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ABSTRAK 

Nama : DARMAWAN 

Nim : 40200118081 

Judul : Tradisi Pernikahan Suku Dakka’ di Tonrolima Kecamatan 

Matakali Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Akulturasi 

Islam dengan Budaya Lokal) 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tradisi pernikahan suku 

Dakka‟ di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar.? Adapun sub 

masalah dalam pokok permasalahan tersebut yaitu: 1.) Bagaimana eksistensi 

pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali 

Mandar? 2.) Bagaimana proses Tradisi pernikahan Suku Dakka‟ di Tonrolima 

Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar? dan 3.) Bagaimana Akulturasi 

Islam dengan budaya lokal dalam Tradisi pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima 

Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

data Field Research berupa hasil pengamatan secara langsung, wawancara, 

dokumentasi dan Library Research sebagai data pendukung dari sumber tertulis yang 

berkaitan dengan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

sejarah, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi dan pendekatan agama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah dalam bahasa Dakka‟ berasal dari 

kata “Botting”, acara pernikahan disebut dengan istilah “Mappabotting”, sedangkan 

orang yang mengadakan pernikahan disebut “To Botting”. Semua tahap-tahap dalam 

pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral karena berkaitan dengan 

kepercayaan masyarakat sehingga setiap tahapannya harus dilaksanakan dengan baik. 

Salah satu ciri khas pernikahan suku Dakka‟ yang beda dengan pernikahan suku lain 

adalah tradisi Mappanre Kurru‟ artinya “memberi makan ayam”. Maksud dari tradisi 

Mappanre Kurru‟ ini adalah memberi makanan pokok seperti beras, lauk dan 

sebagainya kepada pihak perempuan. hitungan melaksanakan tradisi ini sebulan 

sekali, yaitu apabila dalam masa mengumpulkan uang pihak laki-laki belum datang 

selama 3 bulan, maka dia berkewajiban Mappanre Kurru‟ sebanyak 3 kali kepada 

pihak perempuan. Hal ini berdasarkan kepercayaan masyarakat Dakka‟ bahwa ibarat 

ayam akan pergi jika tidak diberi makan. Tradisi Mappanre Kurru‟ ini akan 

dilaksanakan setelah pihak laki-laki bernegosiasi dan menerima semua permintaan 

pihak perempuan pada tahap Mettumae atau melamar. 

Tradisi pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima sudah mengalami akulturasi 

dengan budaya Islam, hal tersebut dapat kita temukan baik pada masa sebelum 

pernikahan, saat pernikahan dan setelah pernikahan. Beberapa budaya lokal juga 

mengalami akulturasi dengan Islam yaitu pada pakaian khas pengantin, Mabbaca-

baca dan indo Botting. Namun akulturasi tersebut tidak memberikan hambatan 
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bahkan rupanya memberikan kemudahan sehingga masyarakat menerima dengan baik 

masuknya unsur-unsur Islam dalam kehidupan masyarakat. 

Implikasi dari penelitian ini adalah tradisi pernikahan suku Dakka‟ 

mengandung makna-makna tertentu yang memiliki keunikan tersendiri dan dapat 

menjadi pembeda dengan proses pernikahan di daerah lain. Inilah khazanah budaya 

yang dapat memperkuat persatuan diantara warga masyarakat, sehingga 

keberadaannya harus dipertahankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial selalu 

membutuhkan orang lain dalam lingkup kehidupannya, mulai dari lingkungan 

keluarga hingga lingkungan masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang memiliki 

hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia 

adalah sebuah konsep ideologis yang menganggap bahwa masyarakat atau sruktur 

sosial dipandang sebagai organisme hidup. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial 

juga dikarenakan pada diri manusia selalu memiliki dorongan untuk berhubungan 

atau berinteraksi dengan manusia lain.
1
  

Indonesia kaya akan keanekaragamannya seperti bahasa, budaya, suku, 

agama, ras dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan bahwa orang Indonesia 

merupakan masyarakat yang majemuk. Keragaman suku di Indonesia terlihat dari 

banyaknya suku yang tersebar, misalnya suku Mandar, suku bugis, suku Dakka‟, 

suku Makassar dan lain-lain. 

Keberagaman adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat yang dimiliki 

setiap suku di Indonesia tentunya memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-

masing. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan terhadap tatanan hidup seperti 

pernikahan dalam masyarakat. Setiap agama dan budaya telah menggariskan cara-

cara tersendiri dalam menyatukan hubungan laki-laki dan perempuan berupa 

                                                 

1
Alvina Maisarah dan Farida Nurani, "Peran Kebudayaan Betawi sebagai Makhluk Sosial 

terhadap Peradaban Indonesia di Tengah Modernisasi dan Globalisasi",  Malang; Universitas 

Brawijaya, 2019, h. 2. 
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pernikahan.
2
 Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses hingga perlengkapan yang 

digunakan. Meski demikian, pernikahan di berbagai daerah memiliki tujuan yang 

sama yaitu menyatukan dua insan kedalam sebuah ikatan halal yang diakui sah oleh 

masyarakat. 

Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga dapat 

dikatakan sebagai pemersatu atau penyatuan dua keluarga yakni keluarga laki-laki 

dengan perempuan dengan latar belakang yang berbeda, baik itu dari suku, bahasa 

maupun bangsa. Perpaduan budaya yang berbeda dapat memberikan sebuah 

komunikasi yang riak dalam setiap interaksinya. Namun perbedaan tersebut rentan 

mengakibatkan kesalah pahaman, maka dari itu keduanya harus memahami 

perbedaan budaya agar dapat terjalin komunikasi yang baik. 

Proses pernikahan dilaksanakan sesuai adat dan tradisi yang berlaku. Semua 

tahap-tahap dalam pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral karena 

berkaitan dengan kepercayaan masyarakat sehingga setiap tahapannya harus 

dilaksanakan dengan baik. Unsur-unsur budaya dalam tradisi pernikahan suku Dakka‟ 

seperti halnya pernikahan di daerah lain yang memiliki persamaan maupun 

perbedaan, misalnya tradisi Maccurede, mandi kembang, akad dan sebagainya. 

Namun serangkaian prosesi pernikahan yang dilaksanakan tentu mengandung makna-

makna tertentu yang memiliki keunikan tersendiri dan dapat menjadi pembeda 

dengan proses pernikahan di daerah lain. Desa Tonrolima merupakan salah satu 

daerah yang masih mempertahankan budaya suku Dakka‟ hingga saat ini, salah 

                                                 

2
Tika Kartika, “Adat Pernikahan Mayarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten 

Majene”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2019), h. 6. 
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satunya adalah Tradisi pernikahan yang dalam bahasa Dakka‟ biasa disebut dengan 

“Botting”. 

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam masyarakat terutama 

umat islam, karena pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah 

Saw. pelaksanaannya dijalankan dengan penuh hikmat sebab mengandung nilai-nilai 

moral yang luhur.
3
 

Polmas (Polewali Mamasa) yang kini berubah menjadi Polewali Mandar dari 

dulu memang sudah banyak dihuni oleh beberapa suku. Banyak masyarakat luar yang 

mengira bahwa hanya suku Mandar yang ada di Sulawesi Barat, namun faktanya 

masih banyak suku lain yang ada di derah tersebut yaitu suku Dakka‟, suku Pannei, 

suku Patte dan sebagainya. Salah satu suku yang akan diteliti adalah suku Dakka‟ 

khususnya pada Tradisi pernikahannya. Suku ini merupakan suku minoritas yang ada 

di Mandar yang keberadaannya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luar.  

Dewasa ini masyarakat suku Dakka‟ kurang mengakui jati dirinya sehingga 

membuat suku Dakka‟ semakin tenggelam dari suku-suku lainnya. Hal tersebut 

membuat genrasi saat ini tidak lagi mengetahui suku aslinya, bahkan hingga tak tahu 

budaya-budaya yang menjadi ciri khasnya, yang mereka tahu adalah suku Mandar. 

Selain itu kurangnya literatur-literatur terdahulu yang membahas tentang suku 

Dakka‟. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang 

keberadaan suku Dakka' dan tradisi pernikahannya.  

 

                                                 

3
Nurul Qalbi, ”Adat Pernikahan di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa (Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin 2019), h. 2. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah pokok dalam 

penelitian ini adalah bagaimana tradisi pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima 

Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar?, penulis merumuskan beberapa 

sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima Kecamatan 

Matakali Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana proses Tradisi pernikahan Suku Dakka‟ di Tonrolima Kecamatan 

Matakali Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Bagaimana akulturasi Islam dengan budaya lokal dalam Tradisi pernikahan 

suku Dakka‟ di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Tradisi Pernikahan Suku Dakka‟ di Tonrolima 

Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar (Tinjauan Akulturasi Islam dengan 

Budaya Lokal). Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada akulturasi 

Islam dengan budaya lokal dalam Tradisi pernikahan masyarakat suku Dakka‟ desa 

Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Namun sebelum itu, 

penulis terlebih dahulu membahas eksistensi Tradisi pernikahan Suku Dakka‟ di desa 

Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian proses atau 

tahapan-tahapannya, mulai dari tahap sebelum nikah, tahap saat nikah dan tahap 

setelah nikah. 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan bahwa salah satu 

kebudayaan yang masih dilakukan sampai saat ini adalah Tradisi pernikahan. 

Masyarakat di desa Tonrolima masih tetap mempertahankan budaya dan tradisi yang 

dimilikinya sebagai suku Dakka‟.  

Suku Dakka‟ merupakan suku yang mendiami wilayah Sulawesi Barat, 

wilayah persebarannya yaitu kecamatan Tapango, Wonomulyo dan Matakali 

kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
4
 Namun penulis hanya 

menspesifikasikan penelitian pada suku Dakka‟ yang ada di wilayah Matakali. 

Pada proses Tradisi pernikahan, terdapat banyak aktifitas didalamnya yang 

mengandung unsur-unsur budaya Islam maupun budaya lokal dengan makna tertentu, 

mulai dari sebelum pernikahan, sedang Tradisi pernikahan hingga setelah pernikahan. 

Nilai-nilai Islam dan budaya yang terkandung didalamnya telah disepakati dan telah 

tertanam dalam jati diri masyarakat. 

D. Tinjauan Pustaka 

Secara umum, tinjauan pustaka adalah sebuah rujukan atau referensi dari hasil 

penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian. Tinjauan 

pustaka ini bertujuan untuk menganalisa hasil penelitian terdahulu untuk memberikan 

pemahaman serta wawasan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa literatur dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan 

                                                 

4
Budaya Indonesia, “Dakka Suku yang Nyaris Terlupakan dalam Wilayah Mandar”, Sobat 

Budaya. 19 Januari 2018, Http://budaya-indonesia.org/Dakka-Suku-yang-Nyaris-Terlupakan/  (21 

Feruari 2022). 
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dengan tema penelitian. Adapun beberapa hasil karya terdahulu yang dianggap 

relevan adalah sebagai berikut: 

1. Muhammad Aly Albadyu dalam jurnalnya berjudul Suku Dakka‟ di Sulawesi 

Barat. Dalam penelitiannya, suku Dakka‟ merupakan suku yang banyak 

mendiami wilayah Tapango, Sulawesi Barat. Suku Dakka‟ telah ada seiring 

dengan suku-suku yang lain seperti suku Mandar, Bugis, Makassar dan Toraja. 

Hanya saja suku Dakka‟ masuk dalam suku minoritas, sehingga banyak dari 

mereka yang larut dengan suku mayoritas di daerah itu yaitu suku Mandar. 

Suku Dakka‟ sudah ada pada zaman kerajaan, telah banyak dari mereka 

dijadikan panglima perang di kerajaan Balanipa. Para orang tua suku Dakka‟ di 

daerah Matakali, Wonomulyo dan Tapango sampai kini masih banyak yang 

melestarikan adat dan budayanya seperti dalam tradisi pernikahan, kematian, 

pesta panen dan sebagainya.
5
 

2. Fatmawati Suka (2019), dalam skripsinya berjudul Adat Pernikahan 

Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Studi Unsur-

unsur Budaya Islam). Penelitian ini membahas tentang adat pernikahan yang 

dilakanakan masyarakat setempat masih kental dengan adat yang telah 

diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Bagi masyarakat Mandar, 

adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat penting karena didalamnya 

terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sarat akan makna dan sepatutnya 

dijadikan sebagai prinsip kehidupan yang dapat mempengaruhi kehidupan 

dalam bermasyarakat. Adat pernikahan Mandar di Kecamatan Sendana 

                                                 

5
Muhammad Aly Albadyu, Suku Dakka di Sulawesi Barat, https://id.scribd.com/Todakka-1 

(21 Februari 2022). 
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Kabupaten Majene seperti halnya adat pernikahan daerah lain merupakan 

bentuk kebaikan budaya leluhur yang didalamnya terkandung nilai-nilai positif 

yang dapat memperkuat rasa persatuan diantara warga masyarakat. Dalam 

prinsip perkawinan masyarakat Mandar dikenal dengan istilah Sirondo-rondoi 

(sifat gotong royong), Siamasei (sifat saling menyayangi) dan Sinaungang 

Pa‟mai (sifat satu rasa).
6
 

3. Suhardi Rappe (2016), dalam skripsinya berjudul Nilai-nilai Budaya pada 

Tradisi Mappaccing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. Penelitian ini menerangkan bahwa dalam Tradisi perkawinan, 

tradisi Mappaccing merupakan salah satu rangkaian acara pada prosesi 

pernikahan yang tidak boleh terlewatkan. Mappaccing merupakan salah satu 

bentuk ritual yang memiliki nilai arti kesucian dan kebersihan, biasanya 

dilakukan pada malam hari, sehari sebelum prosesi pernikahan. Ritual ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan diri dari segala sesuatu baik secara 

lair maupun batin. Ritual Mappaccing ini mengandung nilai-nilai yang memiliki 

makna tertentu, adat yang telah diperintahkan sejak dahulu agar kedua 

mempelai dapat membina keluarga yang harmonis dan abadi.
7
 

4. Mardiana (2017), dengan skripsi berjudul Tradisi Pernikahan Masyarakat di 

Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya 

Lokal). Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pernikahan dalam bahasa 

                                                 

6
Fatmawati Suka, “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten 

Majene (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2019). h. 41. 

7
Suhardi Rappe, “Nilai-nilai Budaya pada Tradisi Mappaccing di Desa Tibona Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 

2016), h. 5. 
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Makassar disebut Appa‟bunting yang merupakan salah satu syarat sahnya 

pernikahan dalam catatan kedua bela pihak suka sama suka dan kedua wali juga 

saling merestui. Masyarakat suku Makassar khususnya Bontolempangan 

menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, 

artinya mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh karena itu, rangkaian proses 

pernikahan tersebut harus ditangani oleh orang yang benar-benar ahli.
8
  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, memiliki relevansi 

terhadap penelitian penulis, baik dari tahapan pernikahan maupun nilai-nilai budaya 

yang terkandung dalam Tradisi pernikahan. Penelitian ini mendeskripsikan prosesi 

Tradisi serta makna-makna dari tahapan dan unsur budaya dalam Tradisi pernikahan 

suku Dakka‟. Namun yang menjadi faktor pembeda antara penelitian ini dengan 

penelitian terahulu adalah penamaan dan lokasi penelitian. Penulis melakukan 

penelitian terhadap Tradisi pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima Kecamatan 

Matakali Kabupaten Polewali Mandar.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui eksistensi pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima 

Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Untuk mengetahui proses Tradisi pernikahan Suku Dakka‟ di Tonrolima 

Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 

                                                 

8
Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolepangan Kabupaten Gowa 

(Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”, Skripsi. (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2017), 41. 



9 

 

 

 

c. Untuk mengetahui akulturasi Islam dengan budaya lokal dalam Tradisi 

pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten 

Polewali Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang suku Dakka‟ yang ada di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, 

Sulawesi Barat. khususnya tradisi budaya yang menjadi ciri khas suku 

tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dan sumbangsi 

sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan 

suku Dakka‟ dan tradisinya kepada masyarakat luas, khususnya bagi 

masyarkat di desa Tonrolima Kecamatan Matakali agar pemuda sekarang 

tidak melupakan jati dirinya sebagai suku Dakka‟, serta memberikan 

pemahaman tentang makna-makna yang terkandung dalam setiap prosesi 

dalam Tradisi pernikahan suku Dakka‟. Selain itu, diharapkan peneliian 

ini dapat menjadi bahan pembelajaran tentang ciri khas yang terdapat pada 

suku tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan 

Pernikahan merupakan salah satu hal yang didambakan manusia, selain dari 

banyaknya pahala yang didapat, melalui pernikahan juga membuat manusia merasa 

bahagia menjalani kehidupan sehari-hari karena didampingi oleh pasangan. Nikah 

berasal dari bahasa Arab yang berarti perkumpulan, penyatuan ataupun ikatan. 

Menurut istilah ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara 

laki-laki dan perempuan yang diucapkan secara langsung menurut peraturan yang 

telah ditentukan dalam islam.
1
 Pernikahan juga kerap kali disebut perkawinan. 

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang berarti menciptakan keluarga yang 

memiliki hubungan intim dengan lawan jenis.
2
  

Menurut Soemiyati pernikahan adalah ikata suci antara laki-laki dan 

perempuan, yang memerlukan kasih sayang, tanggungjawab, pengorbanan dan 

komitmen. Dalam UUD RI nomor 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin 

antara laki-laki dan perempuan dengan harapan membangun rumah tangga (keluarga) 

yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
3
 Dari definisi di atas, maka 

terdapat lima unsur yang terkandung didalamnya yaitu: 

 

                                                 

1
St. Hajar, “Adat-Istiadat Pernikahan di Kelurahan Cikoro‟ Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Gowa (Tinjauan Budaya Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2017), h. 8. 

2
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2012), h. 7. 

 
3
St. Hajar, dkk. “Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa”. Rihla Vol. VIII No. 1 (Januari 2020), h. 19. 
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a. Ikatan lahir batin 

Pernikahan yang tidak hanya pada perihal lahiriyah saja, tetapi juga tentang 

batiniyah. Ikatan yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang didasari 

hukum antara suami istri. 

b. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan 

Pernkahan hanya boleh dilakukan antara lawan jenis yaitu laki-laki dan 

perempuan, tidak mengenal pernikahan sesame jenis. 

c. Perihal suami istri 

Pernikahan sebagai dasar atas hukum sah atau tidaknya hubungan antara laki-

laki dan perempuan yang disebut dengan pasangan suami istri. 

d. Membangun rumah tangga (keluarga) yang bahagia 

Keluarga yang dimaksud adalah kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-

anak yang merupakan sendi dasar tatanan masyarakat skala kecil. Membangun 

sebuah keluarga sama halnya dengan membuat keturunan yang merupakan 

salah satu dari tujuan pernikahan. Penghormatan terhadap orang tua merupakan 

kewajiban anak-anak, sedangkan pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan 

menjadi hak anak-anak dan kewajiban bagi orang tua. 

e. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

Sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila, maka pernikahan mempunyai 

hubungan yang erat dengan agama, maka pernikahan tidak hanya 

mempertimbangkan unsur batin, namun juga terhadap unsur kerohanian.
4
 

 

                                                 

4
Ririn Anggreany, “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 

13-14. 
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Adapun definisi pernikahan menurut ahli Usul sebagai berikut: 

a. Menurut pendapat Usul Hanafiyah berarti setubuh, dan secara Majazi ialah akad 

yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. 

b. Ahli Usul Syafi‟iyah mengatakan nikah menurut aslinya ialah akad yang 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. 

Sedangkan menurut ahli Majazi ialah bersetubuh. 

c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli Usul dari 

sahabat Abu Hanifah memberikan pendapat bahwa nikah mengandung dua arti 

sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.
5
 

Anjuran untuk menikah telah dijelaskan dalam kitab al-Qur‟an, Allah Swt 

berfirman dalam QS. An-Nur/24: 32. 

 

نِهِمُ ٱلَلُّ  لِحِينَ مِنأ عِباَدِكُمأ وَإِمَائِٓكُمأۚۡ إِن يكَُونوُاْ فقُرََآءَ يغُأ مَىَٰ مِنكُمأ وَٱلصََٰ يَََٰ  مِن وَأنَكِحُواْ ٱلۡأ

سِعٌ عَلِيمٞ  لِهِۦۗ وَٱلَلُّ وََٰ ﴾٢٣ ﴿فضَأ   

Terjemahan: 

Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas 
(pemberian-Nya), maha mengetahui.

6
 

Ayat tersebut mengandung makna bahwa hendaknya laki-laki maupun 

perempuan dianjurkan agar segera melaksanakan pernikahan. Apabila dengan 

menikah seseorang dapat menjadi miskin karena banyaknya tanggung jawab tidaklah 

                                                 

 
5
Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam”. Yudusia Vol. V No. 2 (Desember 2014), h. 287. 

 
6
Departemen Agama. R.I. Al-Quran dan Terjemahan, (Cet. I, Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka). h. 354.  
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benar karena dalam ayat tersebut terdapat anjuran menikah dan janji Allah Swt 

kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya. 

Islam menjelaskan beberapa tujuan pernikahan yang dibagi menjadi lima 

yaitu: 

1. Memperoleh keturunan 

Setiap orang melaksanakan pernikahan tentu memiliki keinginan untuk 

memperoleh keturunan, seseorang telah melaksanakan pernikahan akan merasa 

hampa dan sepi kalau tidak memiliki keturunan. 

2. Memenuhi kebutuhan naluri 

Manusia diciptakan vdalam jenis yang berbeda serta memiliki ketertarikan 

antara sesamanya. Rasa ketertarikan tersebut merupakan sifat alamiah yang 

dimiliki setiap manusia baik dari laki-laki maupun perempuan. 

3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan 

Manusia adalah makhluk yamg mempunyai hawa nafsu yang kadang tidak 

dapat mereka kendalikan, hal ini dapat menjerumuskan manusia kedalam 

kesesatan. Oleh karena itu melalui pernikahan, hukum terhadap lawan jenis 

berubah dari haram menjadi halal sehingga tidak ada lagi istilah kejahatan 

terhadap lawan jenisnya. 

4. Membentuk rumah tangga 

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat, untuk memperkokoh 

ikatan tersebut harus dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling 

menyayangi. 
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5. Menumbuhkan aktivitas dalam mencari rezeki 

Segala kebutuhan hidup tidak lagi bergantung pada kedua orang tua, melalui 

pernikahan tanggung jawab akan lebih besar dan akan mendorong manusia 

untuk mencari rezekinya sendiri.
7
 

Pernikahan memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sekedar 

memenuhi hasrat semata tetapi pernikahan juga merupakan salah satu cara untuk 

melanjutkan keturunan dan mempererat hubungan antara keluarga, ras, suku maupun 

antar bangsa.
8
 

B. Suku Dakka’ 

Secara umum suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang anggota-

anggotanya mengidentitaskan dirinya dengan sesamanya melalui garis keturunan dan 

sebagainya. Identitasnya pun ditandai dengan dengan kesamaan budaya, bahasa, 

agama dan sebagainya.
9
 Dalam suatu pemukiman masyarakat, kesamaan identitaslah 

yang mempererat hubungan sosial dengan cepat, seseorang akan merasa nyaman dan 

mudah berinteraksi dengan orang yang seidentitas dengannya. 

Sulawesi Barat pada awalnya merupakan wilayah dari Sulawesi Selatan yang 

dahulu bernama Kabupaten Polewali Mamasa yang saat itu belum menjadi daerah 

otonom. Setelah terbentuk menjadi daerah otonom, Kabupaten Polewali Mamasa 

berganti nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dalam Peraturan 

                                                 

7
Saharuddin. “Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Adat Perkawinan di Desa Bontona 

Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar” Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin, 2015), h. 14. 

 
8
Nurul Qalbi, “Adat Pernikahan di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa (Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”, h. 10.   

9
Pram, Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya. (Cet. I; Jakarta: Cerdas Interaktif (Penebar 

Swadaya Grup), 2013), h. 3. 
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Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang perubahan nama Kabupaten dan resmi 

digunakan dalam administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2016.
10

 

Di wilayah Sulawesi Barat tersebar suku bangsa yang beragam, terdapat 

berbagai macam suku bangsa yang dapat ditemui seperti suku Mandar, suku Dakka‟, 

suku Pannei dan suku Pattae. Ketiga suku tersebut masing-masing memiliki ciri khas 

tersendiri, mulai dari budaya hingga bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Misal kata “besar”, dalam bahasa Mandar disebut “Kayyang”, adapun dalam 

bahasa Dakka‟ disebut “Katongko”. Demikian pula kata “makan” yang dalam bahasa 

Mandar disebut sebagai “Mande”, sedangkan dalam bahasa Dakka‟ disebut 

“Kumanre”.
11

 Wilayah persebaran suku Dakka‟ yaitu di Tapango, Wonomulyo dan 

Matakali. 

Suku Dakka‟ biasa juga disebut sebagai To Dakka‟, berasal dari dua kata yaitu 

“To” yang menunjukkan orang atau sekelompok masyarakat, adapun “Dakka‟” yang 

dalam bahasa Dakka‟ sendiri yaitu “Tau Pia, Tumacoa” berarti orang-orang yang 

baik.
12

 

Dahulu berdiri sebuah kerajaan bernama kerajaan Dakka‟, raja pertama 

kerajaan ini bernama Benato atau Tomakaka Benato, dipercaya sebagai pahlawan 

yang mampu menjaga masyarakat Dakka‟. Masyarakat suku Dakka‟ meyakini bahwa 

istana kerajaan Dakka‟ dulunya berada di atas puncak sebuah bukit, nama istana itu 

adalah “Mesa‟ Anririnna Sapona Tomakaka Benato” yang berarti satu tiang rumah 

                                                 

10
“Profil Kabupaten Polewali Mandar”, Pattae.com, https://pattae.com/profil-kabupaten-

polewali-mandar/ (19 Maret 2022). 

11
Muhammad Aly Albadyu, Suku Dakka di Sulawesi Barat, https://id.scribd.com/Todakka-1 

(17 Maret 2022). 

12
Nurdin, “Asal Usul To Dakka”, dakka.wordpress.com, 14 Februari 2016, 

https://dakkaa.wordpress.com/2016/02/14/asal-usul-suku-to-dakka/ (19 Maret 2022). 
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seorang raja Benato. Kini nama bukit tersebut dinisbatkan kepada raja pertama 

Dakka‟ yaitu dengan nama Buttu Benato yang berarti bukit atau gunung Benato. 

Adapun peninggalan istana kerajaan Dakka‟ yaitu bekas tiang istana yang hingga 

sekarang sering didatangi oleh masyarakat untuk melaksanakan ritual.
13

 Berbagai 

macam versi mengenai kedatangan Benato sebagai nenek moyang suku Dakka‟, ada 

yang mengatakan bahwa kedatangan Benato sebagai pemimpin mereka berasal dari 

negeri kayangan atau Tomanurung. Hal ini merupakan paham animisme yang dianut 

oleh masyarakat Dakka‟ sebelum kedatangan Islam.
14

 

Menurut masyarakat setempat, keberhasilan kerajaan Dakka‟, Pannei, Pattae, 

Mandar dan Toraja membuat mereka mengadakan suatu perjanjian, dalam bahasa 

Dakka‟ disebut dengan “Sipamandai Tau” dan dalam Bahasa Mandar disebut 

“Sipamandaq” yang berarti saling memperkuat. Perjanjian tersebut membuat mereka 

membentuk sebuah kerajaan besar yaitu kerajaan Mandar. Namun terbentuknya 

kerajaan besar itu membuat eksistensi kerajaan-kerajaan kecil seperti Dakka‟, Pannei, 

Pattae dan Toraja mulai menghilang dibawah kerajaan Mandar. Tetapi kerajaan 

Toraja bangkit, hingga sekarang nama kerajaan Toraja dikenal sebagai salah satu 

suku di Sulawesi Selatan, sedangkan Dakka‟ masih tenggelam dalam suku Mandar. 

Hal inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Barat yang dikenal hanya suku 

Mandar, adapun suku Dakka‟, Pannei dan Pattae menjadi kurang dikenal.
15

 

                                                 

13
Muhammad Hasbi, “Tomakaka Benato”, To Dakka, 30 Januari 2014, 

https://dakkaa.wordpress.com/tomaka-benato/ (19 Maret 2022). 

14
Muhammad Aly Albadyu, Suku Dakka di Sulawesi Barat, https://id.scribd.com/Todakka-1 

(18 Maret 2022). 

15
Muhammad Aly Albadyu, Suku Dakka di Sulawesi Barat, https://id.scribd.com/Todakka-1 

(17 Maret 2022). 



17 

 

 

 

C. Akulturasi Islam dan Budaya Lokal 

Agama dan budaya adalah dua hal yang saling mempengaruhi, karena pada 

keduanya memiliki nilai dan simbol. Agama dapat mempengaruhi kebudayaan dalam 

pembentukannya, sedangkan kebudayaan dapat mempengaruhi sistem nilai dan 

simbol agama.
16

 Agama merupakan segala sesuatu yang didapatkan atau bersumber 

dari Allah, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau 

produk dari manusia. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah memiliki 

relasi yang kuat.
17

 

Istilah akulturasi atau Acculturation merupakan istilah yang bersangkutan 

dengan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan 

kebudayaannya dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, 

sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu secara bertahap akan diterima dan diolah 

kedalam budaya sendiri tanpa menghilangkan unsur-unsur kepribadian atau ciri khas 

dari budaya aslinya.
18

 

Kebudayaan memiliki kata dasar budaya, merupakan terjemahan dari kata 

Culture yang berasal dari Bahasa Inggris. Kata Culture berarti mengolah, 

mengarjakan, mengacu pada pengolahan tanah dan pengembangan tanaman dan 

ternak. Upaya mengolah dan mengembangkan tanaman dan tanah ini dipahami 

                                                 

 
16

Marlinawati, “Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

(Studi Integrasi Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2021), h. 17. 

 
17

Ahmad Hidayat, “Penyelarasan Agama dan Budaya”, BDK Jakarta Kementrian Agama RI, 

https://bdk.jakarta.kemenag.go.id/berita/ (24 Februari 2022). 

 
18

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 

202. 
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sebagai sebuah Culture.
19

 Adapun menurut Koentjaraningrat, kata budaya berasal dari 

bahasa Sangsekerta yaitu Buddhayah, bentuk jamak dari Buddhi yang berarti pikiran 

atau akal. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan berarti hal-

hal yang bersangkutan dengan akal.
20

 Dari pengertian tersebut, kebudayaan dapat 

dikaitkan dengan pola hidup masyarakat, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai 

yang kompleks. 

Koentjaraningrat juga membagi kebudayaan kedalam beberapa unsur yang 

universal. Unsur-unsur uiversal tersebut merupakan inti dari semua kebudayaan yang 

ada, antara lain: 1) Sistem keagamaan, 2) Percakapan dan tingkah laku, 3) Kesenian, 

4) Sistem pengetahuan, 5) Sistem mata pencaharian, 6) Organisasi sosial, 7) Sitem 

peralatan hidup dan teknologi,
21

 

Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut tentu memiliki wujud fisik, 

tetapi tidak ada satu wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur kebudayaan 

universal. Namun semua unsur tersebut sudah tentu secara khusus terdiri dari benda-

benda kebudayaan.
22

 

Budaya lokal adalah budaya yang berkembang di daerah-daerah dan 

merupakan milik suku bangsa.
23

 Adapun Islam adalah agama yang sifatnya universal. 

Ajaran Islam bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja, melainkan kepada 

                                                 

19
Wahyudin, Sejarah dan Kubudayaan Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 4-5. 

20
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 181. 

 
21

Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropoligi (Cet. IX Ed, Revisi, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2009), h. 165. 

 
22

Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropoligi. h. 167. 

23
Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa 

(Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”, h. 51. 
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seluruh manusia.  Islam dapat berbaur dengan budaya lokal suatu masyarakat 

sehingga antara islam dengan budaya lokal tidak dapat dipisahkan, melainkan 

keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Agama 

bernilai mutlak karena tidak dapat berubah oleh waktu dan tempat. Hal ini berbeda 

dengan budaya. Budaya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan di 

tempat yang berbeda. Islam dan budaya memberikan wawasan dan cara pandang 

dalam menyikapi kehidupan agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah Swt.
24

 

Terjadinya akulturasi antara islam dengan budaya lokal diakui dalam suatu 

kaidah ilmu Ushul Fiqh, yaitu “Al-„Adah Muhakkamah” bahwa adat itu dihukumkan 

atau lebih lengkapnya “adat adalah syariat yang dihukumkan”, yang berarti bahwa 

adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya lokalnya merupakan sumber 

hukum dalam Islam. Oleh karena itu, unsur-unsur budaya lokal yang dapat atau harus 

dijadikan sumber hukum adalah unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip Islam.
25

 

 

                                                 

 
24

Marlinawati, “Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

(Studi Integrasi Islam)” h. 18. 

25
Limyah Al-Amri dan Muhammad Haramain, “Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal” 

Kuriositas Vol. XI No. 2, (Desember 2017), h. 202. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi penelitian yaitu 

penelitian secara langsung ke lokasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

merupakan sebuah metode yang menitiberatkan pada aspek pemahaman pada sebuah 

masalah yang lebih mendalam. Penelitian kualitatif juga dapat dibilang sebuah 

penelitian yang sifatnya deskripsi, cenderung memakai analisis dan lebih 

menampakkan proses maknanya. Metode penelitian ini membantu untuk memahami 

fenomena yang sebelumnya tidak diketahui dan digunakan oleh penulis yang ingin 

meneliti sesuatu dari segi prosesnya.
1
 

Penulis melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung ke lokasi 

penelitian serta melakukan wawancara kepada masyarakat yang terlibat dalam proses 

pernikahan suku Dakka‟. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan Tradisi 

pernikahan suku Dakka‟ di tonroloma Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali 

Mandar 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Dusun Limboro, 

Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 

Penulis memilih lokasi ini karena desa tersebut merupakan desa yang masyarakatnya 

masih menjaga eksistensi dari suku Dakka‟.  

                                                 

1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVI; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 7. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan bukan hanya sekedar tentang sudut tinjauan, tetapi juga 

mengandung pengertian teknik-teknik, logika berfikir dan metode yang diguanakan 

dalam penelitian sesuai dengan objek penelitian. Pendekatan penelitian cenderung 

mengacu kepada mekanisme kerja dari suatu penelitian yaitu cara mendekati suatu 

masalah dari aspek atau sudut mana persoalan itu akan dikaji. Berdasarkan rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan 

digunakan penulis adalah: 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa 

lalu melalui pembuktian, penafsiran dan juga penjelasan melalui fikiran dan prosedur 

penelitian ilmiah.
2
 Melalui pendekatan sejarah kita diajak untuk menyelidiki fakta 

dan data terdahulu yang berhubungan dengan penerapan suatu peristiwa, yang terjadi 

dalam masyarakat melalui pembuktian, penafsiran serta penjelasan. Pendekatan ini 

digunakan untuk mengetahui fakta sejarah dalam Tradisi Pernikahan Suku Dakka‟ di 

Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Metode pendekatan ini pembahasannya atas suatu objek penelitian yang 

dilandaskan pada masyarakat. Penulis berupaya mendalami Tradisi Pernikahan Suku 

Dakka‟ di Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan 

melihat interaksi masyarakat yang terlibat atau tahu tentang Tradisi pernikahan suku 

Dakka‟ di Mandar.  

                                                 

2
Khoirotun Nisak, “Pendekatan Historis, Antropologi dan Sosiologi”, Kompasiana.com, 21 

Juni 2021. https://www.Kompasiana.com/Khoirotunnisak/ (1 Maret 2022). 
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3. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 

manusia sebagai mahluk sosial.
3
 Dalam pendekatan antropologi yaitu untuk 

memahami suku Dakka‟ dengan memperhatikan langsung pola tumbuh dan 

berkembang masyarakat. Melalui pendekatan ini berupaya mendeskripsikan Tradisi 

Pernikahan Suku Dakka‟ di Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten 

Polewali Mandar. 

4. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama adalah suatu pendekatan yang menyusun teori-teori yang 

bersumber atau berlandaskan pada ajaran agama. Hal ini dilakukan dalam upaya 

memahami makna dan hakikat pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima dari sudut 

pandang agama. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian selain menggunakan metode yang tepat, setiap penelitian 

membutuhkan kemampuan untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat. 

Data merupakan elemen penting dalam penelitian, karena semua penelitian 

membutuhkan data. Sumber data yang gunakan penulis yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung melaluai survei lapangan 

menggunakan semua teknik pengumpulan data yang orisinal.
4
 Jenis data ini diperoleh 

                                                 

3
I Gede A. B. Wiranata, Antropologi Budaya (Cet. II; Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 

h. 3. 

4
Sri Haspasari Wijayanti, dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiyah, h. 

245. 
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melalui Field Research atau penelitian secara langsung ke lapangan dengan cara 

observasi, interview (wawancara) dan melakukan dokumentasi terhadap objek 

kegiatan masyarakat suku Dakka‟. Data diperoleh langsung dari narasumber atau 

informan yang dalam hal ini yaitu tokoh sejarawan, agama dan beberapa tokoh 

masyarakat setempat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari lembaga yang berperan sebagai pengumpul data 

dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
5
 Data yang diperoleh dari 

pengumpulan data yang menunjang data primer. Data yang diperoleh melalui Library 

Research atau kepustakaan yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui 

perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan 

objek yang akan diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yakni mencurahkan seluruh alat indra terutama pengamatan mata 

untuk mengamati fokus objek yang di teliti.
6
 Metode observasi merupakan suatu 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara 

langsung ke lokasi, serta pencatatan secara sistematis. Penulis melihat secara 

langsung dan melakukan pengamatan terhadap Tradisi pernikahan suku Dakka‟ di 

Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 

                                                 

5
Sri Haspasari Wijayanti, dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiyah), 

h. 245. 

6
Basri MS, Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori Dan Praktik), (Jakarta: Restu 

Agung, 2006), h. 58. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan usaha sekaligus alat yang digunakan untuk 

pengumpulan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dijawab 

secara lisan oleh sumber informasi (informan). Wawancara ini diartikan sebagai alat 

pengumpulan data dengan tanya jawab antara penggali data dan sumber.
7
 

Percakapan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan (interviewer) dan yang diwawancarai yang menjawab atas 

pertanyaan yang diajukan (interviewee).
8
 Penulis bertujuan memperoleh informasi 

data primer tentang prosesi pernikahan suku Dakka‟ di Desa Tonrolima Kecamatan 

Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Penulis telah menentukan terlebih dahulu 

masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan benda-

benda tertulis seperti manuskrip, dokumen, benda-benda artefak dan sebagainya. 

Dokumentasi digunakan penulis sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan dan dijadikan sebagai penguat maupun pendukung dalam 

melakukan penelitian. 

4. Library Research 

Library Research merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui 

perpustakaan, memanfaatkan buku-buku maupun karya ilmiyah yang relevan dengan 

objek yang akan diteliti. 

 

                                                 

7
Basri MS, Metodoligi Penelitian Sejarah, (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 60. 

8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. h. 187. 



25 

 

 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data biasanya dilakukan melalui 

pengamatan (observasi), wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (focus 

group discussion), dan analisis data.
9
 Setelah semua data terkumpul, dilakukan 

pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang akan dikerjakan. 

Dalam penelitian ini pengolahan data menggunakan metode Komperatif, yaitu 

menganalisis dengan cara membanding-bandingkan data antara data yang satu dengan 

data yang lain kemudian menarik kesimpulan. Penulis menggunakan beberapa karya 

ilmiah terdahulu serta pendapat para tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam 

Tradisi pernikahan suku Dakka‟, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan secara bekerja dengan data, yaitu 

penulis melakukan proses pengorganisasian dan mengurutkan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari data yang dapat dipelajari serta dapat diceritakan kepada 

orang lain.
10

 

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan 

informasi yang berguna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan. Proses pengambilan dan 

pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di 

                                                 

9
Sri Haspasari Wijayanti, dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiyah, h. 

246. 

10
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. h. 248. 
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lapangan dan sumber lain yang digunakan agar lebih mudah dipahami. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan analisis data dilakukan agar dapat memperoleh 

solusi atas permasalahan penelitian yang akan dikerjakan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Tonrolima adalah desa yang terletak di sebelah barat Kecamatan 

Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat. Desa ini dikenal 

sebagai Desa Cantik atau biasa juga disebut dengan Desa Cinta Statistik di Kabupaten 

Polewali Mandar.
1
 Desa Cinta Statistik ini merupakan sebuah program pembinaan 

statistik pada tingkat desa oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Polewali Mandar, 

tujuannya membantu desa-desa dalam mengembangkan sistem birokrasi mereka. 

Secara administratif, desa Tonrolima berbatasan dengan beberapa wilayah, 

yaitu sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan kelurahan Pelitakan, sebelah Timur 

berbatasan dengan kelurahan Matakali, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Tumpiling. Profil desa Tontorilma akan ditampilkan dalam gambar berikut. 

                                                 

1
Desa Tonrolima, “Profil Desa Tonrolima”, Youtube.com. 12 Oktober 2021, 

https://youtu.be/dWgATtDH77w, (21 Mei 2022). 
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1. Sejarah Desa Tonrolima 

Berdasakan cerita rakyat pada masa lalu Desa Tonrolima masih berupa 

semak-semak yang kemudian dilakukan babak alas bersama keluarga dan kerabatnya.  

Mereka melakukan pembukaan lahan sebagai tempat untuk bermukim dan berkebun, 

hingga perkembangannya menjadi sebuah perkampungan atau pedesaan seperti 

sekarang.  

Pembukaan alas pertama dimulai dari Dusun Tondo Tua yang artinya 

kampung tua, kemudian meluas ke wilayah lain yang disebut Dusun Lemo, kemudian 

Dusun Labasang, hingga babak alas ke selatan yang akhirnya tambah luas disebut 

dengan Bulong. Hingga pada akhirnya kelima dusun tersebut disatukan dalam sebuah 

desa bernama Tonrolima yang berarti lima kampung.
2
 

Kepala desa Tonrolima yaitu Mawar, S. Sos. menjelaskan bahwa secara 

administratif, desa Tonrolima dimulai pada tahun 1993 yang saat itu masuk dalam 

wilayah administasi Kecamatan Wonomulyo. Pada saat Kecamatan Wonomulyo 

terjadi pemekaran wilayah, maka Tonrolima masuk kedalam wilayah Kecamatan 

Tapango. Beberapa tahun kemudian Tapango memekarkan diri lagi sehingga desa 

Tonrolima masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Matakali hingga sekarang. 

Pada tahun 1993-1999, desa Tonrolima masih dalam status desa persiapan yang 

dipimpin oleh Abdul Hafid sebagai pelaksana tugas selama 7 tahun. Pada tahun 1999 

diadakan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya dan Abdul Hafid kembali 

terpilih untuk memimpin desa Tonrolima, bukan lagi sebagai pelaksana tugas tetapi 

sudah sebagai seorang kepala desa dalam masa periode 2000-2012. Setelah 

kepemimpinannya berakhir, beliau digantikan oleh H. Hamudin dalam masa periode 

                                                 

2
Profil Desa Tonrolima. h. 3. 



29 

 

 

 

kepemimpinan 2012–2018.
3
 Desa persiapan itu sendiri adalah desa yang masih 

bersanding dengan wilayah administratif desa atau wilayah lain dan sedang 

dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru. 

2. Keadaan geografis  

Desa Tonrolima terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Labasang, Dusun Aka-aka, 

Dusun Lemo, Dusun Bulung dan Dusun Limboro. Luas wilayah yang dimiliki yaitu 

sekitar 867,50 Ha.
4
 Data lain menyebutkan bahwa luas wilayah desa Tonrolima 

adalah 6,12 Km persegi dan jarak dari ibu kota kecamatan Matakali yaitu 4 Km, 

sedangkan jarak dari ibu kota Polewali Mandar yaitu 13 Km.
5
  

Berdasarkan ilmu geologi, desa Tonrolima memiliki keadaan alam sebagai berikut:  

a. Ketinggian tanah dari laut 0-10 m 

b. Memiliki topografi dataran rendah  

c. Curah hujan 1400 mm/tahun 

d. Suhu udara rata-rata 2° C-28° C.
6
 

3. Data Penduduk 

Jumlah penduduk desa Tonrolima adalah 2.742 jiwa dan sebanyak 767 KK 

dengan kepadatan penduduk rata-rata 75% jiwa/km
2
. Jumlah penduduk laki-laki 

hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu sebanyak 1.385 jiwa laki-

                                                 

3
KKP Stimik HS, “Profil Desa | Mengenal Sejarah Lahirnya Desa Tonrolima Kec. Matakali 

Kab. Polman | Stimik HS”, Youtube.com. Sulbar Info, 8 Februari 2021,  

https://youtu.be/hNJCuF9nLGE, (21 Mei 2022). 

4
Profil Desa Tonrolima. h. 4. 

5
“Tonrolima, Matakali, Polewali Mandar”, Wikipedia.org. 7 Juni 2021, 

https;id.m.wikipedia.org/wiki/Tonrolima,_Matakali,_Polewali_Mandar, (21 Mei 2022). 

6
Profil Desa Tonrolima. h. 5. 
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laki dan 1.349 jiwa perempuan. Sebagaian warga memiliki mata pencaharian pada 

sektor pertanian, PNS, guru dan wiraswasta. 

Adapun jumlah penduduk masyarakat desa Tonrolima berdasarkan mata 

pencahariannya yaitu sebanyak 1.389 jiwa petani, 465 jiwa buruh, 60 jiwa pegawai 

negeri dan 35 jiwa usaha sendiri. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan 

pendidikan yaitu sebanyak 581 jiwa hanya pada tamatan SD, 487 jiwa hanya pada 

tamatan SLTP sederajat, 510 jiwa hanya pada tamatan SLTA sederajat dan 779 jiwa 

tamatan perguruan tinggi. 

4. Potensi Desa 

Sesuai dengan yang dapat kita saksikan dalam aspek potensi sumber daya, 

desa Tonrolima memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan dalam 

pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia khususnya dalam bidang 

pertanian dan peternakan. Hasil pertanian masyarakat desa Tonrolima yaitu padi, 

cokelat, kelapa dan sebagainya. Tetapi yang menjadi prioritas bagi adalah padi karena 

lahan sawah yang dimiliki lebih luas dibanding lahan kering, luas lahan sawah yaitu 

sekitar 619 Ha dan lahan kering sekitar 264,50 Ha. Masyarakat Tonrolima juga 

memperoleh sumber daya alam dalam bidang peternakan seperti ayam, itik, sapi dan 

sebagainya. 

Selain itu, desa Tonrolima juga memiliki UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) yang bergerak dalam bidang industri pangan rumah tangga yang mana 

proses produksinya dikerjakan oleh masyarakat setempat dan dipasarkan di beberapa 
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titik.
7
 Dari berbagai potensi yang dimiliki, pemerintah desa Tonrolima berharap 

potensi desa ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

5. Struktur Pengurus Desa 

Desa Tonrolima dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Mawar, S. Sos. 

yang berkantor di dusun Lemo, masing-masing dusun di desa Tonrolima dikepalai 

oleh: 

a. Dusun Lemo   : Aswin 

b. Dusun Labasang   : Muh. Darwis 

c. Dusun Limboro   : Busnaedi 

d. Dusun Aka-aka   : Samsul 

e. Dusun Bulung   : Syarifuddin 

B. Eksistensi Pernikahan Suku Dakka’ di Tonrolima Kabupaten Polewali Mandar 

1. Awal Mula Pernikahan Suku Dakka’ 

Nikah dalam bahasa Dakka‟ berasal dari kata “Botting”, acara pernikahan 

disebut dengan istilah “Mappabotting”, sedangkan orang yang mengadakan 

pernikahan disebut “To Botting”.
8
 Pernikahan dalam hukum adat bukan hanya 

sebagai peristiwa penting bagi yang masih hidup saja, namun juga merupakan salah 

satu peristiwa penting serta mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwah-arwah 

                                                 

7
KKP Stimik HS, “Profil Desa | Mengenal Sejarah Lahirnya Desa Tonrolima Kec. Matakali 

Kab. Polman | Stimik HS”, Youtube.com. Sulbar Info, 8 Februari 2021,  

https://youtu.be/hNJCuF9nLGE, (21 Mei 2022). 

8
Muhammad Hasbi, (36 tahun), Tokoh Budayawan Dakka‟, Wawancara, Makassar, 28 Juni 

2022. 
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leluhur keluarga mempelai. Hubungan yang terjadi ini sudah ditentukan dan diawasi 

oleh sistem norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.
9
 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di beberapa narasumber 

bahwa awal mula keberadaan pernikahan suku Dakka‟ tidak dapat diketahui secara 

pasti kapan dilaksanakannya, namun satu hal pasti bahwa tradisi pernikahan suku 

Dakka‟ yang dilakukan saat ini sudah ada sebelum datangnya islam, merupakan 

warisan nenek moyang yang secara turun temurun masih dilaksanakan oleh 

masyarakat suku Dakka‟ di Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali 

Mandar. 

Dahulu sebelum melaksanakan pernikahan, kedua calon mempelai terlebih 

dahulu melakukan perkenalan atau mengamati calon pasangannya. Namun ada juga 

yang belum mengenal calon pasangannya hingga acara pernikahan dilaksanakan, hal 

ini dapat terjadi karena kedua calon mempelai telah dijodohkan oleh orang tua atau 

keluarganya. Mereka hanya tahu bahwa ia akan dinikahkan tetapi tidak diberitahukan 

secara jelas siapa dan bagaimana calon pasangannya. 

Salah seorang masyarakat Tonrolima menerangkan bahwa pemuda dulu 

memang lebih banyak dijodohkan ketimbang memilih sendiri pasangan hidupnya, 

dengan alasan untuk penghormati pilihan orang tua. Namun saat ini perjodohan sudah 

tidak marak lagi di masyarakat, mereka lebih mengikuti pilihannya sendiri.
10

 Hal ini 

bukan berarti mengingkari pilihan orang tua namun untuk menentukan siapa yang 

akan menjadi pasangan hidup adalah hak bagi anak atau calon mempelai. Islam 

memberikan hak kepada perempuan dan laki-laki untuk menerima pilihannya dan 

                                                 

9
Fatmawati Suka, “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten 

Majene (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)”, h. 24. 

10
Basarang (49 tahun), Masyarakat Tonrolima, Wawancara, Tonrolima, 25 April 2022. 
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menolak yang tidak disukainya dalam pernikahan. Islam melarang wali menikahkan 

dengan paksa perempuan dan saudara perempuannya dengan orang yang idak mereka 

sukai. Oleh karena itu, laki-laki maupun perempuan bebas menolak atau menerima 

pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya jika orang yang disalurkan tersebut 

tidak cocok dengan harkat dan martabat yang akan dipinangnya.
11

 

Pada zaman modern ini telah banyak terjadi pergeseran, nilai-nilai yang dianut 

pada zaman dahulu mulai banyak perubahan, hal ini terjadi karena masyarakat 

mnyesuaikan dengan perkembangan zaman dan pengaruh budaya Islam. Begitu juga 

dengan setiap tahapannya, sebagian masyarakat memilih untuk tidak melaksanakan 

beberapa tahap pernikahan yang dianggap kurang sejalan dengan keyakinannya, ada 

juga sebagian masyarakat masih tetap menjalankan tahapan pernikahan secara detail 

tetapi melakukan sedikit perubahan seperti pada penggunaan alat-alat pernikahan 

hingga pada riasan mempelai. 

2. Tradisi Pernikahan Sebelum Kedatangan Islam 

Sebagai wilayah yang mendapat pengaruh atau kekuasaan dari kerajaan di 

Sulawesi Selatan, Islam datang ke tanah Mandar berlangsung dalam abad 16 M. 

Tokoh penyebar agama Islam di Mandar yang diketahui yaitu Syekh Abdul Mannan 

Tosalamaq Disalabose, Sayid Al-Adiy, Abdurrahim Kamaluddin, Kapuang Jawa dan 

Sayid Zakariah.
12
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Nur Ilma Asnawi dan Muammar Muhammad Bakry, “Kebebasan Perempuan dalam 

Memilih Calon Soami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi‟i dan Hanafi”, Mazahibuna. Vol. II, 

No. 2, (Desember 2020), h. 224. 
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Kanjeng Sunan Lumping, “Sejarah Masuknya Islam di Sulawesi Barat”, 

Bengkulutoday.com, 18 Agustus 2019, https;//www.bengkulutoday.com/sejarah-masuknya-islam-di-
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Sebelum kedatangan Islam di tanah Dakka‟ maupun Mandar, kepercayaan 

yang dianut oleh masyarakat adalah kepercayaan bersifat animisme dan dinamisme
13

 

yang meyakini adanya kekuatan gaib dibalik dunia nyata sebagai sumber kebaikan 

dan kejahatan. Dahulu masyarakat Mandar berhubungan kepada yang gaib dengan 

melakukan seserahan sebagai perantara, contohnya menyembelih ayam berbulu hitam 

atau merah sebelum meminta sesuatu. Selain itu, persembahan kepada yang gaib juga 

dilakukan dengan meriah karena dihadiri oleh raja dan pemangku adat, masyarakat 

mengadakan tarian kuda atau dikenal dengan istilah Sayyang Pattu‟du dan Syair. 

Kepercayaan akan hal gaib yang dapat mendatangkan keberuntungan atau kesialan 

inilah yang dikenal dengan istilah Pamali.
14

 

Namun setelah Islam masuk, Islam memberikan pola hidup sesuai dengan 

syariat Islam bagi masyarakat Dakka‟ dan Mandar secara umum, baik dari kegiatan 

pesta panen, tradisi pernikahan, kematian maupun dalam aktivitas sehari-hari. Setelah 

Islamisasi di tanah Dakka‟ maupun Mandar, pada tradisi pernikahan mengalami 

transformasi budaya, serangkaian tradisi yang mengandung unsur-unsur animisme 

akan diubah menjadi rangkaian tradisi dengan unsur-unsur Islam, bahkan 

dihilangkan. 

Adapun beberapa ciri tradisi pernikahan sebelum kedatangan Islam yaitu 

sebagai berikut: 
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Muhammad Aly Albadyu, Suku Dakka di Sulawesi Barat, https://id.scribd.com/Todakka-1 
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a) Pakaian pengantin 

Pakaian pengantin merupakan pakaian yang dipakai pada acara pernikahan 

zaman dahulu sebagai pakaian khas dari suatu daerah. Setiap daerah atau suku 

memiliki ciri khas tersendiri yang biasanya diwujudkan kedalam bentuk pakaian 

tradisionalnya. Pakaian tradisional tersebut dahulu mempunyai aturan-aturan tertentu 

berdasarkan warna, ukuran dan siapa yang akan memakainya.
15

 

Akan tetapi, hasil pakaian adat Dakka‟ tidak jauh berbeda dengan Bugis, 

bahkan masyarakat Tonrolima mengenakan pakaian adat Bugis ketika melaksanakan 

pernikahan. Hal ini tidak terlepas dari pembauran terhadap suku yang ada 

disekitarnya seperti Mandar dan Bugis. Terlebih lagi ketika masyarakat suku Dakka‟ 

mejalin pernikahan dengan suku lain, maka suku lain tersebut yang lebih menonjol 

sehingga suku Dakka‟secara perlahan hilang dari permukaan.
16

 

Pakaian adat ini dikenal dengan nama Baju Bodo, dahulu pakaian adat 

dikenakan tanpa menggunakan dalaman dan dipadukan dengan sarung yang menutupi 

bagian pinggang ke bawah. Setelah masuknya Islam, pakaian adat mengalami 

perubahan namun tidak menghilangkan ciri khas dari pakaian adat tersebut, pada 

pakaian mempelai perempuan dengan ditambahnya lapisan dalam yang tentu serasi 

dengan warna pakaian, pemakaian kerudung, manset lengan panjang untuk menutupi 

lengan dan sebagainya.
17
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Nurlaelah, “Makna Simbolik Pakaian Adat Pengantin Bugis Sinjai Sulawesi Selatan 
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b) Mabbaca-baca 

Mabbaca-baca adalah suatu tradisi masyarakat Dakka‟ yang telah 

berlangsung dari dulu sampai sekarang. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh 

masyarakat dalam rangkaian acara seperti pernikahan, panen, memasuki rumah baru, 

sembuh dari penyakit hingga pada acara kematian. Mabbaca-baca ini biasanya 

dipimpin oleh orang yang tahu tentang hal-hal gaib atau yang dituakan oleh 

masyarakat (sesepuh). Masyarakat akan menghidangkan berbagai jenis makanan di 

depan sesepuh bersama Undung dan bara api. Sesepuh akan membakar Undung 

tersebut lalu membaca mantra-mantra sesuai dengan pengharapan dari acara yang 

dilaksanakan. 

Tradisi Mabbaca-baca ini masih tetap dipertahankan setelah kedatangan 

Islam, peran bagi para tokoh Islamisasi di Dakka‟ maupun Mandar tidak 

menghalangkan tradisi ini tetapi mengubah nilai-nilai spiritual yang menyimpang dari 

syariat, seperti pembacaan mantra kepada roh gaib diganti menjadi pembacaan do‟a 

kepada Allah Swt dan Shalawat kepada Rasulullah Saw, peran sesepuh yang 

memimpin jalannya tradisi juga biasanya diganti oleh imam. 

Apabila dikaji lebih mendalam makna tradisi Mabbaca-baca, ada rasa 

ketergantungan yang tinggi terhadap sang Khalik atas rasa syukur ataupun sedih yang 

diwujudkan dalam bentuk do‟a bersama dan diikutkan dengan berbagai macam 

makanan. Selain itu, tradisi ini juga memiliki nilai sosial, rasa solidaritas yang tinggi 

kepada sesama manusia ditunjukkan dengan mengajak masyarakat di sekitarnya 

untuk hadir dan makan bersama-sama.
18
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c) Indo Botting 

Pada umumnya, salah satu yang harus ada dalam pernikahan adalah Indo 

Botting, sebab perannya sangat berpengaruh terhadap kelancaran pernikahan. Indo 

Botting adalah orang yang mengurus jalannya pernikahan, mulai dari sebelum hingga 

saat acara pernikahan. Adapun peran Indo Botting yaitu merias mempelai perempuan 

dan mendekor rumah mempelai. Peran dari Indo Botting ini dibekali dengan 

pengetahuan tradisional atau mantra-mantra agar mempelai perempuan dapat 

memancarkan aura kecantikannya.
19

 Dalam bahasa Bugis mantra tersebut dikenal 

dengan istilah Cenning Rara. Mantra ini juga biasanya digunakan oleh anak muda 

laki-laki maupun perempuan untuk memikat hati seseorang yang disukai. 

Dewasa ini, Indo Botting banyak dilakoni oleh laki-laki yang bersifat 

perempuan (Waria) yang memiliki keahlian dalam merias mempelai. Namun peran 

Indo Botting dalam pernikahan secara umum tidak terlalu digunakan lagi oleh 

masyarakat, hal ini dikarenakan adanya jasa perias pengantin seperti Make-Up Artist 

(MUA), Wedding Organizer dan sebagainya. Selain itu, mantra Cenning Rara juga 

diubah menjadi bacaan yang mengandung unsur-unsur Islam. 

3. Nilai-nilai Budaya Islam pada Tradisi Pernikahan 

Nilai-nilai budaya Islam yang terkandung dalam acara pernikahan suku 

Dakka‟ di Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebagai 

berikut: 
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a) Pembacaan kitab suci al-Qur‟an yang diperdengarkan kepada para hadirin dan 

sholawat Nabi Muhammad Saw. (Barasanji) yang biasanya dibacakan secara 

bersama-sama. 

b) Akad nikah merupakan salah satu prosesi yang dilakukan sesuai dengan dasar 

syariat Islam yaitu rukun dan syarat pernikahan.  

c) Menghormati kedua orang tua merupakan bagian dari etika dalam Islam. Para 

ulama telah menyepakati bahwa hukum taat dan menghormati orang tua 

adalah fardu „ain
20

 bagi setiap muslim. 

d) Menghidangkan makanan kepada tamu yang hadir pada pernikahan atau biasa 

juga disebut dengan walimah. 

e) Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 

dan bersifat suka rela agar dapat menciptakan rasa kekeluargaan, mempererat 

persaudaraan dan dapat meringankan beban pekerjaan. Pernikahan merupakan 

acara yang besar dan sakral, sehingga membutuhkan bantuan orang lain agar 

pernikahan dapat berjalan lancar. 

C. Proses Tradisi Pernikahan Suku Dakka’ di Tonrolima Kabupaten Polewali 

Mandar 

Pada umumnya pernikahan suku bangsa di Indonesia memiliki tahapan yang 

hampir sama, terdiri dari tiga tahap yaitu tahap sebelum pernikahan, tahap saat 

pernikahan dan tahap setelah pernikahan. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu 

tokoh mayarakat Dakka‟ juga mengatakan demikian, bahwa tradisi pernikahan orang 

                                                 

20
Kholili Hasib, (2014: 155) dalam jurnalnya berjudul “Filsafat Ilmu dan Problem Metodologi 

Pendidikan Islam” mengemukakan bahwa Fardhu „Ain adalah status hukum dari setiap aktifitas yang 

wajib bagi semua individu-individu umat Islam, seperti memberi nafkah istri, menyekolahkan anak 

dan menuntut ilmu. Adapun Fardhu Kifayah adalah status hukum yang wajib oleh sebagian 

masyarakat Islam, tetapi apabila sudah dilakukan oleh orang lain maka kewajiban tesebut telah gugur, 

seperti menyalatkan jenazah dan sebagainya. 
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Dakka‟ hampir sama saja dengan tradisi pernikahan suku Mandar dan Bugis.
21

 Akan 

tetapi setiap tahapannya memiliki nilai-nilai adat istiadat yang berbeda-beda. 

Seorang budayawan dan pendiri Komunitas Pencinta Budaya to Dakka‟ 

(KPBD) yaitu Nurdin, S. Ag, M. Sos. I. mengatakan bahwa jika beranjak dari kajian 

antropolog, semua suku pada zamannya memiliki gaya, kultur atau budaya dan 

kebiasaan tersendiri dalam melakukan sesuatu, meskipun ada kemirip-miripan. Hal 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, Pertama, faktor geografis, sebuah suku 

memiliki persamaan dengan suku lain yang dekat dengannya. Kedua, faktor kawin-

mawin, pernikahan antara suku Dakka‟ dengan suku lain akan menyebabkan 

akulturasi budaya yang mempengaruhi keduanya.
22

 Tahapan-tahapan dalam 

pernikahan masyarakat suku Dakka‟ akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sebelum Pernikahan 

Pada tahap ini, terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

agar pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan baik. Adapun rangkaian kegiatan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Massisi‟ 

Massisi‟ dalam bahasa Dakka‟ berarti “menyelinap”, merupakan kunjungan 

dari pihak calon mempelai laki-laki. Massisi‟ ini dilakukan secara sembunyi-

sembunyi atau tidak memberitahukan kepada orang lain. Kunjungan ini bermaksud 

untuk mencari tahu apakah perempuan tersebut tidak dalam lamaran orang lain serta 

menyampaikan niat kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. 
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Orang yang diutus untuk Massisi‟ ke rumah perempuan akan berdiskusi dan 

membuka bahasa dengan mengatakan: 

“Deeng kurru‟ tommuaneku le makkita-kitai deeng ai mating kurru‟ tobene o 

mala dipasiruppo o”, dari pihak perempuan mengatakan ”Deeng kuru tobene, 

ngapai?”, kemudian pihak dari laki-laki bertanya lagi “Mala siai dipasiruppo 

le?”, pihak perempuan menjawab “Malai, meppe‟ di tongololongna o”. 

Terjemahan: 

“Saya punya anak laki-laki yang ingin mencari seorang perempuan, apakah 

anda punya seorang perempuan yang bisa dipertemukan?”, dari pihak 

perempuan mengatakan: “iya disini ada perempuan, ada apa?”, kemudian 

pihak dari laki-laki bertanya lagi “apakah bisa saling dipertemukan”, pihak 

perempuan menjawab “bisa, itu hal yang mudah jalannya”.
23

 

Pada tahap ini, orang yang diutus memiliki peran dan tanggung jawab penting 

untuk menyampaikan niat calon mempelai laki-laki, seseorang yang dianggap 

memiliki hubungan erat dengan calon mempelai agar proses tersebut dapat ditangani 

dengan mudah. Oleh karena itu, orang yang diutus harus memberikan informasi yang 

aktual sesuai informasi yang didapat. Apabila dalam kunjungan itu berhasil, maka 

orang yang diutus tersebut pulang membawa kabar baik dan memberitahukannya 

kepada keluarga calon mempelai agar meraka dapat mempersiapkan semua yang 

dibutuhkan pada tahap selanjutnya. 

Kedatangan orang yang diutus tersebut tidak datang dengan tangan kosong, 

dia akan membawa beberapa barang kepada calon mempelai perempuan seperti 

sabun, bedak dan sebagainya. Disinilah keputusan calon mempelai diketahui, apabila 

barang tersebut dikembalikan kepada calon mempelai laki-laki berarti niat laki-laki 

tersebut tidak diterima. Sebaliknya, apabila dalam kurun waktu tiga hari barang 
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tersebut tidak dikembalikan berarti niat laki-laki tersebut diterima dan siap untuk 

melangkah ke tahap selanjutnya.
24

 

b. Mettumae 

Mettumae atau melamar adalah tahapan selanjutnya setelah messisi‟ berhasil 

dilaksanakan. Pihak laki-laki akan mengutus beberapa orang yang mampu 

bernegosiasi dalam lamaran, begitu juga dengan pihak perempuan akan memanggil 

beberapa orang yang dianggap penting dan mampu melakukan negosiasi. Biasanya 

orang yang dipercaya melakukan negosiasi tersebut adalah orang tua dari kedua calon 

mempelai. Pada tahap inilah pihak laki-laki akan mendatangi rumah pihak perempuan 

secara terbuka dan terang-terangan atau diketahui oleh orang lain.
25

 

Beberapa hal yang dibicarakan dalam acara Mettumae ini harus diselesaikan 

hingga mencapai kesepakatan bersama, seperti Siangka‟ atau proses saling tawar 

menawar dalam hal menentukan uang belanja (Doi Teke),
26

 barang bawaan atau 

seserahan, menentukan hari pernikahan serta membahas tentang tata cara pernikahan 

nantinya.
27

 Dalam negosiasi, apabila semua permintaan pihak perempuan disanggupi 

oleh pihak laki-laki, maka keluarga laki-laki akan bermusyawarah untuk menetapkan 

langkah selanjutnya. Tetapi jika dari pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan 

pihak perempuan, maka keluarga laki-laki akan mengadakan musyawarah tentang 

beberapa kesanggupan yang harus disampaikan kepada pihak perempuan, atau dari 
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keluarga laki-laki yang memberikan bantuan agar permintaan pihak perempuan dapat 

terpenuhi.
28

 

perihal jumlah uang belanja (Doi Teke), sebagian masyarakat menjadikannya 

sebagai salah satu penentu pernikahan seperti pernikahan pada suku atau daerah lain 

karena tradisi ini juga menyiratkan bahwa tingginya Doi Teke yang diberikan 

bermakna tingginya penghargaan terhadap perempuan. Perempuan yang memiliki 

pendidikan, kekayaan, keturunan atau kecantikan yang tinggi akan memiliki tarif Doi 

Teke yang tinggi pula. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak menentukan 

jumlah nominal Doi Teke, hal ini biasa terjadi jika sebelumnya kedua calon mempelai 

memang sudah suka sama suka atau keluarga besar dari kedua mempelai sudah 

salinng cocok. Tujuannya agar kedua calon mempelai dapat mempercepat pernikahan 

dan terhindar dari hal-hal yang dilarang.  

Setelah semua mencapai kesepakatan, menurut tradisi suku Dakka‟ dalam 

masa mengumpulkan uang dan beberapa syarat yang diterima, pihak laki-laki 

berkewajiban Mappanre Kurru‟ artinya “memberi makan ayam”. Jika ditinjau dari 

segi penamaannya memiliki kesamaan dengan tradisi pernikahan yang ada pada suku 

lain, naum yang dimaksud dari tradisi Mappanre Kurru‟ pada suku Dakka‟ ini adalah 

memberi makanan pokok seperti beras, lauk dan sebagainya kepada pihak 

perempuan. Apabila pihak laki-laki belum datang selama 3 bulan, maka dia 

berkewajiban Mappanre Kurru‟ sebanyak 3 kali kepada pihak perempuan. Hal ini 
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berdasarkan kepercayaan masyarakat Dakka‟ bahwa ibarat ayam akan pergi jika tidak 

diberi makan.
29

 

Tradisi Mappanre Kurru‟ inilah yang menjadi salah satu ciri khas yang unik 

dari pernikahan suku Dakka‟, calon mempelai laki-laki sudah berkewajiban memberi 

nafkah berupa makanan pokok kepada calon mempelai perempuan yang akan 

dinikahinya walaupun mereka belum berstatus suami istri yang sah. Mappanre 

Kurru‟ merupakan bukti dari keseriusan calon mempelai laki-laki, ia akan rela 

memberikan nafkah sebelum mereka sah, namun dengan catatan calon mempelai 

perempuan tidak mencari laki-laki lain atau tidak menerima lamaran orang lain. 

Tradisi Mappanre Kurru‟ ini hanya akan dilakukan apabila pernikahan 

ditangguhkan lebih dari 1 bulan, hal ini dapat terjadi jika pihak laki-laki belum datang 

membawa semua yang telah disepakati sebelumnya. Beda halnya ketika pihak laki-

laki memang sudah menyiapkan semua permintaan pihak perempuan, jika pernikahan 

dapat dilaksanakan kurang dari 1 bulan, maka calon mempelai laki-laki tidak 

melakukan Mappanre Kurru‟. 

Namun apabila pernikahan yang telah mereka rencanakan dibatalkan, maka 

Mappanre Kurru‟ ini juga akan dihentikan. Biasanya mereka akan kembali 

bermusyawarah, jika penyebab dibatalkannya pernikahan berasal dari pihak 

perempuan, maka mereka harus menerima keputusan dari pihak laki-laki, apakah 

mereka diminta untuk mengembalikan semua yang telah diberi pihak laki-laki atau 

mengikhlaskannya. Namun jika penyebab batalnya pernikahan berasal dari pihak 

laki-laki, maka tidak ada hukum yang mereka diterima.
30
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c. Mappateke‟ Doi‟ 

Mappateke‟ Doi‟ atau dalam bahasa indonesia “menaikkan uang” adalah 

prosesi serah terima uang belanja kepada calon mempelai perempuan yang akan 

digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan selama dalam rangkaian 

pernikahan. Dalam bahasa Mandar, tahap ini juga dikenal dengan sebutan 

Maccanring atau tunangan. Pelaksanaan Mappateke‟ Doi‟ sendiri merupakan bagian 

dari tahap menuju pernikahan yang dilakukan setelah adanya kesepakatan 

sebelumnya. Kesepakatan itu dilakukan sebelum mempelai laki-laki bersama 

rombogannya mendatangi rumah calon mempelai perempuan sebagai pernyataan 

resmi pertunangan mereka. 

Pada tahap ini pihak laki-laki juga akan membawa sesuatu yang telah 

disepakati pada tahap sebelumnya. Mengenai nominal uang yang akan diserahkan 

tidak ada ketentuan adat yang mengaturnya karena penentuannya tergantung dari 

hasil kesepakatan kedua pihak. Namun biasanya pihak laki-laki akan membawa uang 

belanja 95% saja dari kesepakatan sebelumnya, nanti pada saat acara akad dimulai 

barulah pihak laki-laki akan menyerahkan sisanya.
31

 

d. Massarobo 

Massarobo atau mandi uap merupakan tahapan sebelum acara pernikahan 

yang khusus hanya dilakukan kepada calon mempelai perempua saja. Dalam bahasa 

mandar dikenal dengan istilah Mappasau. Tradisi ini dilaksanakan selama 3 hari yang 

biasanya dilakukan di rumah panggung bagian dapur (Paceko) atau sekarang orang 

menyebutnya dengan istilah Sauna. 
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Massarobo ini dilakukan dengan cara merebus daun pandan dan bunga-bunga 

harum lainnya ke dalam Kuring Lito‟ (belanga yang terbuat dari tanah liat) hingga 

mendidih di bawah rumah, kemudian memanfaatkan asap atau uap dari belanga 

tersebut lalu dialirkan melalui sebatang bambu yang berdiri menuju ke tempat 

Massarobo calon mempelai perempuan, di tempat itulah uap dari tungku tanah 

tertampung dalam sebuah Kunrai Kayyong (sarung besar) yang digantung ujungnya 

hingga berbentuk kerucut.
32

 Disitulah calon mempelai perempuan duduk beberapa 

menit hingga keringatnya keluar karena uap tersebut serta mengeluarkan aroma yang 

harum diseluruh tubuhnya. 

Massarobo ini tidak hanya khusus kepada calon mempelai saja, keluarga 

calon mempelai pun juga diperbolehkan ikut Massarobo. Adapun makna tradisi 

Massarobo dari konteks Sufistik adalah membersihkan batiniah (jiwa dan hati) calon 

mempelai sebelum menjalani rumah tangga, sedangkan dalam konteks Zahirnya 

adalah membersihkan kotoran yang melehat pada kulit calon mempelai dan 

mengharumkannya.
33

 

e. Mendrio Poccing 

Mendrio Poccing artinya “mandi bersih” atau Mandi kembang adalah tradisi 

yang dilaksanakan sebelum Maccurede. Tradisi ini dilaksanakan dan dimulai oleh 

sanro, bahan-bahan yang digunakan adalah bunga-bunga kembang. Mendrio Poccing 

biasanya dilakukan di Lego-lego (teras rumah panggung), hal ini memiliki makna 

agar mempelai tersebut mudah dalam mendapat rezeki.
34

 Namun ada juga yang 
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melaksanakannya di dekat sumber air. Kemudian calon mempelai perempuan duduk 

di atas buah kelapa yang masih utuh dengan tangkainya. Proses penyiramannya pun 

dilakukan lebih dari 1 orang sesuai dengan tingkat derajatnya dalam masyarakat, 

jumlahnya harus ganjil yaitu mulai dari 3 sampai 9 orang. Apabila calon mempelai 

tersebut berasal dari keluarga dengan strata sosial yang tinggi, maka semakin banyak 

pula yang menyiraminya. 

Mendrio Poccing  ini memiliki tujuan agar calon mempelai perempuan 

menjadi harum seperti harumnya kembang 7 rupa yang digunakan,
35

 serta 

membersihkan atau menyucikan calon mempelai perempuan lahir batin dan siap 

memulai kehidupan rumah tangga. 

f. Mitena Tobotting 

Mitena Tobotting merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh 

masing-masing keluarga dari kedua calon mempelai. Mitena Tobotting adalah 

kegiatan mengundang atau memanggil kerabat, keluarga dan masyarakat yang ada di 

sekelilingnya untuk menghadiri acara pernikahan dengan cara mendatangi rumahnya 

satu per satu, pada tahap inilah akan diberitahukan mengenai tanggal dan hari 

pernikahan. Adapun yang biasanya disampaikan oleh orang yang Mitena Tobotting 

yaitu: 

“Iko te‟e diparalluange la laoi tau sipuppulung lako sapo, melonga 

mappasiala.” 

Terjemahan: 

“Kamu yang kami perlukan untuk berkumpul-kumpul di rumah, sebab kami 

akan melaksanakan pernikahan.” 
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Kebiasaan orang Dakka‟ dulu ketika melakukan Mitena Tobotting, mereka 

akan memberikan satu biji rokok di hadapan orang yang diundang terlebih dahulu 

sebelum menyampaikan maksud kedatangannya.
36

 Hal ini akan memberikan kesan 

yang baik terhadap calon mempelai dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada 

orang yang diundang agar orang tersebut datang pada acara pernikahan nanti. 

Mitena Tobotting ini sifatnya elastis, tidak ada aturan khusus mengenai 

waktunya pelaksanaannya, tergantung kesiapan orang yang akan mengundang.
37

 

Akan tetapi, Mitena Tobotting ini tidak baik dilakukan apabila terlalu cepat karena 

dikhawatirkan orang-orang yang telah diundang akan lupa. Sebaliknya, Mitena 

Tobotting juga tidak baik dilakukan apabila terlalu lambat atau sangat dekat dengan 

hari pernikahan karena orang-orang akan sibuk mengurus persiapan pernikahan. 

Biasanya masyarakat suku Dakka‟ melakukan Mitena Tobotting  1 atau 2 minggu 

sebelum hari pernikahan. 

Pada umumnya mengundang ini dahulu disampaikan secara lisan dengan 

mendatangi tiap rumah, tetapi pada zaman modern ini mengundang sudah bisa 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuatkan surat undangan berdesain 

khusus, mengundang melalui telepon dan mengundang melalui pesan singkat di 

sosial media. Walaupun demikian, Mitena Tobotting dengan cara lisan masih tetap 

dilakukan oleh masyarakat suku Dakka‟ sampai sekarang. 

g. Maccurede 

Tradisi Maccurede adalah salah satu tahapan sebelum pernikahan yang 

sebagian besar suku di Indonesia mengadakan tradisi ini. Secara bahasa tradisi 
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Maccurede berasal dari kata dasar Curede yaitu sejenis tanaman yang dalam bahasa 

Indonesia dikenal dengan nama daun pacar. Daun ini mengandung air berwarna 

merah yang tahan lama, biasanya digunakan sebagai pewarna kuku. Jadi Maccurede 

adalah pemberian daun pacar kepada kedua calon mempelai dengan maksud 

menyucikan diri dari semua hal tidak baik yang dapat menghambat acara pernikahan 

serta telah siap dengan hati yang ikhlas untuk memasuki kehidupan rumah tangga. 

Jika ditinjau dari tata cara pemberian Doung Curede ini juga memiliki makna wujud 

Semiotika, yaitu memberikan do‟a dalam bentuk gerak dan simbol.
38

 Dalam suku 

Mandar, penamaan tradisi ini dikenal dengan istilah Melattigi, sedangkan dalam 

bahasa Bugis disebut Mappaccing.  

Maccurede atau dalam suku Bugis Mappacci memiliki simbol sebagai 

harapan semoga pernikahannya dapat bertahan seumur hidup, dalam ikatan yang kuat 

laihr batin, seperti warna merah pada Doung Curede yang melekat pada kulit dan 

sulit untuk dihilangkan.
39

 Pelaksanaan Maccurede pada umumnya diawali dengan 

pembacaan Barasanji dan makan bersama.
40

 

Pembacaan kitab Barasanji sudah menjadi suatu hal yang lazim dilakukan 

dalam masyarakat, walaupun pada dasarnya bukanlah suatu hal yang wajib 

dilaksanakan oleh umat Islam atau sebuah ritual yang harus diadakan disetiap hajatan. 

Pembacaan Barasanji dilakukan untuk mengambil hikmah dan meningkatkan 
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kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. serta menjadikannya sebagai suri tauladan 

dalam kehidupan sehari-hari.
41

 Pada prosesi Maccurede, pembacaan Barasanji adalah 

suatu rangkaian yang wajib dilakukan.  

Setelah pembacaan Barasanji selesai, maka acara selanjutnya adalah 

pemberian Doung Curede kepada calon mempelai sekaligus mendo‟akannya. Orang 

yang bertugas memberikan Doung Curede kepada calon mempelai pun adalah kedua 

orang tua calon mempelai dan orang yang memiliki kedudukan sosial atau dituakan 

seperti yang berketurunan bangsawan, penghulu agama hingga pejabat pemerintahan 

setempat. Setiap satu orang selesai memberi Curede, seseorang akan menghamburkan 

beras kepadanya. Setelah selesai proses Maccurede, tahap ini ditutup dengan cara 

wadah Api Nyala atau lilin diletakkan di atas kepala calon mempelai beberapa detik 

oleh orang yang paham tentang Maccurede kemudian menurutnkannya dan mempelai 

perempuan meniup lilin tersebut.
42

 

Sebelum melaksanakan proses Maccurede, pihak keluarga terlebih dahulu 

melengkapi semua yang akan digunakan, beberapa bahan yang digunakan pada 

prosesi Melattigi adalah sebagai berikut: 

1) Doung Curede atau daun pacar, sebagai bahan utama yang dipetik oleh Sanro 

dan diletakkan di atas wadah. Doung Curede dianggap sebagai simbol 

kebersihan dan kesucian dari hal-hal buruk agar kedua mempelai dalam 

keadaan bersih dan suci sebelum melaksanakan pernikahan. 
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2) Bantal, digunakan sebagai tempat meletakkan kedua tangan calon mempelai. 

Bantal memberikan simbol kehormatan atau kemuliaan dan sikap saling 

menghargai satu sama lain, seperti halnya fungsi bantal yaitu sebagai pengalas 

bagian tubuh manusia yang dimuliakan dan dihargai yaitu bagian kepala.
43

 

3) Kunrai sa‟be atau sarung sutra 7 lembar, digunakan untuk melapisi bantal. 

Sarung digunakan sebagai penutup yang dapat melindungi tubuh manusia, 

diharapkan semoga kedua mempelai dapat menjaga dan melindungi keutuhan 

keluarganya. 

4) Sajadah digunakan untuk melapisi bantal. Sajadah merupakan salah satu 

perlengkapan untuk beribadah, hal ini memiliki makna  agar kedua mempelai 

senantiasa mendekatkan diri dan keluarganya kepada Allah Swt. 

5) Pucuk daun pisang, diletakkan pada bagian atas sajadah dan bantal. Pucuk 

daun pisang melambangkan kasih sayang dan berkesinambungan. Kedua 

mempelai diharapkan setelah berumah tangga, mereka mendapatkan 

keturunan yang baik. 

6) Daun nangka 9 lembar, sebagai lapisan paling atas, kemudian 9 lembar daun 

nangka tersebut disambung hingga berbentuk lingkaran atau mendatar. Daun 

nangka memiliki simbol cita-cita mulia, hal ini mengandung makna agar 

kedua mempelai memiliki pengharapan atau cita-cita dalam membina rumah 

tangganya dengan baik.
44
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7) Api Nyala atau lilin, terbuat dari bahan dasar kapas dan kemiri yang ditumbuk 

hingga halus, lalu dipasang ke ujung bambu dan ditancapkan ke dalam sebuah 

wadah yang berisi beras. Lilin biasanya digunakan menerang dalam gelap, 

lilin bermakna sebagai penerang kehidupan sehingga diharapkan kedua calon 

mempelai selalu diberi petunjuk dari Allah Swt. dan menjadi suri tauladan 

bagi anak-anak dan keluarganya. 

8) Air, digunakan untuk mencuci tangan sebelum memberikan Doung Curede 

kepada calon mempelai. 

Beberapa bahan di atas tentunya memiliki simbol tertentu yang diharapkan 

dapat memberi kebahagiaan bagi kedua calon mempelai dalam mengarugi bahtera 

rumah tangga. Adapun waktu pelaksanaan Macccurede ini biasanya dilaksanakan 

pada malam hari setelah sholat isya, tepatnya malam sebelum pernikahan. 

2. Saat Pernikahan 

Setelah melalui beberapa persiapan pernikahan, maka tibalah kedua calon 

mempelai pada hari bahagia mereka, hari dimana keduanya diibaratkan sebagai raja 

dan ratu sehari. Adapun beberapa tahap atau prosesi di dalamnya yaitu sebagai 

berikut: 

a. Metindoro‟ 

Metindoro‟ adalah proses mengantar mempelai laki-laki bersama 

rombongannya ke rumah mempelai perempuan. Apabila jarak rumah kedua mempelai 

berjauhan, maka rombongan mempelai laki-laki akan naik kendaraan dan jika sudah 

dekat, mempelai laki-laki dan para rombongan akan turun dan berjalan kaki menuju 

rumah mempelai perempuan. Pihak mempelai perempuan akan menaburkan sedikit 

beras kepada para rombongan. 
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b. Botting 

Botting merupakan inti dari semua rangkaian pernikahan. Terdapat kemiripan 

istilah Botting ini dengan suku yang lain,  istilah Botting juga digunakan oleh 

masyarakat Bugis Makassar yaitu  Botting atau Bunting, sedangkan dari suku Mandar 

menyebutnya dengan istilah Siala. 

Akad nikah dimaknai sebagai wujud nyata dari ikatan antara seorang laki-laki 

yang akan menjadi suami dengan orang perempuan sebagai istri, dilakukan dengan 

mengucapkan ijab qabul di depan dua orang saksi atau lebih. Adapun definisi ijab 

qabul terdiri dari dua kata, Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan 

oleh salah satu pihak, pernyataan yang mengandung penyerahan atau keinginan 

secara pasti untuk menikah. Sedangkan Qabul adalah pernyataan pihak lain yang 

mengetahui dirinya menerima Ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali atau orang 

tua mempelai perempuan, sedangan Qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.
45

 

Botting adalah sebuah prosesi yang mana mempelai laki-laki dihadapkan 

kepada penghulu dan didampingi oleh wali dari mempelai perempuan serta beberapa 

saksi untuk menyatakan ijab qabul. pada acara ini, kedua mempelai akan mengenakan 

pakaian yang indah bak seorang raja dan ratu, mereka akan dihias dengan aksesoris 

yang biasa digunakan oleh suku Dakka‟. Para keluarga beserta tamu undangan hadir 

untuk memberikan do‟a restu kepada kedua mempelai dan meyaksikan secara 

langsung pernikahan mereka agar pernikahan ini dapat disaksikan oleh banyak orang, 

hal ini sebagai bukti bahwa kedua mempelai telah resmi menikah.
46
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Ijab qabul dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, rombongan dari 

pihak mempelai laki-laki akan mendatangi rumah mempelai perempuan dengan 

membawa sesera han yang telah disepakati pada tahap Mettumae sebelumnya, 

termasuk melunasi uang belanja (Doi Teke) kepada pihak mempelai perempuan. 

Mempelai pria akan duduk di di depan saksi bersama penghulu, sedangkan mempelai 

perempuan menunggu di dalam kamar hingga ijab qabul selesai. 

Waktu pelaksanaan ijab qabul di masyarakat suku Dakka‟ biasanya 

dilaksanakan diantara masuk waktu Duha dan sebelum waktu Dhuhur. Dahulu, yang 

bertindak sebagai penghulu adalah orang tua mempelai perempuan itu sendiri, namun 

penghulu juga biasanya dialihkan kepada imam kampung atau kepada seorang 

petugas representasi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan kedua 

mempelai.
47

 

Akad nikah pada masyarakat suku Dakka‟ pada dasarnya memiliki kesamaan 

dengan prosesi akad nikah pada umumnya, dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang 

berlaku secara turun temurun namun tetap mengandung unsur-unsur Islam 

didalamnya. Adapun prosesi akad nikah diuraikan ke dalam beberapa poin sebagai 

berikut: 

1) Dimulai dengan pembacaan ayat suci al-Qur‟an oleh seorang Qari‟ yang 

biasanya tentang pernikahan atau keluarga. 

2) Penyerahan barang bawaan atau seserahan kepada pihak mempelai perempuan 

yang telah disepakati sebelumnya. 

3) Wali mempersilahkan kepada mempelai laki-laki membaca syahadat dan 

istigfar sebelum mengucapkan ijab qabul. 
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4) Mengucapkan ijab qabul. Dalam keadaan saling berjabat tangan, penghulu 

membacakan ijab qabul kemudian diikuti pernyataan ijab qabul dari mempelai 

laki-laki. Apabila pernyataan ijab qabul dari mempelai laki-laki sudah 

dianggap sudah benar oleh penghulu dan para saksi, maka mereka akan 

mengatakan “Sah”. 

5) Pembacaan do‟a oleh penghulu kepada kedua mempelai. 

6) Penandatanganan surat-surat administrasi oleh kedua mempelai 

Setelah prosesi ijab qabul selesai dan dianggap sah oleh penghulu dan para 

saksi, maka kedua mempelai pun sudah sah dalam suatu ikatan keluarga. Selanjutnya 

mempelai laki-laki akan masuk ke dalam kamar untuk Mappasikarawa menjemput 

mempelai perempuan. 

c. Mappasikarawa /  Mappasiruppo Tobotting 

Mappasikarawa atau menyentuh adalah prosesi mempelai laki-laki 

menyentuh mempelai perempuan untuk pertama kalinya sebagai seorang suami istri. 

Namun proses penyentuhan tersebut tidaklah sembarangan, mereka akan dipandu 

oleh seseorang yang paham dengan tradisi Mappasikarawa. Mempelai laki-laki akan 

menyentuh bagian tubuh mempelai perempuan yang tidak bertulang. Adapun 

penyentuhannya berbeda-beda berdasarkan kepercayaan masing-masing. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurdin, S. Ag, M. Sos. I, bahwa 

menyentuh mempelai perempuan pada tradisi Mappasikarawa memiliki memiliki 

makna filosofi, simbolisasi dari tulang adalah keras, maka maka bagian tubuh yang 

disentuh adalah bagian tubuh yang tidak memiliki tulang, hal ini bermakna agar 

kedua mempelai dapat menjalani rumah tangga serta mencari rezeki dengan mudah.
48
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d. Ande Kaweng 

Setelah mempelai laki-laki memasuki kamar, mempelai laki-laki akan 

menggandeng mempelai perempuan keluar kamar untuk duduk bersama di hadapan 

para tamu, kemudian dilanjutkan dengan tradisi Ande Kaweng. Tradisi Ande Kaweng 

adalah saling suap antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, tradisi ini 

memiliki makna sebagai simbol saling menyayangi. 

e. Sisuju‟-suju‟i 

Tahap selanjutnya adalah Sisuju‟-suju‟i atau salam-salaman kepada orang tua 

kedua mempelai, ini meruakan bentuk syukur dan terima kasih kepada orang tua yang 

telah membesarkan dan merestui pernikahannya, memohon maaf bila kedua 

mempelai memiliki kesalahan serta memohon do‟a agar kedua mempelai dapat 

mejalani rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. Setelah itu, kedua 

mempelai akan menuju pelaminan untuk bersalam-salaman dengan para tamu yang 

datang menyaksikan pernikahannya. 

3. Setelah pernikahan 

Setelah melaksanakan pernikahan, masih ada beberapa tahapan yang harus 

dijalani oleh kedua mempelai. Adapun beberapa tahapan pasca acara pernikahan suku 

Dakka‟ tidak memiliki banyak perbedaan dengan suku lainnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Marrola 

Pada tahap ini mempelai perempuan bersama orang tuanya akan mendatangi 

rumah mempelai laki-laki. Begitupun sebaliknya, mempelai laki-laki bersama orang 

tuanya akan mengunjungi kembali rumah mempelai perempuan. Marrola juga 

dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-
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masing, sehingga tidak ada lagi yang dirahasiakan. Hal ini dilakukan untuk 

menyambung silaturahmi dan kekerabatan dari kedua pihak.
49

 

Kunjungan tersebut biasanya dilakukan selama kurang lebih 2 atau 3 hari 

tergantung keadaan dan jarak antara rumah kedua mempelai. Biasanya orang-orang 

dulu melakukan kunjungan dengan membawa Sokkol dan Baje, makanan ini 

memiliki simbol baik dna saling akur.
50

 

b. Ma‟bollo Ku‟bu 

Setelah melalui beberapa tahapan pernikahan, masih ada tradisi yang menjadi 

rangkaian setelah pernikahan yaitu Ma‟bollo Ku‟bu atau ziarah kubur. Ziarah kubur 

dilakukan oleh kedua mempelai beserta keluarganya dengan menziarahi kuburan 

keluarga atau nenek moyangnya sebagai tanda rasa syukur karena acara 

pernikahannya telah berjalan dengan lancar,
51

 dan sebagai simbol bahwa mereka 

tidak akan lupa dengan keluarga yang telah meninggal setelah mengadakan pesta 

besar.
52

 Ziarah kubur juga dilakukan untuk mengingatkan akan kematian, agar kedua 

mempelai menjalani tanggung jawab dalam keluarganya dengan baik. 

Bagi sebagian masyarakat suku Dakka‟, ziarah kubur tidak hanya dilakukan di 

makam keluarganya saja, tetapi juga menziarahi makam raja Dakka‟ di Buttu 

Benato.
53

 Hingga saat ini, masyarakat Tonrolima masih berziarah ke makam Benato 
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jika telah melaksanakan pernikahan, hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap 

Benato sebagai Tomanurung di Tanah Dakka‟.
54

 Adapaun waktu pelaksanaan tradisi 

Ma‟bollo Ku‟bu ini menyesuaikan dengan kesempatan kedua mempelai, biasanya 

dilakukan 2 atau 3 hari setelah acara pernikahan atau sekaligus dirangkaikan dengan 

Marrola. 

Demikianlah tahap-tahap dari tradisi pernikahan suku Dakka‟ di Tonrolima 

Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Setiap tahap pernikahan di atas 

sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku, mulai dari pra pernikahan, saat acara 

pernikahan dan pasca pernikahan. Oleh karena itu, tiap-tiap tahapannya dianggap 

sakral dan dilaksanakan dengan baik karena mengandung makna-makna tertentu dan 

berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Walaupun memiliki sedikit perbedaan 

didalam suku Dakka‟ itu sendiri dari segi penamaan, prosesi tiap tahapan hingga alat 

yang digunakan, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas 

suku Dakka‟. 

D. Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Pernikahan Suku 

Dakka’ di Tonrolima Kabupaten Polewali Mandar 

Kehadiran Islam dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya telah 

memiliki kepercayaan sendiri membuat Islam dan budaya lokal mengalami 

percampuran atau peleburan, dampaknya adalah keduanya melahirkan sebuah budaya 

baru dengan ciri Islam yang berintegrasi dan beradaptasi hingga menjadi sebuah ciri 

lokal atau disebut dengan Local Wisdom,
55

 hal ini jugalah yang pada akhirnya tata 
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pelaksanaan ajaran Islam menjadi beragam. Namun al-Qur‟an dan Hadis tetap 

menjadi ujung tombak sebagai petunjuk dalam masyarakat, ini sejalan dengan 

pandangan dan keyakinan umat Islam bahwa al-Qur‟an dan Hadis merupakan sumber 

kebenaran yang multak. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 : 2. 

 

                      

Terjemahan: 

Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 
bertaqwa.

56
 

Meski demikian, kebenaran terebut tidak akan tampak jika al-Qur‟an tidak 

berinteraksi dengan realitas sosial, itulah mengapa umat Islam perlu membumikan al-

Qur‟an dan Hadis dengan cara membaca, memahami dan mengamalkannya.
57

 

Kebenaran parsial muncul ketika kebenaran absolut ditangani oleh orang-orang dari 

latar belakang dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Oleh karena itu, kebenaran 

dalam Islam yang dikatakan kebenaran mutlak atau absolut karena bersumber dari 

Allah Swt, sedangkan kebenaran yang parsial itu bersumber dari realitas sosial 

masyarakat yang kebenarannya sangat relatif atau bersifat subjektif. Meskipun 

demikian, Islam tetap menghormati kebenaran-kebenaran yang ada di masyarakat, 

termasuk kebenaran-kebenaran budaya yang dianutnya.
58

 

Akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal sangat mempengaruhi 

kehidupan sosial masyarakat secara umum, termasuk dalam tradisi pernikahan dari 
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masing-masing suku di Indonesia. Begitupun juga dengan suku Dakka‟, tradisi 

pernikahan yang ada pada suku Dakka‟ di Tonrolima sudah tercampur dengan budaya 

Islam, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaannya. 

Pencampuran budaya Islam dengan budaya lokal tidak memberikan hambatan 

bahkan rupanya beberapa memberikan kemudahan sehingga masyarakat menerima 

dengan baik masuknya unsur-unsur Islam dalam kehidupan sosial, menjalankan 

tradisi warisan nenek moyang tetapi tetap mengikuti apa yang menjadi syariat dalam 

Islam. 

1. Pernikahan dalam Islam 

Pernikahan secara Islam ditujukan semata-mata untuk mentaati perintah Allah 

SWT. dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya 

kita perlu memahami penerapan tata cara pernikahan secara Islam. Pernikahan dalam 

Islam pada dasarnya memiliki beberapa rangkaian yang sederhana. Pernikahan dalam 

Islam memiliki tahapan-tahapan yaitu: 

a. Ta‟aruf 

Ta‟aruf adalah suatu proses mengenal lebih dekat seseorang yang akan 

dinikahi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter, latar belakang hingga 

kekurangan dan kelebihan calon pasangan.
59

 Dalam proses ta‟aruf, ada beberapa hal 

harus diketahui sebelum menikahi seorang perempuan, yaitu hartanya, keturunannya 

(nasab), kecantikannya dan agamanya. Namun jangan menikahi seorang perempuan 

hanya karena kecantikan, keturunan atau hartanya saja, tetapi yang mempunyai ilmu 
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agama yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan, karena perempuan itulah 

yang nantinya akan menjadi seorang ibu dan madrasah pertama bagi anak-anak. 

b. Peminangan 

Seorang laki-laki muslim yang ingin menikahi seorang perempuan muslimah 

disyariatkan untuk terlebih dahulu melakukan khitbah atau peminangan. Dalam hal 

ini pula larangan syariat Islam terhadap seorang muslim untuk meminang seorang 

perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. 

c. Akad nikah 

Berdasarkan sunnah Nabi SAW. bahwa sebelum melaksanakan akad nikah, 

terlebih dahulu perlu dilakukan Khutbatun Nikah (ceramah). Beberapa syarat yang 

harus dipenuhi dalam prosesi akad yaitu keberadaan kedua calon mempelai, ijab 

qabul, mahar, wali serta para saksi. 

d. Walimah 

Walimah atau dikenal juga dengan istilah Walimatul „Ursy adalah salah satu 

kegiatan yang wajib diadakan dalam pernikahan sebagai bentuk syukur dengan cara 

memberikan jamuan makanan kepada semua yang hadir. Akan tetapi, Islam juga 

melarang berlebih-lebihan dalam memberikan walimah agar dalam pelaksanaannya 

tidak ada pemborosan berlebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan 

diri.
60

 

Berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat, ada beberapa tahapan 

pernikahan yang cukup berbeda dengan pernikahan dalam Islam, namun tentunya 

memiliki unsur-unsur dan makna yang sejalan karena budaya lokal sering kali 
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dirangkaikan dengan budaya Islam. Akulturasi dalam tradisi pernikahan suku Dakka‟ 

dapat pula dilihat dari prosesnya, seperti musyawarah, tolong menolong, meminta 

maaf kepada orang tua, semuanya sudah ada sebelum masuknya Islam kemudian 

menjadi semakin kokoh setelah masuknya Islam.
61

 

Adapun hukum pernikahan menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul 

Rahman Ghozali menjelaskan bahwa mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa nikah 

itu hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para 

ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk Sebagian orang, sunnah 

untuk Sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikiann itu 

menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (keadaan) dirinya.
62

 Hukum 

pernikahan dapat berubah menjadi lima jenis hukum dengan meninjau kondisi atau 

keadaan mempelai. Lima hukum pernikahan sebagai berikut:  

a. Wajib 

Nikah diwajibkan bagi orang mampu dalam hal finansial maupun batin. Hal 

ini didasari bahwa dengan menikah ia dapat  menambah ketakwaan, menjaga jiwa 

dan menyelamatkannya dari perbuatan haram (zina). Kewajiban ini tidak akan 

terlaksana kecuali dengan nikah. 

b. Haram 

Secara umum, ada dua hal utama nikah dapat dihukumi haram. Pertama, bagi 

orang-orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban dalam 

hidup berumah tangga. Seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan 

sebagainya. Kedua, tidak mampu atau tidak bisa melakukan hubungan dengan alasan 
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hal tersebut dapat membahayakan dirinya maupun pasangannya. Seperti orang yang 

memiliki penyakit menular. Maka dari kedua hal tersebut, nikah menjadi haram 

baginya. Namun kedua hal diatas masih ada sebab-sebab tertentu yang mengubah 

hukum nikah haram menjadi halal, yaitu ketika pasangannya tahu kekurangan dari 

pasangannya dan siap menerima resikonya. 

c. Sunnah 

Nikah disunnahkan bagi ornga-orang yang sudah mampu tetapi ia masih 

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

hukum nikah baginya adalah sunnah, sebab masih ada jarak tertentu yang 

menghalanginya untuk bisa jatuh dalam hal-hal yang diharamkan  

d. Mubah 

Orang yang berada pada posisi tengah antara hal-hal yang mengharuskannya 

untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Hukum ini berlaku 

bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah tetapi dorongan untuk nikah 

dapat membahayakan dirinya, maka ia belum wajib dan tidak haram bila tidak 

menikah. 

e. Makruh 

Pernikahan dapat dihukumi makruh apabila seseorang memiliki keinginan 

untuk menikah, tetapi tidak berniat memiliki anak karena memiliki penyakit dan tidak 

mampu menafkahi istri dan anaknya. Maka pernikahan baginya tidak masalah untuk 

dilakukan, namun lebih baik dihindari.
63
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikah memiliki beberapa 

macam hukum berdasarkan keadaan dari laki-laki dan perempuan. Seseorang yang 

ingin melaksanakan pernikahan terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat pernikahan 

dalam Islam. 

2. Dalil-dalil Terhadap Pernikahan dalam Budaya Lokal 

Akulturasi Islam dengan budaya lokal dalam tradisi pernikahan suku Dakka‟ 

sudah terlihat sebelum pelaksanaanya seperti pada pemilihan waktu dan hari 

pernikahan,
64

 masyarakat memilih sesuai dengan hari pernikahan para Nabi 

sebelumnya atau berdasarkan penciptaan hari dan sebagainya. Selain itu, pernikahan 

juga selalu dirangkaikan dengan pembacaan kitab suci Al-Qur‟an dan sholawat Nabi 

atau dikenal dengan istilah Barasanji. Akulturasi budaya inilah yang melekat dalam 

kehidupan sosial masyarakat suku Dakka‟ yang saling melengkapi dan tidak dapat 

dipisahkan. 

Adapun dalil-dalil yang sejalan dengan tahap-tahap yang ada dalam 

pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. Massisi‟ 

Massisi‟ merupakan kunjungan pihak calon mempelai laki-laki ke rumah 

calon mempelai perempuan untuk mencari informasi tentang perempuan yang akan 

dilamar, apakah perempuan tersebut dalam masa lamaran laki-laki lain atau tidak. 

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah 

ra. berkata: 
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دِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ أَبِ هُ  ثَ نَا أَبوُ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَُُمَّ بَةَ حَدَّ ثَ نَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ  رَيْ رَََ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لََ   يََْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلََ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللََّّ

Terjemahan: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah 
menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Muhammad bin 
Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya, dan 
janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya ...".

65
 

b. Mettuame 

Mettuame atau melamar adalah tahap negosiasi antara kedua pihak calon 

mempelai tentang apa saja yang menjadi persyaratan dalam menikahi perempuan 

tersebut. Pada tahap ini, pihak laki-laki sudah secara terbuka dan terang-terangan 

membuat perjanjian dengan pihak laki-laki untuk menikahinya. Allah Swt dalam QS. 

Al-Baqarah/2: 235. 

                            

                        

                            

                

Terjemahan: 

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan 
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 
hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi 
janganlah kamu mengadakan janji (untuk menikah) dengan mereka secara 
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang baik. 
Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum 
habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 
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dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun.”

66
 

c. Mappateke‟ Doi‟ 

Mappateke‟ Doi‟ atau “menaikkan uang” adalah prosesi serah terima uang 

belanja kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk membiayai 

kebutuhan-kebutuhan selama dalam rangkaian pernikahan. Terdapat banyak pendapat 

mengenai siapa yang berkeajiban menanggung biaya pernikahan karen tahap ini 

bukan merupakan budaya Islam. Walaupun bukan merupakan bagian dari ajaran 

Islam, namun hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Islam tentang walimah, 

Rasulullah Saw dalam HR. Abu Daud No. 1804:
67

 

قَالَ النَّبُِّ صَلَّى أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدعُْ زعَْفَرَانٍ ف َ 
ًَ قاَلَ  ٍَ مِنْ ذَهَبٍ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ تَ زَوَّجْتُ امْرَأَ هَا قَالَ وَزْنَ نَ وَا ت َ مَا أَصْدَق ْ

 قَالَ أَوْلِْ وَلَوْ بِشَاٍَ 
 

Terjemahan: 

... Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah ini?" Lalu ia berkata; 
wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: "Mahar 
apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata; emas sebesar biji 
kurma. Beliau berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya 
dengan menyembelih satu ekor kambing." 

d. Botting atau akad nikah 

Sudah tampak dengan jelas unsur-unsur Islam yang ada dalam tahap Botting 

atau akad nikah, mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan akad nikah. Akad nikah 

adalah inti dari seluruh rangkaian dalam pernikahan yang dimaknai sebagai perjanjian 
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antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan syarat disaksikan 

oleh paling sedikit dua orang saksi. Allah Swt. menjadikan laki-laki berpasangan dan 

menikah dengan perempuan dari sesama manusia, seperti dalam firman Allah Swt 

QS. An-Nisa/4: 4. 

                          
                 

Terjemahan: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.”

68
 

e. Sisuju‟-suju‟i 

Pada prosesi Sisuju‟-suju‟i atau salam-salaman atau dalam istilah lain yaitu 

sungkeman, makna simbolik yang terkandung adalah nilai aqidah, hal ini dikarenakan 

meminta maaf kepada orang tua adalah sebagai bentuk ibadah dan sebagai wujud 

bahwa kedua mempelai akan tetap berbakti kepada orang tua dan mertua mereka. 

Selain itu, Sisuju‟-suju‟i juga melambangkan seorang anak meminta restu dan 

berterima kasih kepada orang tua.
69

 Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isra‟/17: 23. 
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Terjemahan: 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.” 

f. Ma‟bollo Ku‟bu‟ 

Secara umum ziarah kubur adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh nenek 

moyang yang dulunya sangat kental dengan paham animisme (kepercayaan terhadap 

roh mahluk gaib yang ada pada tumbuhan, hewan, benda dan lain-lain). 

Awal perkembangan islam, ziarah kubur pernah dilarang oleh syariat karena 

akan menimbulkan kesyirikan dan fitnah bagi masyarakat. Namun lambat laun 

larangan tersebut dihilangkan dan syariat menganjurkan umat islam Islam untuk 

berziarah kubur dengan catatan mengambil hikmah dari perbuatan tersebut, yaitu 

sebagai media mengingat kematian yang pasti akan dialami tiap makhuk yang hidup.  

ََ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ  تُكُمْ عَنْ ثَاَثٍ  وَأَاَ  ُمُرمُُمْ هِِِنَّ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ : عَنْ ابْنِ بُ رَيْدَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَي ْ  صَلَّى اللََّّ
تُكُمْ عَنْ زِيََرََِ الْقُبُورِ فَ زُورُوهَا فَإِنَّ فِ زيََِرَتِِاَ تَذمِْرًََ   ...نَ هَي ْ

Terjemahan: 

“Dari Ibnu Buraidah dari Ayahnya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Aku larang kalian dari tiga hal dan aku perintahkan 
kalian tiga hal tersebut. Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang 
lakukanlah karena di dalamnya terdapat peringatan.” 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa budaya Islam terhadap 

tradisi pernikahan suku Dakka‟ memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, tetap 

mempertahankan budaya lokal dengan memasukkan unsur budaya Islam kedalamnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian, maka penulis menarik beberapa 

kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Awal mula keberadaan pernikahan suku Dakka‟ tidak dapat diketahui secara 

pasti kapan dilaksanakannya, namun satu hal pasti bahwa tradisi pernikahan 

suku Dakka‟ yang dilakukan saat ini merupakan warisan nenek moyang yang 

secara turun temurun masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Dakka‟ di 

Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Nilai-nilai 

budaya Islam yang terkandung dalam acara pernikahan suku Dakka‟ di 

Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar yaitu 

Pembacaan kitab suci al-Qur‟an dan sholawat Nabi Muhammad Saw. 

(Barasanji), salam-salaman untuk menghormati kedua orang tua, mengadakan 

walimah atau menghidangkan makanan dan gotong royong atau saling 

memberikan bantuan. 

2. Tradisi pernikahan dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum 

pernikahan, tahap saat pernikahan dan tahap setelah pernikahan. Pada tahap 

sebelum pernikahan, 1.) Massisi‟ berarti “menyelinap” atau kunjungan dari 

pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai 

perempuan, 2.) Mettumae atau melamar, 3.) Mappateke‟ Doi‟ berarti 

“menaikkan uang” kepada calon mempelai perempuan, 4.) Massarobo atau 

mandi uap, 5.) Mendrio Poccing artinya “mandi bersih” atau Mandi kembang, 
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6.) Mitena Tobotting adalah kegiatan mengundang atau memanggil kerabat 

dan 7.) Maccurede adalah pemberian daun pacar kepada kedua calon 

mempelai. Sedangkan pada prosesi saat pernikahan yaitu, 1.) Metindoro‟ 

adalah proses mengantar mempelai laki-laki bersama rombongannya ke 

rumah mempelai perempuan, 2.) Botting atau akad nikah merupakan tahap 

ijab qabul dari mempelai, 3.) Mappasikarawa atau menyentuh adalah prosesi 

mempelai laki-laki menyentuh mempelai perempuan untuk pertama kalinya, 

4.) Ande Kaweng adalah saling suap antara kedua mempelai laki-laki dan 

perempuan dan 5.) Sisuju‟-suju‟i atau salam-salaman kepada orang tua kedua 

mempelai dan para tamu yang datang. Adapun beberapa tahap setelah 

pernikahan yaitu, 1.) Marrola atau kunjungan kedua mempelai kepada 

keluarga pihak laki-laki maupun perempuan dan 2.) Ma‟bollo Ku‟bu atau 

ziarah kubur oleh kedua mempelai beserta keluarganya dengan menziarahi 

kuburan keluarga atau nenek moyangnya. 

3. Tradisi pernikahan yang ada pada suku Dakka‟ di Tonrolima sudah tercampur 

dengan budaya Islam, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga setelah 

pelaksanaannya. Akan tetapi, pencampuran budaya Islam dengan budaya 

lokal tidak memberikan hambatan bahkan rupanya beberapa memberikan 

kemudahan sehingga masyarakat menerima dengan baik masuknya unsur-

unsur Islam dalam kehidupan sosial, menjalankan tradisi warisan nenek 

moyang tetapi tetap mengikuti apa yang menjadi syariat dalam Islam. Pada 

zaman modern ini telah banyak terjadi pergeseran, nilai-nilai yang dianut pada 

zaman dahulu mulai banyak perubahan, hal ini terjadi karena masyarakat 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan pengaruh budaya Islam. 
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B. Implikasi 

Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga dapat 

dikatakan sebagai pemersatu atau penyatuan dua keluarga yakni keluarga laki-laki 

dengan perempuan dengan latar belakang yang berbeda. Unsur-unsur budaya dalam 

tradisi pernikahan suku Dakka‟ seperti halnya pernikahan di daerah lain yang 

memiliki persamaan maupun perbedaan, namun serangkaian prosesi pernikahan yang 

dilaksanakan tentu mengandung makna-makna tertentu yang memiliki keunikan 

tersendiri dan dapat menjadi pembeda dengan proses pernikahan di daerah lain. Inilah 

khazanah budaya yang dapat memperkuat persatuan diantara warga masyarakat, 

sehingga keberadaannya harus dipertahankan. 
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DATA INFORMAN 

1. Nama   : Mawar, S. Sos. 

Umur   : 40 tahun 

Pekerjaan/Jabatan  : Kepala Desa Tonrolima 

Alamat   : Desa Tonrolima 

No. Hp   : 082337097291 

2. Nama   : Abdul Latip 

Umur   : 67 tahun 

Pekerjaan/Jabatan  : Petani /Tokoh masyarakat 

Alamat   : Desa Tonrolima 

No. Hp   : 085255463990 

3. Nama   : Caya 

Umur   : 69 tahun 

Pekerjaan/Jabatan  : ibu rumah tangga 

Alamat   : Desa Tonrolima 

No. Hp   : 085215508204 

4. Nama   : Nurdin, S. Ag., M. Sos. I. 

Umur   : 48 tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Dosen Universitas Satria Makassar (UNSAT) / tokoh 

budayawan Dakka‟ 

Alamat   : Makassar 

No. Hp   : 081245865209 

5. Nama   : Basarang 

Umur   : 49 tahun 

Pekerjaan/Jabatan  : Petani 

Alamat   : Tonrolima 

No. Hp   : 085321626763  

6. Nama   : Muhammad Hasbi, S. Pd. 

Umur   : 36 tahun 

Pekerjaan/Jabatan  : Tokoh budayawan suku Dakka‟ 
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Alamat   : Tonrolima 

No. Hp   : 085255210740 

7. Nama   : Kamaludin 

Umur   : 45 tahun 

Pekerjaan/Jabatan  : Petani 

Alamat   : Tonrolima 

No. Hp   : 085340410334 

8. Nama   : Hadi 

Umur   : 78 tahun 

Pekerjaan/Jabatan  : Petani /Tokoh masyarakat 

Alamat   : Tonrolima 

No. Hp   : - 

9. Nama   : Goli 

Umur   : 97 tahun 

Pekerjaan/Jabatan  : Tokoh masyarakat/Sejarawan Dakka‟ 

Alamat   : Tonrolima 

No. Hp   : -  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Mendrio Poccing 

Proses Mendrio Poccing (Mandi kembang) 

Bahan yang digunakan dalam tradisi Mendrio Poccing (Mandi kembang) 
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2. Maccurede 

Proses Maccurede (pemberian daun pacar) 

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses Maccurede (pemberian daun pacar) 
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3. Mabaca-baca 

proses Mabaca-baca pada malam Maccurede 

4. Metindoro‟ 

Kedatangan rombongan mrmpelai laki-laki dengan membawa berbagai macam 

seserahan (Metindoro‟) 
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5. Akad nikah 

Proses ijab qabul oleh mempelai laki-laki 

6. Sipakarawa 

Proses menyentuh pasangan untuk pertama kali (Sipakarawa) 
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7. Ande Kaweng 

Proses saling suap antara kedua mempelai (Ande Kaweng) 

8. Sisuju‟-suju‟i 

Proses salaman kepada kedua orang tua mempelai 
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9. Resepsi Pernikahan 

Proses resepsi pernikahan yang dihadiri oleh para tamu 
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Narasumber: 

Dokumentasi bersama Abdul Latip (Tokoh masyarakat) 

Dokumentasi bersama Hadi (Tokoh masyarakat) 
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Dokumentasi bersama Mawar, S. Sos. (Kepala Desa Tonrolima) 

Dokumentasi bersama Caya (Masyarakat Tonrolima) 
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Dokumentasi bersama Basarang (Masyarakat Tonrolima) 

Dokumentasi bersama Nurdin, S. Ag., M. Sos. I. (Dosen Universitas Satria Makassar 

(UNSAT) / tokoh budayawan Dakka‟) 
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