potong. 

     Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A 

 Kasrah i I 

 Dammah u U 

     Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara 

harakatdan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan i 

 Fathah dan wau au a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan alif 

atau ya 

a a dan garis 

diatas 

 kasrah dan ya i i dan garis di 

atas 

 dammah dan 

wau 

u u dan garis di 

atas 

4. Ta Marbutah 

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

ataumendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengansebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah( ي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
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6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(aliflam ma’arifah)لا

ditransliterasiseperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun 

hurufqamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yangmengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dandihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ’) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

    9. Lafz al-Jalalah  (الله )  

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

atauberkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

hurufhamzah.rbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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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 namadari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilanama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

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

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

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). 

B. Daftar singkat 

 Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

Swt.  : subhanallah wa ta’ala 

Saw.  : sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  : ‘alaihi al-salam 

H.  : Hijriah 

M.  : Masehi 

SM.  : Sebelum Masehi 

I   : Lahir tahun (utuk orang yang masih hidup saja) 

W.  : Wafat tahun 

QS ..../.... : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-Imran/3:4 

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Musdalifah 

Nim : 50400114074 

Judul : Pesan-Pesan Dakwah Dalam Tradisi Pernikahan Andi Di 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

Pokok masalah dari penelitian ini adalah tentang bagaimana Pesan-pesan 

Dakwah Dalam Tradisi Pernikahan Andi Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba dengan sub masalah bagaimana Bentuk-bentuk tradisi pernikahan 

Andi di Kecamatan Ujung Loe dan bagaimana pesan dakwah dalam tradisi 

pernikahan Andi di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

Peneliti ini merupakan penelitan kualitatif, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data, sumber data, pengumpulan data dilakukan observasi, 

wawancara, dokumentasi, sedangkan sumberdata melakukan wawancara dengan 

tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

Hasil penelitian yang dilakukan, maka terkuak bahwa bagaimana proses 

tradisi pernikahan bangsawan dan masyarakat biasa paska menikah di Kecamatan 

Ujung Loe pada dasarnya sama. Tetapi, ketika masyarakat bangsawan menikah 

dengan sesama bangsawan proses pe;aksanaannya lebih kental dengan nuansa 

tradisional dan pernikahan tersebut bermuara pada stratifikasi sosial yang lebih 

tinggi. Sebaliknya, ketika masyarakat biasa menikah dengan sesama masyarakat 

biasa maka proses pernikahannya dilaksanakan secara biasa-biasa aja. Dan adapun 

pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi pernikahan tersebut merupakan 

bentuk harapan dan doa, bagi kesejahteran dan kebahagiaan bagi calon mempelai 

yang tercermin dalam salah satu bagian dari ritual yang dilakukan oleh 

masyarakat yang dipimpin oleh tokoh agama untuk melakukan doa bersama 

sesuai dengan ajaran Islam yang dirangkaian dalam satu rangkuman dari 

kesembilan macam peralatan yaitu bantal, sarung sutera, daun nangka, daun pucuk 

pisang, beras, lilin, tempat pacci, gula merah, dan kelapa yang mengandung 

makna dan tujuan yang baik. 

Implikasi penelitian dalam skripsi ini yaitu Masyarakat Kecamatan Ujung 

Loe tetap mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan budaya leluhur dan 

diharapkan dapat melestarikan kebudayaan, dimana budaya tradisi pernikahan 

yang mengandung nilai-nilai dan makna-makna pesan kehidupan yang bertjuan 

baik  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan salah satu Agama dakwah yang memerintahkan kepada 

setiap penganutnya untuk melaksanakan dakwah tersebut.1 Dakwah adalah ajakan, 

seruan pada kebenaran (al-haqq) dan kebajikan (al-khair), atau memerintahkan 

kepada yang makruf maupun mencegah dari yang mungkar. Dakwah tidak sama 

dengan tabligh, ceramah, dan khotbah, akan tetapi dakwah merangkum semua 

bentuk komunikasi yang bermuatan pesan-pesan agama, baik itu melalui lisan (bi 

al-lisan), tulisan (bi al-kitabah), dan dengan perbuatan (bi al-hal).2 Melalui 

adanya aktivitas dakwah ini, diharapkan dapat secara terus menerus memotivasi 

dan mengingatkan ummat Islam secara khusus dan seluruh manusia umumnya, 

agar senantiasa mengamalkan nilai-nilai ataupun ajaran yang terkandung dalam 

kitab pedoman hidup, yaitu Alquran dan Hadis. 

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

semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang 

tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, 

walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang 

memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah 

berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon-calon pendamping 

 

1Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah : Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam, (Jakarta : Kencana, 2011). h. 11   

2Abdullah, Dakwah Kultural dan Struktural, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 

2012, h. 9-10    



2 
 

 
 

hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk 

hati. Islam menuntunnya begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan 

sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak 

melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, begitu pula 

dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. 

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat komplek dan luas, 

misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan 

tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara 

satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia 

yang heterogen juga adat istiadat dan kebiasaannya yang berbeda dan masih 

dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan.  

Perkawinan adalah naluri hidup bagi manusia, hal mana merupakan suatu 

keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk 

melaksanakannya. Perkawinan adalah akad atau perikatan yang menghalalkan 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 

kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang 

dengan cara yang diridhai Allah swt. 

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan 

pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di 

dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, 

harmonis, serta mendapatkan keturunan.  
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Masyarakat Indonesia di berbagai daerah menjalankan perkawinan 

berdasarkan tradisi yang mereka percayai namun tetap berpegang pada aturan 

hukum negara. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia 

dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya 

dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh 

masyarakat yang bersangkutan.3  Di Sulawesi Selatan yang umumnya di huni oleh 

suku Bugis-Makassar, juga demikian. Meskipun bahasa kedua suku ini berbeda 

namun banyak kesamaan dalam menjalankan tradisinya. 

Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih 

mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Suku Bugis yang 

tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero, berasal dari kata To Ugi, yang 

berarti orang Bugis. Penamaan "ugi" merujuk pada raja pertama kerajaan Cina 

yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi.  

mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La 

Sattumpugi. 

Masyarakat Bugis, dalam hubungan kekerabatan merupakan aspek utama, 

baik dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai suatu struktur 

dasar dalam suatu tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-

prinsip kekerabatan sangat penting bagi orang Bugis untuk membentuk tatanan 

sosial mereka. Aspek kekerabatan tersebut termasuk perkawinan, karena dinggap 

sebagai pengatur kelakuan manusia yang bersangkut paut dengan seksnya dan 

kehidupan rumah tangganya. Selain itu perkawinan juga berfungsi untuk 

 

3Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Berdasarkan Hukum Adat, Hukum 

Negara,(Bandung: Mandar Maju, 1990) h. 97 
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mengatur ketentuan akan harta gengsi sosial dan lebih penting lagi adalah 

memelihara hubungan kekerabatan.  

 Suku Bugis khususnya Bugis Bulukumba, memaknai perkawinan berarti 

siala atau mengambil satu sama lain, jadi perkawinan merupakan ikatan timbal 

balik.4 Pihak-pihak yang terlibat berasal dari strata sosial yang sama, namun 

setelah mereka menikah mereka akan menjadi mitra dalam menjalani 

kehidupannya. Perkawinan dalam adat Bugis Bulukumba merupakan salah satu 

bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya 

merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, 

melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai lebih 

dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui 

upacara perkawinan yang dianggap sebagai pengakuan masyarakat terhadap 

bersatunya dua orang individu dalam ikatan perkawinan. 

Memahami budaya Bugis Bulukumba, khususnya dalam prosesi upacara 

perkawinan adat Bugis Bulukumba yang terkait dengan mitos dan spirit religus, 

maka dibutuhkan pemahaman terhadap budaya tersebut. Sistem budaya yang 

berlaku dalam masyarakat Bugis Bulukumba, merupakan simbolisme pada suku 

Bugis.    

Proses pelaksanaan dalam upacara perkawinan adat Bugis Bulukumba 

secara umum terdapat pesan-pesan yang sarat akan makna sehingga sangat 

penting diketahui makna dari pesan-pesan perkawinan adat tersebut. Pesan-pesan 

yang terdapat dalam prosesi perkawinan adat Bugis Bulukumba bukan sekedar 

 

4Stefie, Antropology Suku Bugis. (Jakarta: The London School Of Public Relation, 2009), 

h. 13.   
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pesan-pesan yang dibuat tanpa makna namun, pesan komunikasi tersebut tersirat 

dalam simbol tersebut.  

Masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis dan masyarakat di 

Indonesia pada umumnya, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga besar 

dari kedua mempelai. Tak heran jika perkawinan adat Bugis tidak hanya 

melibatkan keluarga inti kedua mempelai, tapi juga seluruh keluarga besar 

sehingga tak jarang jika saudara, kakak dan adik, paman dan bibi, serta para 

sepupu ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan si mempelai. Upacara 

perkawinan di daerah Sulawesi Selatan banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual 

sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai 

mendapat berkah dari Tuhan.  

B. Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus    

1. Fokus Penelitian 

Penelitian akan difokuskan pada Pesan-pesan Dakwah dalam Tradisi 

Perkawinan Andi di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba melalui 

wawancara langsung kepada para tokoh masyarakat, imam desa, pemerintah, serta 

instansi yang barsangkutan  tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil 

data-data yang dianggap penting. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis 

memberikan deskripsi terhadap kata-kata penting dalam judul penelitian tersebut, 

yaitu: 
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a. Pesan Dakwah adalah apa yang disampaikan di dalam proses kegiatan 

Dakwah. 

b. Tradisi Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok 

permasalahannya tentang bagaimana Pesan-pesan Dakwah dalam Tradisi 

Perkawinan Andi di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Adapun sub 

masalah dari pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Tradisi Perkawinan Andi  di Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana Pesan Dakwah dalam Tradisi Perkawinan Andi di Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

 Untuk memperjelas masalah penulis, maka perlu dikemukakan sumber-

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

mengemukakan karya ilmiah yang dapat dijadikan bantuan dalam penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana dengan judul skripsi “ Tradisi 

Pernikahan di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya 

Islam dan Budaya lokal), 2017”. Penelitian ini membahas tentang akulturasi 

Islam dalam tradisi pernikahan di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian ini deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan 
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metode penelitian kebudayaan yang merupakan kegiatan membentuk 

mengabstaksikan pemecahan secara rasional empris dari penomena 

kebudayaan, baik terkait dengan konsepsi, nilai, kebiasaan, pola interasi, aspek 

kesejarahan maupun berbagai penomena budaya.  

2. Penelitian yang dilakukan Riza Maulina dengan judul skripsi Analisis Pesan-

pesan Dakwah pada Upacara Pernikahan Adat Aceh dalam Pembinaan 

Keluarga Sakinah di Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Kabupaten Aceh 

Timur, 2017. Skripsi ini membahas tentang tradisi adat Aceh dalam hal 

pernikahan masyarakat Aceh yang masih menggunakan Rangkaian adat 

pernikahan yang terus dilestarikan hingga zaman sekarang   sehingga rangkaian 

adat tersebut mengandung pesan-pesan yang telah mendarah daging yang akan 

terus dilestarikan pada pernikahan masyarakat Aceh. Penelitian ini 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan 

mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, 

maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk-bentuk Tradisi Perkawinan Andi  di 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana Pesan Dakwah Dalam Tradisi Perkawinan Andi 

di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi atas kegunaan teoritis dan  

kegunaan praktis seperti berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah skripsi diharapkan 

bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hasilnya dapat dimanfaatkan 

lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan menjadi bahan acuan 

dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi para pembaca 

tentang Pesan-pesan Dakwah dalam Tradisi Perkawinan Andi di Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

b. Kegunaan praktis  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

informasi masyarakat Bulukumba untuk lebih mengetahui pesan-pesan 

dakwah dalam pernikahan Andi di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan 

bagi masyarakat Bulukumba tentang pesan-pesan dakwah dalam 

perkawinan Andi di Kecematan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

3) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana bagi    

masyarakat Bulukumba khususnya Kecematan Ujung Loe. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Pernikahan  

1. Pernikahan Menurut Islam 

Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. 

Menurut istilah syarak pula adalah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan 

persetubuan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang 

menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh islam. Perkataan 

Zawaj digunakan di dalam Al-quran bermaksud pasangan dalam pengunaannya 

perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt. menjadikan manusia itu 

berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.1  

Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan 

antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak 

dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang di 

dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut 

istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut 

terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. 

Pernikahan dalam pandangan Islam ikatan yang amat suci dimana dua 

insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, 

dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana terdiri 

dari dua kalimat “ijab dan qabul. Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat 

 

1Amir syarifuddin, hukum perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h 43. 



10 
 

 
 

menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah kelangit yang 

tinggi. Dengan dua kalimat ini berubalah kekotoran menjadi kesucian, maksiat 

menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Akad nikah bukan hanya 

perjanjian antara dua insan. Akad nikah juga merupakan perjanjian antara 

makhluk Allah dengan Al-Khaliq. Adapun nikah menurut syari’at nikah juga 

berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. 

Allah swt berfirman dalam QS- An-Nuur ayat 32: 

ُ مِ  الِحِينَ مِنْ عِبَادِكمُْ وَإِمَائِكمُْ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  نْ وَأنَْكِحُوا الأيَامَى مِنْكمُْ وَالصَّ فَضْلِهِ وَاللََّّ  

Terjemahannya:  

Dan kawinkanlah orang-orang yang senderian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan allah Maha Luas 
(Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.2 

Ayat di atas menjelaskan, pernikahan merupakan kewajiban dan perintah 

langsung dari Allah kepada manusia. Berdasarkan kodratnya, manusia merupakan 

makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dan bargaul dengan manusia 

lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui pernikahan, dengan pernikahan hubungan 

antara suami dan istri menjadi lebih beradab. 

Pernikahan menjadikan manusia itu saling berpasangan untuk dapat 

membentuk keluarga. Pernikahan menjadikan kehalalan bagi hubungan manusia 

agar tidak terjerumus ke dalam zina. Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Ruum 

ayat 21: 

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ  كمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكمُْ مِنْ أنَْفُسِكمُْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعلََ بَيْنَ

 يَتفََكَّرُون 

 

2Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1989) h. 549 
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Terjemahannya: 

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.3 

Selain ayat di atas ada juga hadist yang menjelaskan anjuran untuk 

menikah apabila sudah mampu hadist tersebut yang berbunyi, dalil anjuran ini 

adalah hadist dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu, beliau mengatakan: 

َ وَّ  اءَةَ فَلْيَتَََ نْكمُُ اْلبَََ تنََاَُ مََِ نِ اسََْ َِ مَََ بَا رَ الشَََّ هُ اضََََ   عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَََ جْ، فَاِنَََّ

وْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعةلِلْ   بَصَرِ وَ احَْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لمَْ يَسْتنَِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ

 

Artinya: 

Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai para  pemuda, barangsiapa 
di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia 
dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa 
belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.4 
 

Ayat dan hadist diatas menjelaskan, bahwa dalam Islam perkawinan 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta 

untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) 

dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan 

merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang 

semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. 

Banyak pendapat yang diberikan orang mengenai pengertian perkawinan 

ini, akan tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak memperlihatkan adanya 

 

3 Departemen agama RI, h. 644  

4Muhammad Riza, “Hadist-Hadist Tentang Nikah”, Official Website Of Muhammad 

Riza. http://tgkboy.blogspot.com/2013/05/hadist-hadist-tentang-nikah.html (25 Maret 2018)  
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pertentangan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Diantara pendapat-

pendapat tersebut antara lain adalah :  

Menurut Wahbah al-Zuhaily  Perkawinan adalah akad yang membolehkan 

terjadinya al-istimta‟ (persetubuhan)  selama wanita tersebut bukan wanita yang 

diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.5 

Menurut Hanabilah  dan Hanafiah Nikah adalah akad yang menggunakan 

lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk 

melakukan mut’ah secara sengaja. 

Menurut Sajuti Thalib  Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan 

kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-

mengasihi, tenteram dan bahagia.6  

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup 

bebas mengikuti nalurinya. Untuk menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan 

manuisa, Allah menetapkan hukum yang mengatur tingkah laku manusia, 

sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan 

berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang 

adanya rasa saling ridha meridha, dan dengan dihadiri para saksi yang 

menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat satu sama 

lain. 

2. Adat Perkawinan Bangsawan 

 

5Wahbah al-Zuhaily, al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq; Dar al- Fikr, 

1989). hal. 29    

6 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.2.   
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Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa bertujuan 

membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan 

yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat 

yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap 

kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka 

proses pelaksanaan perkawinan harus dengan tata tertib adat agar dapat terhindar 

dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan 

menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.7 

Masyarakat yang termasuk dalam kelompok arung/ andi merupakan 

keturunan bangsawan yang diperoleh sejak lahir dan diwariskan dari orang tua. 

Pada masyarakat Bugis, gelar bangsawan akan melekat apabila berasal dari garis 

ketururnan ayah yang bangsawan atau ayah dan ibu yang bagsawan. Gelar ini 

akan hilang apabila ayah berasal dari kalangan masyarakat biasa tentu saja akan 

melahirkan anak yang tidak bangsawan lagi. 

Sistem kekerabatan masyarakat Bugis mempunyai sistem kekerabatan 

yang disebut dengan assiajingeng yang mengikuti sistem bilateral, yaitu sistem 

kekerabatan yang mengikuti lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun dari 

pihak ibu. Hubungan kekerabatan ini menjadi sangat luas disebabkan karena, 

selain menjadi anggota keluarga ibu, juga menjadi anggota keluarga dari pihak 

ayah. Garis keturunan berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah atau dikenal 

dengan sistem patrilinear. Sistem patrilinear merupakan prinsip penarikan garis 

keturunan hanya dari satu pihak dari ayah. Hal ini jelas bahwa yang menjadi 

 

7 Tolip Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2013), h. 225 
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ukuran untuk menentukan garis keturunan adalah dari garis ayah. Bahwa kalau 

dari ayah yang berasal dari kalangan bangsawan dan diikuti oleh garis keturunan 

ibu pula yang sama-sama berasal dari kalangan bangsawan maka anak atau 

keturunannya bisa di panggil Andi.  

Sistem kekerabatan hanya menarik garis keturunan dari ayah tidak 

mengenal penarikan garis keturunan dari ibu, apabila ibunya bukan dari golongan 

bangsawan dan ayahnya juga bukan dari golongan bansawan maka anak mereka 

tidak bisa memakai gelar Andi. 

Perkawinan menurut masyarakat Bugis berarti siala “ saling mengambil 

satu samalain”. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal-balik. Walaupun mereka 

berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami istri mereka 

merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua 

mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua 

keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya untuk 

mempereratnya (ma’pasideppe’ mabelae atau mendekatkan yang sudah jauh). Hal 

ini juga yang sering ditemukan dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat 

menikahkan turunan mereka, atau menjodohkan mereka sejak kecil.8  

Perkawinan (mappabotting) bagi masyarakat Bugis-Makassar adalah 

sesuatu yang sangat sakral dan merupakan simbol status sosial yang dihargai. 

Diiringin aturan adat serta agama sehingga membentuk rangkaian upacara yang 

unik, penuh tata krama, dan sopan santun dan serta saling menghargai satu sama 

yang lain. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahap dilalui yaitu: 

 

8Chistian Pelras,The Bugis, Penerjemah Rahman Abu dkk..(Jakarta: Nalar, 2006), h. 180  
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a. Pemilihan Jodoh 

Proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan 

jodoh. Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari 

lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau 

perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah siala 

massaposiseng (perkawinan antarsepupu satu kali), siala massapokadua 

(perkawinan antarsepupu dua kali), dan siala massoppokatellu (perkawinan 

antarsepupu tiga kali).9 

Kendati demikian, ketiga jenis perjodohan tersebut di atas bukanlah suatu 

hal yang diwajibkan. Dewasa ini, pria yang akan menikah dapat memilih jodoh 

dari luar lingkungan kerabat. Adapun perjodohan ideal selain dari kerabat adalah 

perjodohan yang didasarkan pada kedudukan assikapukeng, yaitu kedua mempelai 

memiliki stratifikasi sosial yang sederajat di dalam masyarakat, baik dilihat dari 

segi keturunan (bangsawan atau orang biasa), pendidikan, kedudukan dalam 

struktur pemerintahan, maupun harta kekayaan. Setelah jodoh yang telah dipilih 

dirasa sudah cocok, maka proses selanjutnya adalah mammanu’-manu’. 

 

 

 

b. Mammanu’-manu’ (penjajakan) 

Mammanu’-manu’ atau juga disebut mappe’se-pe’se, mattoro, atau 

mabbaja laleng adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan 

 

9Mattulada, Kebudayaan Bugis Makassar, ( Jakarta: Jambatan, 1971), h. 11 
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secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan 

apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan 

penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua 

orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, 

adab sopan-santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis 

tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis itu, 

maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis 

bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan. 

c. Madduta atau massuro (meminang) 

Setelah kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan secara 

langsung dan halus, apabila keluarga perempuan menyambut niat baik kunjungan 

pertama dari pihak laki-laki, maka kedua pihak menentukan hari untuk 

mengajukan lamaran (madduta) secara resmi. Selama proses pelamaran 

berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan, dan kedua calon mempelai 

diteliti lebih jauh, sambil membicarakan sompa dan jumlah uang antaran (dui’ 

menre’) yang harus diberikan oleh laki-lakiuntuk biaya pesta pernikahan 

pasanganya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuandan 

keluarganya. Setelah semua persyaratan ini disepakati, ditentukan hari pertemuan 

guna mengukuhkan (ma’pasiarekkeng) kesepakatan tersebut.10 

d. Mapettu Ada’ 

 

10Ali Akbar Falah,Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattuda Wenni 

Pammulang Dalam Perkawinan Adat bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

Sulawesi Selatan, h. 56  
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 Mapettu ada’ adalah memutuskan dan meresmikan segala hasil 

pembicaraan yang diambil pada waktu pelamaran dilakukan, dalam bahasa Bugis 

dinamakan “mappasiarekeng” seperti uang belanja, leko, maskawin, hari akad 

nikah, dan lain-lain sebagainya. Jika di Bone mepettu ada’ ini dilaksanakan dalam 

bentuk dialog antara juru bicara pihak perempuan.11 Adapun yang dibicarakan 

dalam rangkaian acara mapettu ada’ adalah sebagai berikut: 

1. Tanra esso, penentuan acara puncak atau hari pesta pernikahan sangat perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sewaktu-waktu diaanggap 

luang oleh keluarga. Jika keluarga, baik laki-laki atau perempuan itu petani, 

bisanya mereka memili waktu sesudah panen.12 

2. Paenre’ atau uang panai 

3. Leko (seserahan)  Adapula hadiah-hadiah yang biasa disebut leko. Leko ini 

diberikan pada waktu mengantar pengantin laki-laki kerumah pengantin 

perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Biasanya leko ini berisikan 

seperti kelengkapan untuk pengantin perempuan terdiri dari make up, 

sepatu, dan lain sebagainya.13 

e. Sompa atau sunrang (Mahar) 

 Pada hari kesepakatan itu hadiah pertunangan kepada mempelai 

perempuan (passio’ atau pengikat) di bawah, antara lain berupa sebuah cincin, 

beserta sejumlah sebuah pemberian simbol lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol 

 

11 Abdul Kadir Ahmad,Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat,(Makassar: Penerbit Indobis, 2006), h. 140 

12Andi Nurnaga, Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis, (Makassar: CV. Telaga 

Zamzam, 2001), h. 18 

13Andi Nurnaga, Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis, h. 51  
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sesuatu yang manis, buah nangka ( panasa) dekat atau kenalan yang dihormati 

orang tuanya, tetapi kedua orang tua dan calon pengantin sendiri tidak ikut hadir. 

Juru bicara pihak laki-laki kemudian membahas kembali hal-hal yang telah 

disepakati, kemudian dijawab oleh wakil pihak perempuan, lalu ditentukan hari 

pesta pernikahan. Setelah itu hadiah-hadiah yang dibawa  diedarkan  kepada wakil  

pihak perempuan untuk diperiksa, pertama-tama oleh kaum pria kemudian 

perempuan, selanjutnya dibawa ke kamar calon mempelai perempuan.14 

f.  Mappabotting  

 Hari perkawinan dimulai dengan mappaenre’ balanca ( appanai leko 

dalam bahasa Makassar), ialah proses dari mempelai laki-laki desertai rombongan 

dari kaum kerabatnya pria-wanita, tua-muda, dengan membawa macam-macam 

makanan,pakaian wanita dan maskawin. Sampai di rumah mempelai wanita maka 

dilangsungkan upacara pernikahan atau aggaukeng (pagaukang dalam dalam 

bahasa Makassar). Pada pesta itu para tamu yang di undang memberi kado atau 

uang sebagai sumbangan (soloreng). Beberapa hari sesudah pernikahan, 

penganting baru mengunjungi keluarga suami dan tinggal selama beberapa lama 

di sana. Dalam kunjungan itu istri membawa pemberian-pemberian untuk semua 

anggota keluarga suami. Kemudian ada kunjungan ke keluarga istri, juga dengan 

pemberian-pemberian untuk mereka semua. 

3. Tujuan Dan Hikma Pernikahan 

a. Tujuan Pernikahan  

 

14Ali Akbar Falah, Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni 

Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

Sulawesi Selatan, h. 56   
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Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia 

pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan 

memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa 

kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini 

merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi 

kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah. 

Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan 

dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga 

sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar 

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 

keluarga dan masyarakat. 

Syari’at yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-istri untuk selalu 

berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya 

disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan. Maka Rasulullah Saw 

memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera 

menikah, karena begitu besarnya faedah dan tujuan yang ada padanya.15 

Menurut Walgito, masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, 

karena kebahagian bersifat relatif dan subyektif. subyektif karena kebahagian bagi 

seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang 

 

15 Sabri Samin Dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II ( Makassar: Alauddin Press, 2010), 

h.28 
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pada suatu waktu dapan menimbulkan kebahagian dan belum tentu diwaktu yang 

lain juga menimbulkan kebahagiaan.16 

 Bachtiar, membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah: 

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan  

rumah tangga yang damai dan teratur 

2. Mengatur potensi kelamin 

3. Menenteramkan dan menenangkan jiwa 

4. Mendapat keturunan yang sah 

5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan 

pernikahan.17 

b. Hikma Pernikahan 

 Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan 

manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula 

tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmanya ialah supaya manusia itu hidup 

berpasang-pasangan, hidup sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga 

yang damai dan teratur.18 

 Pernikahan memiliki banyak hikma, mengingat manfaatnya yang tak 

terhingga untuk individu yang menjalankannya dan untuk manusia secara umum. 

 Hikma pernikahan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain: 

1. Menjamin Kelestarian Hidup Manusia 

 

16Walginto, B. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit 

ANDI. (2002), h.8  

17 Bachtiar, A. Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia. (Yogyakarta : Saujana 2004) 

18 Mohd. Idris Ramulyo, hlm. 31 
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Manusia dapat menurunkan generasi penerusnya yang berarti dapat 

melestarikan kelangsungan hidup berikutnya dengan ditetapkan pernikahan. 

kelestarian manusia sangat diperlukan karena merekalah sebagai khalifah yang 

akanmengelolah suatu yang terhampar didalamnya.19 Sebagai dasar firman Allah 

Swt. Dalam QS an-nisa/4: 1 

قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالًً كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ يَا أيَ هَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلَقَكمُْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ 

َ كَانَ عَلَيْكمُْ رَقِيبًا َ الَّذِي تسََاءَلُونَ بِهِ وَالْأرَْحَامَ ۚ إنَِّ اللََّّ  وَاتَّقُوا اللََّّ

  

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah yang 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan dan bertakwalah kepada Allah yang 
dengan (mempergunakan ) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain 
dan (peliharallah) hubungan silaturrahaim. sesunggunya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu.”20 
 
 
 

 

2. Suami istri dapat membina kehidupan keluarga 

Suami istri yang berada dalam naungan rumah tangga, dapat membina 

rumah tangga mereka. Anak-anak sebagai buah kasih mereka, dididik dan dibina 

menuju kehidupan yang penuh harapan. keharmonisan akan tampak dalam hari-

hari mereka, dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sang istri 

dengan naluri kewanitaannya, menata rumah, melayani kebutuhan suami istri dan 

anak-anak sambil mendidik dan membina dengan belai kasih sayang. sedangkan 

sang suami bertanggung jawabatas semua kebutuhan keluarga, mencari nafkah 

 

19Lihat Abdullah Nashih Ulwan, Adab al-Khitbah wa az-Zifaat wa Haququ az- Zawjain, 

Terjemahan Abu Ahmed al- Wakidy, Judul Tata Cara meminang Dalam Islam (t.t,. pustaka 

Mantaq, 1992), h. 16 

20Departemen Agama RI, hlm.77 
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demi menapkahi kehidupan rumah tangga. keduanya terlibat dalam gotong royong 

menuju hari depanyang penuh kemuliaan dalam naungan kasih sayang ajaran 

Islam.21 

Secara sederhana, setidaknya beberapa hikma dibalik perintah menikah 

dalam islam. 

a. Sebagai wadah birahi manusia 

Allah ciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. 

Ada kalahnya nafsu bereaksi positif dan ada kalahnya negatif. Manusia yang tidak 

bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkkannya sesuai wadah yang telah 

ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada ajang baku syahwat terlarang pintu 

terlarang. Pintu Pernikahan adalah sarana yang tepat nan jitu dalam mewadahi 

aspirasi naluri normal seorang anak keturunan Adam. 

 

b. Meneguhkan Akhlak terpuji 

Dengan menikah dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha 

dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai  

hamba Allah yang baik. Akhlak dalam Islam sangatlah penting. Lenyapnya akhlak 

dari diri seseorang merupakan lonceng kebinasaan, bukan saja bagi dirinya 

bahkan suatu bangsa. Kenyataan yang ada selam ini menunjutkan gejalah tidak 

baik, ditandai merosotnya moral sebagian kawula muda dalam pergaulan. Jauh 

 

21 Zaki Al-Din “ Abd Al- Azhim Al- Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim ( Arab 

Indonesia), Terjemahan Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, (Cet. 1; Bandung: 

Mizan, 2008), h.7. 



23 
 

 
 

sebelumnya, Nabi telah memberikan suntikan motivasi kepada para pemuda untuk 

menikah. 

“Wahai para pemuda Barang siapa sudah memiliki kemampuan untuk 
menafkahi maka hendaklah ia menikah, karena menikah dapat meredam 
keliaran pandangan, pemelihara kemaluan. Barang siapa yang belum 
mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa adalah sebaik-baik benteng 
diri.” (HR.Bukhari-Muslim).22 

 

c. Membangun Rumah tangga Islami 

Slogan “sakinah” Mawaddah Wa rahma” tidak akan menjadi kenyataan 

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

terdahulu maupun sekarang hingga mereka sukses mendidik putra-putri dan 

keturunan bila tanpa menikah yang diteruskan dengan membangun biduk rumah 

tangga Islami. 

d. Memotivasi semangat Ibadah 

Risalah islam tegas memberikan keterangan pada umat manusia, bahwa 

tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah sujud, beribadah 

kepadanya. Dengan menikah, diharapkan pasangan suami-istri saling 

mengingatkan kesalahan dan kealpahan. Dengan menikah satu sama lain memberi 

nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya. 

e. Melahirkan keturunan yang baik 

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

dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intektual.Dengan 

menikah, orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai 

 

22Muhammad Fuad Abdul Baqi, Shahih bukhari Muslim, ( Surabaya: PT.Bina Ilmu, 

2015), h. 454 
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generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang baik 

tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.23 

4. Syarat-syarat Pernikahan 

  Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang 

berhubungan dengan sighat, terhubungan dengan dua calon mempelai dan 

berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi’iyah syarat perkawinan itu ada 

kalanya menyangkut sighat, wali, calon suami -istri dan juga syuhud (saksi). 

Berkenan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua 

orang saksi, dan sighat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, 

mahar, calon suami-istri dan sighat. Jelaslah para ulama saja berbeda dalam 

menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam deteilnya. 

Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi’i 

menjadikan dua saksi sebagai rukun.24 

 Syarat-syarat perkawinan dalam Hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. 

Menurut Soemiyati, yang dimaksud dengan rukun dari suatu Perkawinan adalah 

hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun 

perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat 

ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu 

 

23Muhammad Saleh Ridwan, perkawinan Dalam Persfektif Hukum Islam Dan hukum 

Nasional. (Cet.1. 2004 Alauddin University press). h. 23-25 

24Amiur Nurudin, hlm. 61. Lihat juga, Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala 

Mazahib al-,Arba‟ah, Juz IV, (Dar al-Fikr, t.t), h. 12   
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syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut 

akan menjadi tidak sah.25  

 Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari 

wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu 

majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah. 

 Rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:26 

1. Calon mempelai laki-laki dan wanita, masing-masing harus bebas dalam 

menyatakan persetujuannya. 

2. Wali bagi calon mempelai wanita, mutlak dan harus dipenuhi jika tidak akan 

dapat batal demi hukum. Wali nikah dapat dikategorikan menjadi: 

a. Wali Nasab. Hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah 

atau keluarga calon isteri, bisa orang tua kandungnya atau bias juga aqrab 

dan ab'ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).  

b. Wali Hakim. Hak perwaliannya timbul karena ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak  sebagai wali 

nikah apabila tidak ada wali nasab, atau karena sebab lain.  

3. Saksi ada dua orang harus ada saat dilangsungkan akad nikah. Saksi-saksi itu 

harus beragama islam, merdeka, bukan budak dan sahaya, harus adil, artinya 

berfikir sehat, berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar. 

4. Akad nikah yang perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya 

dengan mempelai pria di depan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi 

 

25Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cet. 5, 

(Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 30 

26Mohd. Idris Ramulyo, hlm. 51-53  
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syarat-syarat menurut syari’ah. Akad nikah terdiri atas “ijab” yaitu penyerahan 

mempelai wanita oleh wakilnya kepada mempelai pria, dan “kabul” ialah 

penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria. 

5. Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada 

mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendirai dan 

bukannya walinya. 

B. Tinjauan Tentang Nilai-Nilai Dakwah 

1. Pengertian Nilai 

Nilai menurut, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat-sifat 

(hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.27 Sedangkan menurut 

istilah keagamaan nilai adalah konsep mengenai penghargaan tinggi yang 

diberikan oleh warga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan 

keagamaan yang bersifat suci, sehingga menjadi pedoman bagi tingkah laku 

keagamaan masyarakat yang bersangkutan. 

Islam mempunyai nilai-nilai yang perlu diperhatikan setiap da’i  dalam 

melaksanakan dakwahnya agar berjalan dengan baik dan lancar. Nilai-nilai 

tersebut adalah: 

a. Akidah  

Secara bahasa akidah berasal dari kata ‘aqada, yu’qidu, dan ‘aqidatan. 

aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi 

aqidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata aqdan dan aqidah adalah 

 
27Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gremadia 

Pustaka Utama, 2001), h. 690 
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keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan 

mengandung perjanjian. 

Menurut istilah, ‘aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini 

kebenarannya oleh hati, dan mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan 

yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan.28 

b. Syari’ah 

Syari’ah adalah susunan, peraturan dan ketentuan yang disayri’atkan 

Tuhan dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia 

mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan 

saudara dengan seagama, hubungan dengan saudaranya sesama manusia serta 

hubungannya dengan alam dan kehidupan.29 

Secara bahasa, syari’ah berasal dari kata Syara’a – Yasyra‘u – Syar’an, 

yang artinya membuat peraturan, menerangkan, menjelaskan, merencanakan atau 

menggariskan. Kata Syara’a adalah bentuk kata kerja (fi’il), sedangkan dalam 

bentuk kata bendanya (isim) adalah Syari’ah, berarti hukum, peraturan, atau 

undang-undang syari’ah juga diartikan sebagai “jalan yang lurus”. 

c. Ahklak  

Ahklak berasal dari bahasa arab yaitu akhlaka, yukhliqu, ikhlaqan, 

jamanya khuluqun yang berarti perangai (al-sajiyah), adat kebiasaan (al’adat), 

 

28Yunahar Ilyas, Akidah Islam, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 

1995), h. 1  
29Mahmud Syaltul, Aqidah dan Syariah Islam, h. 13 
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budi pekerti, tingkah laku atau tabiat (ath-thabi’ah), perbedaan yang baik (al-

maru’ah), dan agama (addin).30 

Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan 

manusia apakah itu baik, atau buruk. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu 

pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk 

kepada manusia, bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan 

keburukan. 

2. Pengertian Dakwah 

Dakwah berasal dari bahasa Arab da’a- yad’u- da’watan. Dari Kamus 

Bahasa Arab kata dakwah yang mempunyai tiga huruf asal, yaitu, daa, ain, waw, 

dari ketiga huruf asal tersebut, membentuk beberapa kata dengan ragam makna. 

Makna-makna tersebut adalah memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, 

memohon, menyuruh,  mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi.31 

Kata dakwah tersebut merupakan ism masdar dari kata da’a  yang dalam 

ensiklopedia Islam diartikan sebagai “ajakan kepada Islam”. 32 

Beberapa defenisi dakwah menurut para ahli yaitu: 

a. Syekh Muhammad al-Khaidir Husain, dakwah adalah menyeruh manusia 

kepada kebajikan dan petunjuk serta menyuruh kepada kebajikan dan melarang 

kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

30Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11.  

31Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 6. 

32Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 18.  
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b. Muhammad Abu al-Fath, al-Bayanuni, dakwah adalah menyampaikan dan 

mengajarkan agama Islam kepada manusia dan mempraktikkan dalam 

kehidupan nyata. 

c. Anwar Masy’ari, dakwah adalah proses penyelenggaraan suatu usaha atau 

aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja berupa ajakan kepada orang 

lain untuk beriman kepada Allah, menaati Allah, amar ma’ruf dan nahi munkar 

untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah.33 

Kegiatan dakwah, terdapat beberapa unsur-unsur dakwah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Da’i 

Da’i adalah pelaku dakwah atau orang yang melaksanakan dakwah secara 

lisan maupun tulisan ataupun perbuatan, baik individu, kelompok atau berbentuk 

organisai atau lembaga. 

2. Mad’u 

Mad’u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia 

penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang 

beragana Islam maupun tidak, atau dengan kata lain (kaaffatal linnas) manusia 

secara keseluruhan. 

3. Maddah  

Maddah adalah isi pesan atau materi dakwah, yang pada prinsipnya pesan 

apapun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama tidak bertentangan dengan 

 
33Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 18.  
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sumber pokok ajaran Islam, yaitu Alquran dan Hadis.34 Ada pula yang 

mendefenisikan pesan dakwah dengan segala pernyataan-pernyataan yang 

terdapat dan bersumber dari Alquran dan Assunnah atau sumber lain yang 

merupakan interpreastasi dari kedua sumber tersebut yang berupa ajaran Islam.35 

4. Wasilah 

Wasilah adalah media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dakwah kepada mad’u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada ummat, 

dakwah dapat menggunakan berbagai media. Medianya dapat berupa auditif atau 

visual, yang mana dari kedua media ini, lahir tiga macam media yaitu, media 

auditif, media visual dan media audio visual.  

5. Thariqah  

Thariqah adalah metode yang digunakan dalam berdakwah. Dari segi 

bahasa metode berasal dari dua kata yaitu “meta” yang berarti melalui dan 

“hodos” yang berarti jalan atau cara.36 Dalam bahasa latin, metode adalah 

methodus yang berarti cara. Dalam bahasa yunani, methodus berarti cara atau 

jalan. Sedangkan dalam bahasa Inggris method dijelaskan dengan metode atau 

cara. Kata metode telah menjadi bahasa indonesia yang mengandung pengertian 

“suatu cara yang ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai 

dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia”37 

 

 

34Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, hlm. 94. 

35Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1987), hlm. 43. 

36Muhammad Munir, Metode Dakwah, (Jakarta : Pedoman Ilmu jaya, cet.1, 1996), hlm. 

35  

37Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah Islam, h. 122. 
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6. Atsar 

Atsar yang berarti efek atau sering disebut  feed back (umpan balik) setiap 

aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Kebanyakan dari mereka menganggap 

bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal, atsar 

sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa 

menganalisis atsar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat 

merugikan pencapaian tujuan dakwah dan bersumber dari Alquran dan Asunnah 

atau sumber lain yang merupakan interprestasi dari kedua sumber tersebut yang 

berupa ajaran Islam. Memang secara umum yang menjadi pesan dakwah adalah 

semua ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis sebagai kerangka 

pedoman mutlak, sementara pengembangannya mencakup seluruh kultur Islam 

yang murni dan bersumber dari kedua sumber produk di atas.38 

C. Tinjauan Tentang Staratifikasi Sosial Masyarakat Bangsawan 

  H.J. Friedericy pernah menulis disertasi, di mana ia menggambarkan 

pelapisan masyarakat Bugis-Makassar dari zaman sebelum pemerintahan koleniel 

Belanda menguasai daerah Sulawesi Selatan. Salah satu sumber yang dipakai 

untuk melakukan rekontruksinya adalah buku kesusesteraan Bugis-Makasar asli 

La Galigo. Menurut Friedericy dulu ada tiga lapisan pokok, ialah: (1) Masyarakat  

Arung atau Anakarung, (2) Masyarakat Tosama atau To-merdeka, (3) Masyarakat 

Ata.39 Berikut ini secara berturut-turut diberikan uraiannya. 

 

 

38Abdullah, Wawasan Dakwah : Kajian Epistimologi, Konsepsi dan Aplikasi Dakwah, 

(Medan : IAIN Press, 2002), hlm. 56. 

39Koentjarannigrat, hlm. 276 
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1. Masyarakat Arung 

  Dahulu Arung itu adalah orang yang memerintah, yaitu orang yang 

senantiasa berdiri dibarisan terdepan menunjukkan orang banyak jalan kebaikan. 

Itulah sebabnya dalam bahasa Bugis kata Arung didekatkan maknanya kepada 

kata jarung , jarum. Dalam hal ini, jarum dalam kegiatan jahit-menjahit selalu 

tampil pada posisi terdepan untuk menunjuk kebaikan bagi benang. Apabilah 

seorang Arung melakukan amoral makan akan diasingkan dan dicabut gelar 

kearungannya. 

  Sekarang masyarakat Arung dikenal terdiri atas keturunan-keturunan raja 

atau bangsawan. Kepada mereka diberikan gelar atau sebutan-sebutan tertentu, 

misalnya andi, petta, basi (pria), besse (wanita), puang dan lainnya. Sebutan andi 

merupakan bagian dari nama kecil, sedangkan petta merupakan bagian dari nama 

gelaran yang diberikan kepada mereka yang dipandang dewasa, misalnya karena 

telah menikah, menduduki jabatan tertentu dalam masyarakat, atau tua karena 

usia: misalnya,  Andi Serang, Petta Tobo, Petta Imam, Petta Desa, Petta Camat, 

Petta Kali, (Andi) Baso Amir, (Andi) Besse Mommo, Puang Baso, Puang / Petta / 

Baso / Besse, dan sebagainya. 

  Warga  Arung atau  Anakarung  masih dapat diperingkat lebih lanjut 

dilihat dari segi derajat atau kualitas atau kebangsawanannya. Dalam hal ini 

dikenal pembagian sebagai berikut: (1) Anakarung maddara takku‟anak “anak 

bangsawan bergetah kaktus‟ dan (2) Arung cerek, anak bangsawan hasil 

perkawinan campuran dengan ibu non bangsawan. Anak bangsawan bergetah 

kaktus sama dengan berdarah putih. Getah kaktus memang putih, yang 
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maksudnya suci atau terpelihara keturunannya. Dengan kata lain, berlapis-lapis 

ayah-ibu atau nenek-moyang merupakan pasangan-pasangan suami-istri yang 

masing-masing terpelihara darah kebangsawanannya. 

  Selanjutnya, perkawinan seorang arung dengan perempuan bukan arung 

menghasilkan arung carak satu. Kemudian arung carak satu ini kawin lagi 

dengan perempuan bukan arung, maka menghasilkan arung carak dua, demikian 

seterusnya hingga diperoleh keturuna arung carak tiga. Apabilah hal itu terjadi 

sampai empat kalinya, diperoleh keturunan yang bukan arung. Sebagai anak 

berlatar belakang  ayah-kakek arung, kepadanya diberikan hak menggunakan 

gelar daeng. Mislanya, Palekori (nama kecil) Daeng Makkalu (nama gelaran), 

selengkapnya dapat ditulis Palekori Daeng Makkalu. 

2. Masyarakat tosama atau Tomerdeka 

Masyarakat Tosama atau Tomerdeka adalah masyarakat yang secara 

ekonomi tidak bergantung pada kehidupan ataupun balas kasihan seorang raja 

atau bangsawan. Karena merasa terpandang juga, dari mereka tidak ada yang 

bersedia manjadi ibu penyusu bagi putra-putri arung manapun.  

  Pada masyarakat Tosama  tersebut juga terdapat sebutan-sebutan tertentu, 

misalnya uak, paman  dan puak, bibi, ama , ayah  dan ina (ibu). Warga 

masyarakat  Tosama  ini pun  berperingkat menurut kemurnian garis ketuirunan 

mereka. Dalam masyarakat Tosama apabilah terjadi perkawinan dengan 

masyarakat ata, maka derajatnya akan turun. Dapat juga penurunan martabat 

apabila diantara mereka ada warga yang melakukan perbuatan silariang  

(kawin lari) ataupun hamil diluar nikah. 
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3. Masyarakat Ata 

  Seorang menjadi bagian dari ata  “hamba sahaya” karena beberapa faktor. 

Pertama, ia menjadi tawanan perang. Kedua, ia terlilit utang besar yang tidak 

dapat ditebusnya. Ketiga, ia melakukan perbuatan siri, yaitu kriminal atau amoral 

sehingga nyawanya terancam, kecuali hidup mengabdi kepada keluarga seorang  

arung yang memerintah40. Keempat, orang-orang yang hidup melarat. Kelima 

orang-orang buangan yang tidak ada hubungan dengan sanak famili. 

 

 

  

 

40Muhammad Darwis, Tingkat Tutur Dalam Bahasa Bugis Suatu Stadi Sosiolingwistik, 

(Makassar: Universitas Hasanudin), hlm. 34-35  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif 

yaitu memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis tentang 

fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang 

diperoleh maka dilakukan penelitian dengan memili lokasi penelitian di 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Kemudian untuk menunjang 

penelitian ini penyusun juga melakukan penelahan buku-buku yang relevan 

dengan judul penelitian ini. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka teknik 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi dan komunikasi.1 

1. Pendekatan sosiologi 

 Melihat penelitian ini merupakan penelitian yang sasarannya adalah 

masyarakat dan aktivitasnya, maka peneliti merasa perlu menggunakan 

pendekatan ini. Pendekatan sosiologi sangat dibutuhkan dalam membaca interaksi 

sosial dalam masyarakat, gejala dan struktur sosial dalam masyarakat. 

2. Pendekatan komunikasi 

Pendekatan komunikasi lebih menekankan tentang cara  berinteraksi 

yang baik sehingga informasi yang lebih mudah diperoleh. Pendekatan ini sangat 

penting karena dengan pendekatan komunikasi yang tepat peneliti dapat 

memperoleh kepercayaan masyarakat. 

 

 

1Muljono Damapolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, 

Disertasi dan Laporan Penelitian, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Cet. 1; 

Makassar: Alauddin Press, 2013), h.16 
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C.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data dari mana data 

diperoleh.2 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan sumber data lapangan (field research) dan data kepustakaan 

(library research) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. 

Dengan jenis datanya sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian 

secara langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

pemerintah, warga dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bulukumba. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi 

literatur-literatur atau bacaan yang relavan dengan penelitian ini. 

 D.  Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunaka dalam penelitian ini adalah:  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan membaca buku-

buku, berbagai macam literatur dan artikel-artikel yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, cara yang dilakukan berhubungan dengan penelitian 

kepustakaan yakni: 

a.  Kutipan langsung yakni kutipan suatu literatur yang sesuai dengan aslinya 

tanpa mengadakan perubahan pada redaksi makna dan tanda baca. 

 

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), h. 129  
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b. Kutipan tidak langsung yakni mengutip pendapat orang lain atau pendapat 

orang lain atau pendapat para ahli dengan mengadakan perubahan baik dari 

segi redaksinya maupun tanda baca namun maksud dan tujuannya sama. 

c. Ikhtisar yakni penelitian mengadakan penyaringan pendapat para ahli 

kemudian membuat suatu kesimpulan. 

2. Penelitian Lapangan (Field reseach) 

Yakni turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data 

yang kongkrit yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas. Dalam 

pengumpulan data melalui data ini, paling ada tiga teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang menggunakan  alat 

indra.3 Dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti. 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan 

yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.  

b. Wawancara 

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab kepada informan yamg terdiri dari imam desa, tokoh agama, 

tokoh adat dan masyarakat umum. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir 

secara fisik dalam proses tanya jawab itu, dan masing-masing pihak dapat 

menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. 

 

 

 

 

 
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 77  
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang di peroleh dari dokumen-

dokumen.4 Didalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dengan 

mencatat atau dengan menggandakan dokumen-dokumen. 

Dokumen-dokumen ini sebagai pelengkap data, karena data yang 

doperoleh dengan metode ini bersifat autentik yaitu lebih terjaminkebenarannya. 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang tertulis dan 

digunakan untuk melengkapi dan mengecek data-data yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi. 

E.  Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti 

sendiri yang dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan seperti alat tulis-

menulis dan sebagainya. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas mungkin 

akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 

digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas, dan 

mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi. 

 F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang berhasil diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama 

proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara 

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, 

menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat 

kaitannya dengan penelitian ini. 

Menurut Bodgan dan Biklen, analisis data adalah proses pencarian dan 

penyusunan data yang sistematis melalui transkip wawancara, catatan lapangan, 

 
4 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Edisi II 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 73  
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dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap 

yang ditemukan.5 

Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam 

susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterprestasian data sesuai dengan 

susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawawab masing-masing masalah 

atau hipotesis penelitian.6  

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi atau yang sisebut 

dengan catatan lapangan dirangkum, diseleksi dan dimasukkan ke dalam tema, 

fokus dan permasalahan, hl inilah termasuk ke dalam ketegori analisis yang 

disebut reduksi data. 

Sumber data seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletek pada 

pelukisan dan penuturan tenteng apa yang berhasil kita mengerti berkenaan 

dengan suatu masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

5Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h. 84 

6Faisal Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 33  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah di provinsi Sulawesi 

Selatan. Terletak disebelah utara Kabupaten Sinjai sebelah selatan laut Flores, 

sebelah timur teluk Bone dan sebelah barat Kabupaten Bantaeng. Kabupaten 

Bulukumba terdiri atas sepuluh Kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu, 

Kecamatan gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan 

Bulukumpa, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan 

Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang.  

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba adalah 1.154,67 km2 dan 

berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa. Secara kewilayaan, Kabupaten Bulukumba 

berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung 

bawakaraeng-lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Wilayah 

Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi yang 

sebahagian besar dataran rendah antara 0 s/d  25 meter di atas permukaan laut 

meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan 

Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan 

Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang. 

Keadaan tanah di kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan 

mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah  alluvial hidromorf coklat kelabu 

dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di 

40 
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daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteral terdapat pada 

daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat. Sungai di 

kabupaten ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-

sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai 

sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 

1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. 

B. Bentuk-bentuk Tradisi Pernikahan Andi di Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba 

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Sebab penikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan 

pria akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan 

keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu 

bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, 

akan tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta 

sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua 

belah pihak. 

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain 

melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, 

keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. 

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata menimbulkan akibat 

hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga 

mempunyai hubungan yang lebih luas yang berkaitan dengan pihak lain dan 

menyangkut upacara adat serta keagamaan.  
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 Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, 

seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, begitu pula 

tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak 

penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan, yaitu 

harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan 

sistem perkawinan adat setempat1 

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan 

dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan 

suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpan dari ketentuan aturan-aturan atau 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.2 Perkawinan merupakan 

sesuatu yang sakral, agung, dan onumental bagi setiap pasangan hidup, karena itu, 

perkawinan bukan hanya sekadar mengikuti agama dan meneruskan naluri para 

leluhur untuk membentuk suatu keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria 

dan wanita , namun juga memiliki arti yang sangat luas dan mendalam bagi 

kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-

citakannya.  

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat 

kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut 

garis kebapakan atau keibuan atau keibu-kebapakan untuk kebahagian rumah 

tangga , untuk memperoleh nilai-nilai adat-adat budaya dan kedamaian. Oleh 

 
1Abdurrahman, masalah-masalah Hukum Perkawinan Indonesia, (Alumni: jakarta: 1988) 

h. 99. 
2Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat  ( Jakarta: Gunung 

agung, cet. VII, 1984) h. 123. 
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karena itu sistem keturunan dan kekerabatan masyarakat Indonesia  yang satu 

dengan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang 

dianut berbeda-beda maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga 

berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan 

akibat hukum dan upacara perkawinan.  

Suatu perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan 

yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat adat. Dalam menarik garis 

keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak 

terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adat 

Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu ; 

masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral (parental). 

Masyarakat unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya 

hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari 

pihak wanita (ibu) saja. 

Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat unilateral dengan demikian 

terdiri dari masyarakat patrilateral (kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik 

garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja, sedangkan bagi masyarakat yang 

menarik garis keturunan hanya dari ibu saja disebut dengan masyarakat 

matrilateral. 

Disamping masyarakat unilateral, dikenal pula masyarakat bilateral 

(parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, 

baik dari ayah maupun dari ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional 
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sekarang, pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada 

sistem masyarakat bilateral (parental). 

Perbedaan di atas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut 

mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara 

menarik garis keturunan. 

Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai 

berikut:3  

a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan 

pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada 

masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak 

perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, 

maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah 

meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Bali, 

Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian. 

b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, 

pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak 

mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih 

merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat : 

suku Minangkabau, Enggano dan Timor. 

 
3Eman Suparman, Intisari Wris Indonesia , ( Armico: Bandung, 1985), h. 49.  
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c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/ kekeluargaan yang 

menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di 

dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris 

adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam 

hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak 

perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. 

Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera 

Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. 

Dalam kenyataannya keseluruhan sistem hidup di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia baik partrilineal, matrilineal, maupun parental. Keseluruhan 

sistem yang bertumpu di dalam masyarakat tadi memiliki: 

1. Nama tersendiri yang berbeda satu sama lain. 

2. Memiliki aturan perkawinan yang berbeda antara satu sistem dengan 

sistem yang lain. 

3. Aturan-aturan yang hanya berlaku bagi sistem yang dimilikinya.4 

Pembahasan di atas dapat dipahami bahwa sistem patrilineal, demikian 

pula sistem matrilineal, selalu menimbulkan dalam masyarakat kesatuan-kesatuan 

kekeluargaan yang di dalam kekeluargaan yang di dalam ilmu pengatahuan kerap 

kali disebut clan, yang di kepulauan kita ini mempunyai nama-nama menurut 

bahasa daerahnya masing-masing. 

 

 
4Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Renaka Cipta: Jakarta 2005), h. 89 
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Adapun bentuk-bentuk dalam tradisi perkawinan andi yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bentuk Pernikahan Pada Acara Mappacing 

Mappacci merupakan upacara adat perkawinan yang turun temurun 

dilakukan oleh suku bugis dengan tujuan untuk membersihkan atau mensucikan 

mempelai dari hal-hal yang buruk, dengan keyakinan bahwa segala tujuan yang 

baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. 

Mappacing berasal dari kata paccing yang berarti bersih, mappacing 

berarti membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun pacci 

(pacar) dan dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan, daun pacar atau pacci 

melambangkan istri sebagai obat pelipur lara untuk suami, yaitu istri dianggap 

sebagai perhiasan rumah tangga dan bernilai dapat menjauhkan wanita dari 

hujatan fitnah dari masyarakat, karena ketika wanita telah berjalan dengan 

suaminya maka pemikiran negatif masyarakat dapat terjaga, akan tetapi wanita 

yang telah menikah pula harus menjaga akhlaknya, karna sebaik-baik wanita 

adalah wanita yang dapat menjaga Akhlaknya terhadap suaminya. 

Orang-orang yang diminta untuk meletakkan daun pacci pada calon 

mempelai biasanya adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial yang baik 

serta punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung 

makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat pula hidup bahagia 

seperti mereka yang telah meletakkan daun pacci itu ditangannya.5 

 
5Ajir. Http; Ajhierkapunya. Wordpress. Com/makalah tentang upacara perkawinan; akses 

(25 Agustus 2018)   
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Keturunan bangsawan sebelum acara mappacci atau tudampenni 

dilaksanakan, pada sore harinya keluarga kedua calon mempelai melaksanakan 

kegiatan yang disebut malekke pacci (pengambilan daun pacci/pacar). Apabila 

calon mempelai berasal dari keturunan bangsawan maka yang melakukan malekke 

pacci (pengambilan daun pacci) adalah keluarga yang terdiri atas pria atau wanita, 

tua, muda, dengan pakaian adat lengkap. Namun adanya perubahan situasi dan 

kondisi acara malekke pacci (pengambilan daun pacci) ini jarang dibarengi 

dengan upacara-upacara. Demikian pula dengan pembacaan barasanji atau 

berzikir dilaksanakan pada malam hari, sebelum upacara mappaccing. 

Dahulu pembacaan zikir bersamaan dengan acara mappaccing yaitu 

setelah doa selamat penghulu syara’ berzikir dan saat tiba pada bacaan syalawat 

Nabi Muhammad saw. Orang-orang pada berdiri dan mulailah di telapak tangan 

pengantin yang duduk diatas lamming (tempat pengantin). Hadirin utamanya 

adalah orang-orang yang berkedudukan pejabat mendahului untuk memberi pacci 

pada pengantin. 6 Apabila calon mempelai tersebut berasal dari orang kebanyakan 

masyarakat biasa, maka yang akan melakukan mallekke pacci cukup satu atau dua 

orang keluarga terdekatnya dengan pakaian adat lengkap. Langsung 

melakukannya dirumah kerabat calon mempelai atau langsung mengambil daun 

pacci pada pohonnya. 

Proses acara memberi pacci kepada calon mempelai yaitu, mengambil 

sedikit daun pacci yang telah dihaluskan, (telah dibentuk bulat supaya praktis). 

Lalu diletakkan daun dan diusap ketangan calon mempelai. Pertama ketelapak 

 
6Nonci, Upacara Pernikahan Masyarakat Bugi, ( Makassar, Cv Aksara, 2006), h. 32-33  
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tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, lalu disertai dengan doa semoga 

calon mempelai kelak dapat hidup dengan bahagia. Kemudian kepada orang yang 

telah memberikan pacci diserahkan rokok sebagai penghormatan. Dahulu disuguhi 

sirih yang telah dilipat-lipat lengkap dengan segala isinya. Tetapi karena sekarang 

ini sudah jarang orang yang memakan sirih maka diganti dengan rokok. Sesekali 

Indo Botting menghamburkan wenno (butiran beras) kepada calon mempelai atau 

mereka yang meletakkan daun pacar tadi dapat pula menghamburkan wenno yang 

disertai dengan doa. Upacara mappacci didahului dengan pembacaan Al-Quran 

dan barasanji sebagai pernyataan syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepada 

Nabiyullah Muhammad Saw atas nikmat Islam. Setelah semua selesai meletakkan 

pacci ketelapak tangan calon mempelai maka tamu-tamu disuguhi dengan kue-kue 

tradisional yang diletakkan di dalam bosara. Perlu diingat, adat mappacci 

hanyalah adat dalam budaya Islam acara mappacci tidak ada namun adat ini boleh 

dilakukan. 

Melaksanakan upacara mappacci disiapkan sembilan macam peralatan 

yang mengandung arti khusus. Kesemuanya merupakan satu rangkuman kata yang 

mengandung harapan dan doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi calon 

mempelai, diantaranya sebagai berikut:  

1. Bantal  

2. Sarung sutera terdiri dari tujuh lembar  

3. Daun pucuk pisang  

4. Daun nangka  

5. Daun pacci (pacar)  



49 
 

 
 

6. Jagung melati/beras melati  

7. Lilin  

8. Tempat pacci/wadah yang terbuat dari logam  

9. Gula merah dan kelapa 

  Adapun prosesi Mappacci adalah sebagai berikut: 

1. Khatammal Al-Qur’an  

Pernikahan bertujuan untuk medirikan keluarga yang harmonis, sejahtera 

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. 

Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya 

keperluan hidup, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara 

anggota keluarganya.7  

Khatammal Al-Qur’an diselenggarakan bagi calon mempelai laki-laki dan 

calon mempelai perempuan dari tempat terpisah. Diwajibkan didahului ayat-ayat 

suci Al-Qur’an yang dituntun oleh seorang imam. Dalam artian makna pesan 

untuk mengingat kembali ayat suci Al-Qur’an dan senatiasa diridhai Allah swt.8 

Pembacaan ayat suci Al-Qur’an bagi calon mempelai, diwajibkan terlihat dua 

buah Al-Qur’an satu untuk dibacakan oleh seorang imam.  

Sebagaimana hasil pengamatan di lapangan peneliti menemukan pakaian 

yang digunakan oleh para pengantin khususnya wanita pada umumnya sudah 

 
7Al-Malik Fahdli, Budaya pernikahan sulawesi selatan.(Bandung; Salemba Humanika 

2014), h. 64.   

8Muhammad Yunus, S.Ag (47 )  Tokoh Agama Kecamatan Ujung Loe, Wawancara, 

Bulukumba  23 Agustus 2018 
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menutup aurat. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan 

yang mengatakan: 

“Setiap pengantin wanita menggunakan pakaian yang menutup aurat, mau 

itu pakaian adat (baju bodo) yang digunakan sudah menutup aurat.”9 

Pesan yang disampaikan menggambarkan bahwa pentingnya menjalankan 

syariat agama terutama dalam cara berpakaian yang menutup aurat. Sehingga 

pendidikan syariat dapat diajarkan sejak dini, hal ini bisa dilihat dari cara 

berpakaian di atas. 

Setelah khatammal Al-Qur’an selesai dilaksanakan kemudian dilanjutkan 

dengan barasanji , dalam artian makna pesan pesan semoga kita senatiasa 

mengingat dari sanjungan kepada kecintaan terhadap Nabiyullah Muhammad saw 

atas nikmat islam. 

2.  Barazanji 

Barasanji dilakukan oleh sekumpulan orang-orang mengerti akan bacaan 

yang bernada lagu-lagu yang berisi shalawat nabi Muhammad saw. yang 

dinyanyikan dengan suara keras dan lantang oleh sekumpulan orang-orang 

muslim. 

Baranzanji yang dimulai keluarga wanita kemudian disusul oleh keluarga 

pihak pria. Ini sebagai pertanda rasa syukur atas terlaksananya apa yang 

diharapkan. Pada acara ini, pengantin bisa bermalam bisa juga tidak. setelah acara 

 

9Narmiati, Tokoh Masyarakat  Kecamatan Ujung Loe, Wawancara, Bulukumba, Tanggal 

24 Agustus 2018. 



51 
 

 
 

barazanji dilaksanakan, maka subuh esok harinya, pengantin pria kembali ke 

rumahnya untuk mengambil seperti : Golla cella  (Gula Merah), Kaluku (Kelapa), 

pisang dan tebbu (tebuh) .Hal ini dimaksudkan sebagai simbol atau rasa syukur 

atau dalam bahasa makassar rannu-rannu. Agar semoga kehidupannya kelak 

serba berkecukupan, dan senantiasa menyatu.  

Barang tersebut diteruskan ke pangkuan sang isteri sebagai Penghasilan 

pertama dari Suami dan langsung disimpan oleh sang isteri. Dan sebelum dari 

rangkaian diatas ada tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah yaitu malam 

‘mapaccing’ yang berarti bersih. Upacara ini merupakan ritual pemakaian daun 

pacar ke tangan si calon mempelai. Daun pacar memiliki sifat magis dan 

melambangkan kesucian. Menjelang pernikahan biasanya diadakan malam 

paccing yang artinya malam mensucikan diri dengan meletakan tumbukan daun 

pacar/purucangga ke tangan calon mempelai. Orang-orang yang diminta 

meletakkan daun pacar adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial yang 

baik serta memiliki rumah tangga langgeng dan bahagia. Malam mappacing 

dilakukan menjelang upacara pernikahan dan diadakan di rumah masing-masing 

calon mempelai. 

 2. Bentuk Pernikahan Pada Acara Mapparola 

Acara ini merupakan prosesi penting dalam rangkaian pernikahan yaitu 

kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak lak-laki .Jadi merupakan 

sebuah kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke rumah 

orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini bisaanya dilaksanakan sehari atau 

beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan. Pada hari yang disepakati 



52 
 

 
 

untuk proses mapparola/ marola/ mammatoa (kunjungan ke rumah mertua) kedua 

belah pihak kemudian mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk 

hadir dan meramaikan upacara mapparola.    

. Hikmah yang dapat diambil dari mapparola ini adalah menyambung tali 

silaturrahmi antara dua keluarga besar. Hikmah yang lain adalah, dengan 

mapparola ini pengantin perempuan dapat memberikan penghargaan dan kasih 

sayangnya kepada orang tua suaminya (mertua) yang disimbolkan dengan 

pemberian sarung.  

 Setelah pemberian hadiah selesai, acara dilanjutkan dengan nasehat 

perkawinan dan seorang ustad yang tujuannya sama seperti nasehat perkawinan 

dan tempat mempelai wanita. Selanjutnya, upacara maparola ditutup dengan 

perjamuan kepada rombongan mempelai wanita dan para undangan tamu 

undangan. Mereka disuguhi berbagai macam hidangan makanan dan kue-kue 

tardisional Bugis. Usai acara perjamuan kedua mempelai bersama rombongannya 

massimang (mohon diri) kepada kedua orang tua mempelai untuk kembali ke 

rumah mempelai wanita. 

3. Bentuk Pernikahan pada Acara Mabenni Tellupenni 

Mabennni artinya bermalam, tellupenni artinya tiga malam. Jika diartikan 

manurut makna katanya Mabenni Tellumpenni adalah bermalam tiga malam. 

Namun pada kenyataanya tiga malam hanya istilah saja karena, hanya bermalam 

satu malam saja. Pada acara ini berbagai macam kue dan minuman disuguhkan di 

tempat pengantin wanita dan bekal pengantin serta nasi yang dibungkus kain putih 
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diberikan kepada keluarga mempelai lelaki makanan pengikat yang kedua (sidoko 

nanre). 

Sesaat sebelum mereka beranjak meninggalkan rumah pengantin wanita 

membawa kedua mempelai menginap dirumah pengantin laki-laki. 

Berdasarkan pembasan di atas dapat disimpulkan bahwa upacara 

pernikahan Bangsawan di Kecamatan Loe Kabupaten Bulukumba dapat diketahui 

bahwa penggunaan ungkapan hubungan antara keluarga atau suami istri yang 

berisikan nasihat tentang kehidupan rumah tangga. Penggunaan ungkapan tersebut 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal nilai-nilai kesopanan. Namun, 

seiring berjalannya waktu ungkapan tersebut mulai luntur dan hanya sebagian saja 

yang dipakai misalnya di dalam kalangan masyarakat biasa sudah jarang 

ditemukan menggunakan ungkapan tersebut hanya didapat dalam pesta perikahan 

keturunan bangsawan yang masih menggunakan ungkapan tapi perilaku-perilaku 

adat yang lainnya tetap dipakai meski ungkapan yang dipakai sudah tidak murni, 

artinya tidak sehalus dulu lagi. 

C. Pesan Dakwah dalam Tradisi Perkawinan Bangsawan di Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

Dakwah merupakan salah satu bentuk sarana atau suatu usaha mengubah 

situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat 

itu sendiri.  

Tradisi dan budaya merupakan identitas yang dimiliki oleh setiap daerah 

salah satunya tradisi pernikahan. Dalam tradisi pernikahan terdapat nilai-nilai 



54 
 

 
 

ajaran islam. Seperti, mendidik manusia agar tetap dapat mempertahankan akar 

budayanya sendiri serta nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan jaran islam. 

Dalam acara perkawinan hal-hal yang dilakukan adalah: 1. Mappaccing, 

2. Mapparola 3. Mabenni Tellu.  

Adapun makna yang terkandung dalam setiap proses pelaksanaannya 

yaitu:  

1. Pesan Dakwah pada Acara Mapaccing 

Adapun makna yang terkandung dalam peralatan proses mappacci yaitu: 

a. Bantal  

       Bantal merupakan lambang sebagai kemakmuran dimana bantal 

terbuat dari kapas dan kapuk, dalam bahasa bugis disebut asalewanangeng yang 

dikumpulkan satu persatu yang akan dijadikan sebuah bantal sebagai pengalas 

kepala. Bantal sebagai pengalas kepala, dimana kepala merupakan bagian tubuh 

paling mulia dan dihargai bagi manusia, begitu pula sosok manusia baru dapat 

dikenal bila mana dilihat wajahnya, dan wajah adalah bagian dari kepala. Dengan 

demikian bantal melambangkan kehormatan, kemuliaan atau martabat. 

Makna yang terkandung dalam “Bantal” yaitu sipakatau (saling 

menghargai). Dan pesan yang terkandung dalam “Bantal” yaitu semoga calon 

mempelai senangtiasa menjaga martabatnya, dan saling menghormati.  

b. Sarung Sutera 

      Sarung merupakan sebagai pembungkus atau penutup badan, tentunya 

akan menimbulkan merasa malu apabila tubuh kita tidak tertutup atau telanjang. 

Didalam bahasa Bugis mallosu-losu. Dengan demikian mengandung makna 
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sebagai harga diri dan moral. Sehingga diharapkan agar calon mempelai 

senantiasa menjaga harga dirinya.  

Sarung melambangkan keterampilan dan ketekunan karena membuat 

sarung harus butuh kesabaran, ketekunan, ketelatenan dan keterampilan. Konon 

bila seorang pria akan mencari atau memilih calon istri, tak perlu melihat dari segi 

sifat dan prilakunya, tapi cukup melihat dari sisi hasil tenunnya yang rapi atau 

halus (tempo dulu). 

Adapun pesan yang terkandung dalam “Sarung Sutra” sebagai sikap 

istiqamah dan ketekunan diharapkan calon pengantin dapat mengambil pelajaran 

dan hikma dari sang pembuat sarung sutera untuk di amalkan dalam kehidupan 

rumah tangga. 

c. Daun Pucak Pisang 

      Daun pucuk pisang memang tidak memiliki nilai jual yang tinggi, 

tetapi memiliki makna yang mendalam bagi manusia yang diletakkan diatas 

sarung sutera tersebut. Salah satu sifat dari pisang adalah tidak akan mati atau 

layu sebelum muncul tunas yang baru. Sedangkan karakter lain dari pisang yaitu 

satu pohon pisang, dimungkinkan untuk dinikmati oleh banyak orang. Dengan 

demikian pernikahan yang diharapkan calon mempelai pengantin berguna dan 

membawa manfaat bagi orang banyak. 

1) Daun pisang yang diletakkan diatas bantal, melambangkan kehidupan 

saling menyambung atau berkesinambungan. Sebagaimana keadaan 

pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun, daun pisang 

yang belum tuan yang belum kering, sudah muncul pula daun mudanya 
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untuk meneruskan kehidupannya dalam Bugis disebut macolli. Hal ini 

selaras dengan tujuan utama pernikahan, yang melahirkan atau 

mengembangkan keturunan yang baik. 

2) Daun pucuk pisang tetkandung makna pesan yang dimana jangan 

pernah berhenti berupaya, dan berusaha keras demi mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Sebagaimana kehidupan pohon pisang, nanti berhenti 

ketika berpucuk setelah berbuah. 

Adapun pesan yang terkandung dalam ”Daun Pucuk Pisang” Sebagai 

kehidupan yang saling manyambungkan dan berkesinambungan ,sebagaimana 

daun pisang yang belum kering sudah muncul pula daun mudahnya untuk 

meneruskan kehidupan hal ini selaras dengan tujuan pernikahan yang melahirkan 

keturunan yang baik.  

d. Daun Nangka (Daun Panasa) 

             Daun nangka tentunya juga tidak memiliki nilai jual, tetapi menyimpan 

makna yang mendalam yang diletakkan diatas pucuk daun pisang. Anregurutta di 

Pangkep pernah berkata dalam bahasa Bugis “ dua mitu mamala ri yala sappo ri 

lalenna atuwongnge iyanarittu unganna panasae ( lempuu) sibawa belona 

kalukue (paccing)”. Dalam artian mengarungi kehidupan dunia ada dua sifat yang 

harus kita pegang yaitu, kejujuran dan kebersihan. 

Adapun pesan yang terkandung dalam “Daun Nangka” Sebagi kejjujuran 

,kebersihan atau kesucian semonga kehidupan akan dilalui sebagai mana yang 

diharapkan setiap pasangan suami istri dalam keadaan temtram dan bahagia. 
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e. Daun Pacar (Pacci) 

      Daun pacci merupakan tumbuh-tumbuhan yang telah ditumbuk halus, 

disimpan dalam wadah sebagai pemaknaan kerukunan dalam kehidupan keluarga 

dan kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai salah satu pelengkap acara 

tudampenni atau malam pacci, sebagai simbol kebersihan atau kesucian, 

meskipun daun pacci hanya sebuah daun tapi mempunyai makna sangat 

mendalam. Daun pacar atau pacci sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. 

Adapun pesan yang terkandung dalam “Daun Pacar” Sebagai kesucian 

atau kebersihan yang menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci 

hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya.  

f. Beras (Wenno) 

      Beras yang diletakkan berdekatan dengan lilin daun pacci sebagai 

perlengkapan dari prosesi mappacci. Beras dimaknai pesan semoga calon 

mempelai dapat berkembang dengan baik dan mandiri dalam membina rumah 

tangga yang dilandasi dengan cinta kasih, penuh kedamaian dan kesejahteraan. 

Adapun pesan yang terkandung dalam “Beras” semoga calon mempelai 

dapat berkembang dengan baik dan mandiri dalam membina rumah tangga yang 

dilandasi dengan cinta kasih, penuh kedamaian dan kesajahteraan. 

g. Lilin  

      Lilin merupakan obor penerang untuk memberi sinar pada jalan yang 

akan ditempuh calon mempelai dalam memasuki bahterai rumah tangga sebagai 

panutan atau tauladan yang diletakkan pada tempat benno (beras) dan daun pacci.  
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Lilin dimaknai pesan dimana calon mempelai dalam menempuh masa 

depannya senantiasa mendapat petunjuk Allah Swt. Sebelum adanya lilin, yaitu 

taibani/patti yang berasal dari lebah yang dijadikan lilin. Dimana lebah senantiasa 

hidup rukun, tentram, damai, rajin dan tidak saling menggangu satu sama lain. 

Selain dari pada itu, lebah menghasilkan suatu obat yang berguna bagi manusia 

yaitu madu dalam bahasa Bugis “cani” yang dikaaitkan kata “cenning” (manis). 

Sehingga diharapkan agar calon mempelai senantiasa memiliki hati yang manis 

untuk menjalin kebersamaan dan keharmonisan. 

h. Tempat Pacci atau Wadah 

      Tempat pacci atau wadah yang terbuat dari logam, dalam bahasa Bugis 

capparu/bekkeng, yang melambangkan dua insan yang menyatu dalam satu ikatan 

atau jalina yang kokoh. Tempat pacci merupakan makna pesan dimana pasangan 

suami istri semoga tetap menyatu, bersama mereguk nikmatnya cinta dan kasih 

sayang dalam menjalin dua rumpun keluarga. 

Adapun pesan yang terkandung dalam “ Tempat Pacci” melambangkan 

dua insan yang saling mengisi dalam satu sama lain dalan membina rumah tangga.  

i. Gula Merah dan Kelapa 

      Dalam tradisi masyarakat Bugis menikmati kelapa muda, terasa kurang 

lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya, kelapa muda sudah identik dengan 

gula merah yang melambangkan rasa nikmat. 

Adapun pesan yang terkandung dalam “ Gula Merah dan Kelapa” Sebagai 

satu rasa saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan 

duniawi. 
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Selain itu penulis melakukan wawancara dengan imam desa Kec. Ujung 

Loe yaitu bapak Abuhuraerah dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beliau, 

beliau mengatakan:  

“ Bahwa upacara tradisi mappacci di kabupaten Bulukumba memiliki 

berbagai makna yang terkandung didalam penggunaan alat-alat mappacci, 

diantaranya bantal merupakan lambang sebagai kemakmuran dimana bantal 

terbuat dari kapas dan kapuk, yang dikumpulkan satu persatu yang akan dijadikan 

sebuah bantal sebagai pengalas kepala. kemudian sarung sutera merupakan 

sebagai pembungkus atau penutup badan, tentunya akan menimbulkan rasa malu 

apabila tubuh kita tidak tertutup atau telanjang. Dengan demikian mengandung 

makna sebagai harga diri dan moral. Lalu ada daun pucuk pisang adalah tidak 

akan mati atau layu sebelum muncul tunas yang baru. Sedangkan karakter lain 

dari pisang yaitu satu pohon pisang, dimungkinkan untuk dinikmati oleh banyak 

orang. Dengan demikian pernikahan yang diharapkan calon mempelai pengantin 

berguna dan membawa manfaat bagi orang banyak, makna daun pucuk pisang 

dalam proses mappacci, kemudian ada daun nangka (daun panasa) menyimpan 

makna yang mendalam yang diletakkan diatas pucuk daun pisang. Dalam artian 

mengarungi kehidupan dunia ada dua sifat yang harus kita pegang yaitu, kejujuran 

dan kebersihan, lalu ada daun Inai (pacci) sebagai simbol kebersihan atau 

kesucian.kemudian ada beras melati (benno) yang dimaknai pesan semoga calon 

mempelai dapat berkembang dengan baik dan mandiri dalam membina rumah 

tangga yang dilandasi dengan cinta kasih, penuh kedamaian dan kesejahteraan.lalu 

Lilin yang merupakan obor penerang untuk memberi sinar pada jalan yang akan 

ditempuh calon mempelai dalam memasuki bahterai rumah tangga sebagai 

panutan atau tauladan. kemudian Tempat Pacci atau Wadah yang terbuat dari 

logam, dalam bahasa bugis capparu/bekkeng, yang melambangkan dua insan yang 

menyatu dalam satu ikatan atau jalina yang kokoh.dan yang terakhir gula merah 

dan kelapa kelapa dimaknai pesan, semoga kehidupan rumah tangga diharapkan 

suami istri senantiasa bersama, untuk saling melengkapi kekurangan dan 

menikmati pahit manisnya kehidupan duniawi.10 

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh agama di 

kecamatan Ujung Loe bapak Ustazd Muhammad Yunus S.Ag beliau mengatakan : 

“Tradisi mappacci juga mempunyai perbedaan, dimana letak perbedaan itu 

ada pada latar belakang keluarga, seperti keluarga yang berketurunan bangsawan 

(andi, puang) melakukan ritual mappacci yang masih sangat sakral, seperti 

penyediaan sarung sutera harus disediakan sebanyak sembilan lembar yang 

bermakna bahwa agar kelak keluarga calon mempelai pengantin mampu 

 
10 Abuhuraerah, ( 50) Imam Desa Kecamatan Ujung Loe. Wawancara, Bulukumba  21 

Agustus 2018 
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mengangkat dan mempertahankan derajat keluarganya. Sedangkan bagi yang 

bukan keturunan bangsawan hanya menyediakan tujuh lembar sarung sutera, 

tetapi makna mappacci di kalangan masyarakat bugis Bulukumba sama yaitu 

melambangkan kesucian sebelum memasuki bahterai rumah tangga walaupun ada 

peralatan atau alat dalam prosesi mappacci yang berbeda itu hanya karna latar 

belakang keluarga saja yang menandakan bahwa mereka keluarga berketurunan 

bangsawan yang setiap prosesnya tidak boleh dilakukan dengan kalangan 

masyarakat yang sembarangan.”11 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi mappaci dari 

kalangan bangsawan dan bukan bangsawan mempunyai perbedaan dimana letak 

perbedaannya itu terletak dari penyediaan sarung suteranya dimana kalangan 

bangsawan menyediakan sarung sebanyak sembilan lembar sedangkan yang 

bukan bangsawan hanya menyediakan tujuh lembar sarung sutera akan tetapi 

makna mappaci dikalangan bugis Bulukumba sama yaitu melambangkan kesucian 

hanya saja prosesi mappaci yang berbeda hanya karena latar belakang keluarga 

saja . 

Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam setiap 

pelaksanaan mappacing mempunyai makna dan pesan yaitu pesan akidah di mana 

salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan tradisi pernikahan yaitu pembacaan 

doa. Doa atau permohonan merupakan bukti bahwa seseorang sedang 

membutuhkan apa yang terkandung di dalam doanya. Seperti yang dilakukan oleh 

ketua adat sebelum memulai tradisi pernikahan. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yang 

menyatakan bahwa: 

 
11 Muhammad Yunus, S.Ag (47 )  Tokoh Agama Kecamatan Ujung Loe, Wawancara, 

Bulukumba  23 Agustus 2018 
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“Sebelum memulai acara perikahan imam desa membuka acaranya dengan 

melakukan doa keselamatan agar supaya kegiatan tersebut berjalan dengan 

lancar”12 

  Dari peryataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hal tersebut tidaklah 

bertentangan dengan ajaran islam khususnya pada aspek akidah. Sebab akidah 

sangatlah berkaitan dengan keyakinan seorang muslim terhadap dasar-dasar ajaran 

Islam yang tercakup dalam rukun imam. Salah satunya adalah imam kepada Allah 

Swt. Dan menganjurkan umatnya untuk selalu berdoa kepadanya dan menjanjikan 

akan mengabulkan semua permintaan umatnya.  

2. Pesan Dakwah pada Acara Sungkeman/ Mapparola 

    Pesan Dakwah yang terdapat dalam pelaksanaan acara Mapparola yaiu 

pesan Syariat merupakan suatu ketentuan atau norma ilahi yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya dan hubungan manusia dengan 

sesama mahluk lainnya13.  

3. Pesan Dakwah Pada Acara Mabenni Tellu 

      Pesan Dakwah pada acara Mabenni Tellu yaitu pesan akhlak. Ahklak 

berasal dari bahasa arab yaitu akhlaka, yukhliqu, ikhlaqan, jamanya khuluqun 

yang berarti perangai (al-sajiyah), adat kebiasaan (al’adat), budi pekerti, tingkah 

laku atau tabiat (ath-thabi’ah), perbedaan yang baik (al-maru’ah), dan agama 

 
12 Marsuki, Tokoh Masyarakat Kecamatan Ujung Loe, Wawancara, Bulukumba  23 

Agustus 2018 

13Mahmud Ilyas, Akidah dan Syariah Islam, hlm.13 
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(addin).14 Akhlak merupakan suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan 

manusia apakah itu baik, atau buruk. 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

14Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pesan-pesan Dalam Dakwah 

tradisi Pernikahan Bangsawan di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba” 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

Pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi pernikahan merupakan 

bentuk harapan dan doa, bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi calon mempelai 

yang tercermin dalam salah satu bagian dari ritual yang dilakukan oleh 

masyarakat yang dipimpin oleh tokoh agama untuk melakukan doa bersama 

sesuai dengan ajaran islam yang dirangkaian dalam satu rangkuman dari 

kesembilan macam peralatan yaitu bantal, sarung sutera, daun nangka, daun pucuk 

pisang, beras, lilin, tempat pacci, gula merah, dan kelapa yang mengandung 

makna dan tujuan yang baik. 

B. Implikasi Penelitian 

Masyarakat Kecamatan Ujung Loe tetap mempertahankan kebudayaan 

yang telah diwariskan budaya leluhur dan diharapkan dapat melestarikan 

kebudayaan, dimana budaya tradisi pernikahan yang mengandung nilai-nilai dan 

makna-makna pesan kehidupan yang bertjuan baik.   
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