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ABSTRAK 

Nama : Fitriani Yasin 

Nim : 40200118060 

  Judul Skripsi : Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Studi 

Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam). 

 

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan “Adat Pernikahan Masyarakat di 

Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Studi 

Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam”. Adapun sub masalah dalam pokok 

permasalahan tersebut adalah: 1) Bagaimana Sejarah Adat Pernikahan Masyarakat di 

Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?, 2) Bagaimana 

Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba?, 3) Bagaimana Realitas Akulturasi dalam Adat Pernikahan 

Budaya Lokal dengan Ajaran Islam di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba?. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan 

pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi agama, dan pendekatan antropologi. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan metode 

dokumentasi. Penulis berusaha mengemukakan objek yang dibicarakan sesuai 

kenyataan yang terjadi di masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) sejarah adat pernikahan di Kelurahan 

Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, merupakan tradisi turun 

temurun yang berasal dari nenek moyang atau tau rioloe dan tidak diketahui pasti 

kapan adat pernikahan tersebut dimulai dan siapa yang pertama kali 

melaksanakannya. 2) prosesi adat pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba terbagi menjai tiga tahapan yaitu, tahap pra nikah, 

tahap nikah dan tahap setelah nikah. 3) Realitas Akulturasi dalam Adat Pernikahan 

Budaya Lokal dengan Ajaran Islam, pelaksanaan adat pernikahan di kelurahan jawi-

jawi tetap dilaksanakan secara adat namun tetap sesuai  dengan ajaran Islam mereka 

menghasilkan pembauran antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam adat 

pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi seperti proses mappccing yang diikuti dengan 

rangkaian barazanji dan khatam Al-Qur‟an. 

Implikasi dari penelitian ini adalah adat pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba merupakan bentuk budaya warisan 

leluhur yang di dalamnya terkandung nilai-nilai positif yang dapat memperkuat rasa 

persatuan antara masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya lokal terutama di 

provinsi Sulawesi Selatan yang masih tetap menjaga dan melestarikan warisan orang-

orang terdahulu. Budaya lokal di Indonesia khususnya budaya di Sulawesi Selatan 

yang banyak diteliti dan dikaji oleh peneliti asing karena memiliki daya tarik 

tersendiri untuk diteliti. Pada aspek tertetu, penerimaan agama lokal terhadap salah 

satu agama yang ada memberikan ruang atau tempat berlindung dari upaya kelompok 

atau pihak tertentu yang menginginkan pemusnahan agama lokal.
1
 Kebudayaan dapat 

dikatakan adat atau kebiasaan karena kebudayaan mencakup semua aspek kehidupan 

dalam masyarakat. 

Keberagaman yang dimiliki setiap daerah tentunya memiliki adat istiadat yang 

berbeda-beda pula, yang memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing yang 

tetap dipertahankan hingga sekarang. Adat istiadat ialah kode etik yang ditaati oleh 

generasi ke generasi, yang tidak mudah dihilangkan dalam kehidupan masyarakat 

karena sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. 

Beragamnya pertemuan etnis budaya juga mempengaruhi bentuk pernikahan 

yang ada pada masyarakat. Kelompok orang bugis, mempertahankan adat istiadat 

yang disebut siri‟, yang menyiratkan semua sesuatu yang mengkhawatirkan hal-hal 

                                                           

1
Nur Ahsan Syukur, “Kepercayaan Tolotang dalam Prespektif Masyarakat Bugis Sidrap”, 

Rihlah Jurnal Sejarah Peradaban Kebudayaaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin,  

Makassar Vol. II no (2015), h.133. 
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yang paling halus dalam kelompok orang bugis, seperti bangsawan atau kepercayaan, 

dan kehormatan yang semuanya harus dijaga dan dijunjung tinggi .  

Adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat ada yang memiliki 

kesamaan dan perbedaan disetiap daerah, contohnya pada adat pernikahan yang ada 

di  Sulawesi Selatan , baik dari segi penamaan tradisi , pelaksanaan tradisi ataupun 

makna-makna pada tradisi tersebut. Walaupun dalam adat pernikahan setiap daerah 

memiliki perbedaan tapi mereka memiliki tujuan yang sama yaitu menyatukan dua          

insan ke dalam sebuah ikatan yang halal agar dapat terhindar dari fitnah, serta 

mempertahankan keturunan. 

Pernikahan bukan hanya sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga 

menyatukan dua keluarga yang biasanya berbeda suku, bahasa, adat sehingga 

keduanya harus saling memahami budaya masing-masing agar dapat terjalin 

komunikasi yang baik dan tidak terjadi konflik antar keluarga, karena setiap daerah 

memiliki adat istiadat atau upacara pernikahan yang beragam , hal ini dapat dilihat 

dari perlengkapan yang digunakan, proses yang ditempuh menuju pernikahan yang 

mengiringi upacara adat pernikahan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. 

Proses pernikahan dilaksanakan melalui adat dan tradisi pada masing-masing 

daerah, menurut masyarakat semua tahap-tahap dalam pernikahan merupakan sesuatu 

yang sakral dan suci karena berkaitan dengan agama sehingga tidak dapat dilewatkan. 

Setiap daerah sudah barang tentu memiliki beberapa kesamaan dalam proses 

pernikahan , tetapi setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri yang dapat menjadi 

pembeda dengan daerah lain. Pada tradisi dan adat yang dilakasanakan pastinya 

memiliki simbol-simbol atau makna-makna tertentu dari setiap rangkaian adat 

begitupun dengan adat pernikahan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Daerah 
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Bulukumba Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

Salah satu adat yang masih dipertahankan masyarakat Bugis Bulukumba hingga saat 

ini adalah adat pernikahannya. Pernikahan dalam suku Bugis Bulukumba disebut 

dengan “Mappabotting”. 

Berbicara mengenai adat pernikahan, Bulukumba merupakan salah satu 

daerah yang memiliki banyak rangkaian dalam prosesi pernikahannya dimulai dari 

rangkaian yang paling utama yaitu penjajakan (mappese-pese), madduta (Melamar) 

mappettuada, penyerahan uang belanja (mappenre doi) , malam pacar (mappaccing), 

hari pesta (esso gau) dimana pasangan pengantin bersanding di atas pelaminan 

(tudang botting) dan juga didukung oleh rangkaian adat lainnya.  

Pada proses pelaksanaan adat pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba masih terdapat praktik-praktik budaya pra Islam 

yaitu budaya lokal masyarakat yang telah disandingkan dengan budaya Islam, 

disebabkan karena Islam masuk tidak serta merta menghapus budaya dan tradisi 

masyarakat yang telah ada sebelumnya. 

Masyarakat Bulukumba khususnya masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba adalah penganut agama Islam, tetapi 

mereka masih berpegang kepada nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-

hari sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya lokal terhadap 

budaya Islam. Bentuk akulturasi tersebut dapat dilihat dalam adat pernikahan 

masyarakat setempat. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis tertarik untuk 

mengkajinya dalam sebuah bentuk penelitian mengenai makna atau nilai-nilai setiap 

rangkaian acara pernikahan  mulai dari tahap pra-nikah, tahapan nikah, dan tahap 
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setelah nikah, dalam adat pernikahan di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengungkapkan satu pokok 

masalah mengenai bagaimana Eksistensi Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan 

Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? Masalah pokok tersebut 

dibahas dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ? 

2. Bagaimana Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ? 

3. Bagaimana Realitas Akulturasi dalam Adat Pernikahan Budaya Lokal dengan 

Ajaran Islam di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Studi Akulturasi Budaya Lokal dan 

Budaya Islam). Penelitian ini difokuskan terhadap makna-makna setiap rangkaian 

acara pernikahan  mulai dari tahap pra-nikah, tahapan nikah, dan tahap setelah nikah, 

dalam adat pernikahan. Objek penelitian ini terbatas di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan hanya berfokus pada Sejarah 
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Adat Pernikahan , Prosesi Adat Pernikahan dan Realitas Akulturasi dalam Adat 

Pernikahan Budaya Lokal dengan Ajaran Islam di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat dideskripsikan bahwa masyarakat 

Bugis Bulukumba khususnya di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba masih tetap mempertahankan dan memegang erat tradisi 

pernikahan yang dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini. Dimulai dari 

rangkaian pra nikah, nikah dan setelah nikah. 

Skripsi ini berjudul  “Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Studi Akulturasi Budaya Lokal dan 

Budaya Islam)” maka untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini, 

penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

Pernikahan adalah penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan halal yang 

dilakukan secara agama, norma, dan hukum. Penelitian ini mengenai adat pernikahan 

masyarakat bugis Bulukumba yang memiliki banyak rangkaian pernikahan dari 

tahapan pernikahan dimulai dari pra nikah, nikah dan setelah nikah. 

Pra nikah adalah sebelum acara pernikahan ada beberapa prosesi yang dilalui 

yaitu dimulai dari Mappese’-pese’, Madduta, Mappettu ada, Mappaisseng’(Memberi 

Kabar), Mabalasuji, , cemme botting, Macceko, Manre Ade, Mabarazanji, 

Mappaccing, Mappanre Temme (Khatam Al-Qur‟an).  

Nikah, acara ini adalah akad nikah dan menjadi puncak dari rangkaian 

upacara pernikahan adat Bugis. Marola yaitu mengantar mempelai laki-laki ke rumah 
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mempelai wanita , setelah itu pihak keluarga perempuan Madduppa Botting 

(penyambutan kedatangan mempelai laki-laki) dengan cara seorang perempuan yang 

menyambut, orang tuanya masih lengkap untuk kemudian menggandeng mempelai 

laki-laki untuk masuk dan sesorang juga menaburkan beras  setelah itu akan diadakan 

akad nikah ( ijab qabul).  

Setelah nikah, (Mappasikarawa), Mappanre Botting (memberi makan 

pengantin), Tudang Botting (duduk pengantin), Marola (mengantar mempelai 

perempuan ke rumah mempelai laki-laki), Mammatua, Mabbaiseng . 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka adalah cara untuk menelusuri karya ilmiah yang ada kaitannya 

dengan judul penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui  apakah telah ada 

penelitian yang membahas tentang masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan 

skripsi, penulis menggunakan beberapa literature dari hasil penelitian terdahulu , 

yang terkait dengan objek penelitian dan dianggap relevan dengan objek penelitian. 

Adapun penelitian yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah : 

1. Kardi (2017), dengan judul “Makna Angerang-Ngerang dalam Pernikahan 

di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (Studi 

Komunikasi Budaya).” Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 

penelitiannya adalah perbedaan tradisi angerang-ngerang pada adat 

pernikahan di desa Guntur dengan tradisi pernikahan adat Bugis yang ada 
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di daerah lain dan makna angerang-ngerang dalam masyarakat bugis 

Bugis Bulukumba.
2
 

2. Mardiana (2017), Dengan Judul “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa 

Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya 

Lokal). “ Dalam penelitian ini membahas tentang akulturasi Islam dalam 

tradisi pernikahan karena masyarakat Suku Makassar khususnya 

Bontolempangan menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan 

sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci.
3
 

3. Fatmawati Suka (2019), dengan judul “Adat Pernikahan Masyarakat 

Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene  (Studi Unsur-unsur 

Budaya Islam), dalam penelitian ini berfokus pada unsur-unsur budaya 

Islam dalam adat pernikahan masyarakat mandar di Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene. Dimana unsur-unsur yang terdapat dalam adat 

pernikahan masyarakat mandar yaitu ; penentuan calon diliat dari akhlak 

atau agamanya, penjajakan untuk mengetaui apakah sudah ada lamaran 

sebelumnya atau tidak, karena dalam Islam laki-laki tidak boleh 

melakukan lamaran diatas lamaran orang lain, lamaran merupakan 

langkah awal dari suatu pernikahan agar kedua pasangan dapat saling 

mengenal, sebelum pelaksanaan melattigi (pemberian daun pacar), 

mempelai akan mengkhatam Al-qur‟an, dalam tradisi metindor 

                                                           

2
Kardi, “Makna Angerang-Ngerang dalam Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba (Studi Komunikasi Budaya)”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan 

Komunikasi, 2017): h. 10. 

3
Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa 

(Akulturasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal) “, Skripsi (Makassar: Fak Adab dan Humaniora, 2017), 

h. 5. 
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(mengantar pengantin) terdapat iringan rebana, sebagaimana Rasulullah 

SAW pernah bersabda bahwa pemisah antara yang haram dan halal 

(dalam hal ini tentang nikah atau belum menikah) adalah suara rebana dan 

nyanyian, akad nikah dalam ajaran Islam dimana didalamnya ada 

pengucapan ijab Kabul, sungkeman adalah suatu bentuk rasa syukur dan 

terimakasih kita kepada orang tua yang telah bersusah payah 

membesarkan kita hingga menikahkan kita, duduk pengantin, ziarah kubur 

dimaksudkan untuk mendo‟akan para leluhur serta mengingatkan kita 

akan kematian.
4
 

4. Mirnawati Dewi (2019), dengan judul “Adat Pernikahan Masyarakat di 

Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar  (Tinjauan Budaya 

Islam)”. Dalam skripsi ini berpusat pada keberadaan dan siklus 

perkawinan masyarakat selayar, khususnya di Kabupaten Bontosikuyu, 

seperti halnya sifat-sifat keislaman yang terkandung didalamnya, baik 

sebelumnya dan setelah pernikahan.
5
 

5. Wika Dwiyanti (2020), dengan judul “Integrasi Islam Dengan Budaya 

Lokal (Studi Adat Pernikahan Bugis Bone)”. Dalam skripsi ini membahas 

mengenai Islam dan Budaya Lokal dalam adat pernikahan Bugis Bone, 

mengingat pernikahan bagi orang bugis yaitu perpaduan antara adat dan 

                                                           

4
Fatmawati Suka, “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten 

Majene  (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora, 2019),h.7 

5
Mirnawati Dewi, “Adat Pernikahan di Masyarakat Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan 

Selayar (Tinjauan Budaya Islam)”. Skripsi (Makassar: Fak. Aab dan Humaniora 2019), h.7 
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juga ajaran Islam.
6
 Dan dalam masyarakat Bone masih sangat kental 

dengan Adat pernikahannya. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang terkait dengan objek yang 

akan diteliti oleh peneliti, belum ada penelitian yang memiliki fokus yang 

sama dengan apa yang akan diteliti. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mendiskripsikan Sejarah Adat Pernikahan Masyarakat di 

Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk Mendiskripsikan Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat di 

Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk Mendiskripsikan Realitas Akulturasi dalam Adat Pernikahan 

Budaya Lokal dengan Ajaran Islam di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan pembaca mengenai adat pernikahan Bugis Bulukumba 

khususnya makna dan nilai yang terkandung dalam adat pernikahan, 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya 

di bidang kebudayaan dan sebagai salah satu wadah untuk 

                                                           

6
Wika Dwiyanti, “Integrasi Islam Dengan Budaya Lokal (Studi Adat Pernikahan Bugis 

Bone)”. Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora 2020) h.  4. 
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memperkenalkan tradisi  pernikahan masyarakat Bugis Bulukumba pada 

masyarakat luar yang belum mengetauinya. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi suku bugis khususnya 

Bugis Bulukumba dan diharapkan agar generasi sekarang dan generasi 

yang akan datang tidak akan melupakan tradisi turun temurun dari nenek 

moyang di zaman modern sekarang ini, selama tradisi itu sesuai dengan 

syariat Islam, juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 

Bugis Bulukumba mengenai makna dan nilai yang terdapat dalam adat 

pernikahan Bugis Bulukumba, dan Sebagai bahan masukan dan 

pembelajaran bagi tokoh adat, agama dalam memahami budaya suku 

Bugis Bulukumba, khususnya dalam rangkaian adat perkawinan.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Akulturasi 

Akulturasi adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. 

Perpaduan kebudayaan tersebut berlangsng damai dan serasi. Akulturasi kebudayaan 

terjadi sebagai akibat dari interaksi antara kelompok masyarakat yang mempunyai 

kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya, yang mengakibatkan 

perubahan pola kebudayaan. Perubahan pola kebudayaan tersebut tercermin dalam 

perilaku dan aktivitas sehari-hari. Proses akulturasi ini tidak menyebabkan hilangnya 

unsur-unsur kebudayaan dari dua atau lebih kelompok masyarakat tersebut. 

Kebudayaan asli masyarakat masih dapat terlihat cirinya jika dibedakan dan dianalisis 

dengan kebudayaan luar dalam proses percampuran dua kebudayaan tersebut. 

Istilah dalam antropologi mempunyai beberapa makna (acculturacion, atau 

culture contact ) ini semua menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul 

apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada 

unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unur asing itu lambat laun 

diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya 

kebudayaan itu. 

B. Konsep Adat, Tradisi dan Simbol dalam Kebudayaan  

Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia bermakna “Kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang 

yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar 

dalam waktu yang lama. 
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Adat adalah kebiasaan-kebiasaan  yang dilakukan oleh masyarakat yang 

merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih dipertahankan 

sampai sekarang, adat juga dapat diartikan sebagai tradisi lokal yang mengontrol 

interaksi dengan masyarakat. Kata adat biasa digunakan tidak dengan membedakan 

mana yang memiliki sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak memiliki 

sanksi seperti halnya disebut adat saja. 

Pandangan idiologis masyarakat Bugis yang telah ada sejak dahulu kala, dan 

masih aktul bagi orang-orang Bugis sekarang yaitu kata petuah leluhur yang disebut 

pa’paseng.
1
 Adat adalah perilaku alamiah karena sudah merupakan ketetapan tuhan 

yang tidak berubah dan sudah merupakan sifat perilaku yang seharusnya dimiliki. 

Pada masyarakat adat, istilah adat lebih dikenal oleh masyarakat dari pada hukum 

adat. 

Adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan, yaitu adat istiadat itu ada di 

dalam wujud kebudayaan yang pertama (sistem budaya yaitu: sebagai suatu kompleks 

dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, adat 

istiadat dan lain sebagainya). 

 Adat mempunyai kedudukan yang khas dalam keberagaman suku Bugis .
2
 

adat istiadat secara etimologi, berasal dari kata adat yang bahasa arabnya berarti 

“kebiasaan”, jadi adat dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang kali 

hingga menjadi suatu kebiasaan yang tidak berubah dan dihormati oleh masyarakat, 

                                                           

1
Anwar Hafid, dkk, Adat Perkawinan  Suku Bugis  di Perantauan  “Studi di Kabupaten 

Bombana” (Cet. I; Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu    Sosial Indonesia Sultra, 2016), h. 7. 

2
Ismail Suardi Wekke, dkk, Islam dan Adat : Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama ( 

Cet. I; Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 26.  
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maka kebiasaan inilah yang kemudian menjadi adat.
3
 Adat mempunyai nilai serta 

dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh masyarakat, dikatakan sebagai adat istiadat karena 

kebiasaan sosial telah dilakukan sejak lama dalam masyarakat yang bertujuan untuk 

mengatur tata tertib. Adat merupakan ciri khas yang dimiliki suatu daerah yang sudah 

melekat sejak dahulu dalam diri masyarakat yang melakukannya. 

Menurut Setiady, Adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok 

masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku 

bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi sehingga menjadi 

hukum adat.
4
 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Suyono bahwa adat adalah kebiasaan 

yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli meliputi kebudayaan, 

norma-norma dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem 

atau peraturan tradisional.
5
 

Adat merupakan aturan berperilaku pada suatu masyarakat agar anggota 

masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut yang 

telah menjadi kebiasaan masyarakat yang bersifat magis religious yang mengatur 

kehidupan masyarakat dalam berbuat dan bertingkah laku. 

Kebiasaan atau tingkah laku dapat dikatakan sebagai adat istiadat, yang 

memenuhi unsur-unsur yaitu:
6
 

 

                                                           

3
Nogotirto Aden, Kekayaan Bangsaku Adat Istiadat : Tim Kreasi dan Edukasi ( Yogyakarta: 

Kyta, 2020), h. 6. 

4
Setiady (2009:1)  

5
Suyono (1985: 4) 

6
Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Cet. I; Unimal Press, 2016), h. 1. 
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1. Adanya tingkah laku seseorang 

2. Dilakukan terus menerus 

3. Adanya dimensi waktu 

4. Diikuti oleh orang lain 

Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan dapat dikatakan sebagai adat istiadat 

apabila memiliki empat unsur di atas. Karena dari keempat unsur di atas tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain .  

Adat istiadat menunjukkan sikap, bentuk, tindakan (perubahan) manusia pada 

masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di 

lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran 

masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat isitiadat dipertahankan dengan sanksi 

atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. 

Tradisi adalah konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwariskan dari  

generasi ke generasi. Tradisi adalah konsep yang meliputi bahasa, agama, masakan, 

kebiasaan sosial dan seni. Seringkali dalam penerapannya tradisi adalah apa yang 

diyakini benar atau salah.
7
 Tradisi berasal dari bahasa latin traditio yang artinya 

diteruskan atau kebiasaan. Tradisi berasal dari kata benda bahasa latin, trader yang 

berarti menyerahkan. 

Integritas suatu kelompok dengan segala nilai budayanya , diungkapkan 

dengan menggunakan simbol-simbol. Kata simbol berasal dari kata yunani 

“simbolon” yang berarti tanda atau ciri yang memberitahu sesuatu hal kepada 

seseorang. WJS Poerwadarwinta, dalam kamus umum baasa Indonesia menyebutkan 

                                                           

7
Anugerah Ayu Sendari, Tradisi adalah Kebiasaan yang Diturunkan, https://m.liputan6.com/, 

(26 Maret 2022, Pukul 23:31).    

https://m.liputan6.com/
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bahwa simbol atau lambang ialah sesuatu seperti ; tanda, lukisan, perkataan , lencana 

dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu, 

misalnya warna putih menyimbolkan kesucian.
8
 

Ada tiga unsur dari simbol, yaitu simbol itu sendiri, satu atau lebih referensi, 

dan hubungan antara simbol dan referensi
9
. Tiga hal ini merupakan dasar dari semua 

makna simbolik. Hartako dan Ramanto membedakan simbol menjadi: 

1. Simbol universal yang berhubungan dengan arketipe seperti tidur sebagai 

simbol kematian. 

2. Simbol budaya yang didasarkan pada budaya tertentu, misalnya keris 

dalam budaya Jawa. 

3. Simbol individu yang biasanya dapat dimaksudkan dalam situasi totalitas 

karya seorang pengarang. 

Setiap unsur kebudayaan juga disebut simbol, dan ada suatu diantara banyak 

unsur kebudayaan yang berfungsi sebagai pusat untuk mengintegrasikan unsur yakni 

unsur upacara simbol  yang dimaksud adalah dapat berupa : benda, peristiwa, tingka 

laku dan upacara-upacara. 
10

 

Simbol adalah tanda untuk menunjukkan hubungan dengan acuan dalam 

sebuah hasil konvensi atau kesepakatan bersama, contohnya adalah bahasa (verbal, 

non verbal, atau tulisan), dan juga benda-benda mewakili sebuah eksistensi yang 

secara tradisi telah disepakati. 

                                                           

8
Agustianto A, “Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia”, Jurnal Ilmu Budaya 8, no. 1 

(2011): h.2. 

9
Riza Arinda Sari, “Komunikasi Simbolik Dalam Acara Pernikahan Adat (Analisis Makna 

Komunikasi Simbolik Gerakan Tarian dalam Upacara Pernikaan Adat Karo di Kota Medan)”, Skripsi, 

(Medan: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017), h. 14. 

10
Fitri Yanti, Simbol Budaya,  https://www.slideshare.net. (3 Juli 2021, Pukul 23:19). 

https://www.slideshare.net/
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kebudayaan adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam 

simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan adalah sebuah sistem 

dari konsep-konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk-bentuk simbolik 

melalui dimana manusia berkomunikasi, mengekalkan, dan memperkembangkan 

pengetahuan tentang kebudayaan dan bersikap terhadap kehidupan ini.
11

 Memahami 

apa yang dikatakan oleh Geertz kita dapat memahami bahwa orang berkomunikasi 

sebagai makhluk budaya dengan manusia sebagai makhluk berbudaya, berkomunikasi 

dengan mengeluarkan dan menafsirkan simbol melalui struktur interaksi sosial yang 

terjadi. Simbol dengan demikian menjadi pedoman untuk memperluas cakrawala 

pengetahuan komunitas budaya. Proses komunikasi adalah proses menafsirkan 

simbol-simbol tersebut. Melalui pemaknaan inilah kemudian manusia mencari tahu 

dan berbagi mengenai realitas. Melalui pemaknaan pulalah manusia mengambil 

peranannya dalam kebudayaan. 

Makna adalah arti atau maksud “(sesuatu kata)” dinyatakan dalam kamus 

besar bahasa Indonesia . “Makna adalah konsep abstrak dari pengalaman manusia, 

tetapi bukan pengalaman individu”. Makna adalah suatu konsep, ide, gagasan, atau 

pengertian yang koheren dengan satuan kebahasaan yang menjadi penandanya, yaitu 

kata, frasa, dan kalimat. Simbol merupakan bentuk lahiriyah yang mengandung 

maksud. Simbol dapat dikatakan sebagai tanda bahwa sesuatu menegaskan kepada 

orang lain bahwa itu berhubungan dengan objek tertentu di luar tanda yang 

sebenarnya. Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan konvensional dengan yang 

ditandainya, dilambangkannya, dan sebagainya.  

                                                           

11
Gayes Mahestu, Simbol dalam Budaya Merupakan Bagian dari Komunikas, 

.https://Communication.Binus.ac.id. (3 Juli 2021, Pukul 23.39). 

https://communication.binus.ac.id/
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Simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda, tapi saling berkaitan , 

bahkan saling melengkapi. Mewariskan kesatuan simbol-simbol tersebut dan makna 

akan menciptakan suatu bentuk yang mengandung maksud. Menyampaikan makna 

simbolik juga mewariskan makna yang terkandung dalam suatu hal atau situasi, 

mewariskan merupakan pengantar pemahaman suatu objek
12

. 

Budaya dimaknai sebagai cara hidup yang mengatur agar setiap manusia 

paham dan mengerti bagaimana harus bertindak, berbuat, berlaku, serta menentukan 

sikap terhadap orang lain. Perihal ini terkait dengan bentuk adat istiadat, bahasa dan 

kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekitar budaya tersebut.
13

 

Makna kebudayaan tidak pernah secara universal terlepas dari unsur-unsur 

kebudayaan. Koentjaraningrat membagi unsur kebudayaan umum menjadi tujuh 

bagian, ialah sebagai berikut : 

1. Bahasa 

2. Sistem pengetahuan 

3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial 

4. Sistem peralatan hidup dan teknologi 

5. Sistem mata pencarian hidup 

6. Sistem religi 

7. Kesenian 

 

 

                                                           

12
Rina Nurjannah, “Makna Simbolik Yang Terdapat Pada Kesenian Tradisional Bokoran 

Dalam Upacara Adat Mitoni Di Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga”, 

Skripsi (Makassar: Fak Bahasa dan Seni, 2013), h. 5. 

13
Afair, Menggali Lebih dalam Makna Kebudayaan,  https://era.id/afair/5985/,  (4 Juli 2021). 

https://era.id/afair/5985/%20%20Menggali
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C. Pernikahan Dalam Perspektif Budaya 

Kata kebudayaan berasal dari kata sansakerta buddhaya, yaitu bentuk jamak 

dari buddhi yang berarti budi atau akal.
14

 Selanjutnya, budaya dapat diartikan sebagai 

hal-hal yang berkaitan dengan akal. Dalam istilah antropologi budaya, perbedaan 

antara kebudayaan dan budaya dihilangkan. Kata dari budaya hanya digunakan 

sebagai singkatan dari kebudayaan dan tetap memiliki arti yang sama. 

Kebudayaan adalah seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama 

para anggota masyarakat , jika dilaksanakan oleh anggotanya, melahirkan perilaku 

yang dipandang layak dan dapat diterima. Konsep kebudayaan pertama kalinya 

dikembangkan oleh ahli antropologi menjelang akhir abad ke 19.
15

 Definisi pertama 

dari ahli antropologi Inggris, Sir Edward Burnett Tylor yang menulis pada tahun 

1871, mendefinisikan kebudayaan sebagai “kompleks keseluruhan yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan dan sebagainya adalah 

kemampuan dan kewajaran yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. 

Seluruh kebudayaan adalah hasil belajar dan bukan warisan alam, individu 

belajar mengenai kebudayaannya dengan menjadi besar di dalamnya. Ralp Linton 

menganggap kebudayaan sebagai warisan sosial umat manusia. Proses penerusan 

kebudayaan dari generasi yang satu ke generasi yang lain disebut enkulturasi. 

Budaya adalah sekumpulan tujuan, kualitas, dan norma perilaku, yang 

membuat aktivitas orang-orang dapat dipahami oleh kelompoknya. Tidak mungkin 

ada kebudayaan tanpa masyarakat seperti juga tidak mungkin ada masyarakat tanpa 

individu. Sebaliknya tidak ada masyarakat yang tidak berbudaya. Meskipun 

                                                           

14
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h.146. 

15
William A. Havviland,  Antropologi (Jakarta : Erlangga, t.th.), h. 332. 
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kebudayaan milik bersama anggota masyarakat , penting untuk disadari bahwa semua 

itu seragam. Setiap masyarakat setidaknya ada perbedaan peranan diantara pria dan 

wanita, ini berarti ada hal tertentu yang harus mendapat perhatian wanita tetapi tidak 

bagi pria begitupun sebaliknya. 

Menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan , 

tindakan dan hasil karya manusia dalam keidupan masyarakat yang dijadikan milik 

diri manusia dengan belajar.
16

 Ada tiga wujud kebudayaan , yaitu : 

1. kompleks dari pemikiran, gagasan, nilai, norma, peraturan dan lain-lain. 

2. Sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia 

dalam masyarakat. 

3. Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Pernikahan adalah sesuatu hal yang didambakan setiap orang dan merupakan 

sesuatu hal yang sakral, yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga. Pernikahan 

atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur  sedangkan menurut 

istilah ialah ijab dan qabul („aqad) yang menghalalkan persetubuhan laki-laki dan 

perempuan.
17

 Tujuan yang diinginkan dalam pernikahan adalah sejalan denga fitrah 

manusia. Yang menyempurnakan kebutuhan laki-laki terhadap perempuan, dan 

begitupun sebaliknya untuk melaksanakan pernikahan.
18

  

Pernikahan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, 

yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasai penerus agar kehidupan 

                                                           

16
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h.150. 

17
Wika Dwiyanti, “Integrasi Islam Dengan Budaya Lokal (Studi Adat Pernikahan Bugis 

Bone)”, h.  14. 

18
Ahmad Shalaby, Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam ( Cet. I; Makassar : Amzah, 

2001), h. 3. 
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penerus tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.
19

 Van Gennep 

menamakan semua uacara pernikahan sebagai “Rites De Passage” (upacara 

peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang 

tadinya hidup sendiri-sendiri setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi 

hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan keluarga baru yang mereka bina sendiri. 

Dalam hukum adat, pernikahan bukan merupakan urusan pribadi dari orang 

yang melakukan pernikahan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, 

dan kasta. Pernikahan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya 

melanjutkan garis hidup orang tuanya. Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah 

pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam 

masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya 

pernikahan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak 

dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri.  Setelah 

terjadinya ikatan pernikahan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk 

anggota keluarga menurut hukum adat setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara 

adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dari kehidupan anak-anak mereka 

yang terikat dalam pernikahan. 

Oleh karena itu pernikahan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat 

dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi 

hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan 

melambangkan adanya perubahan status. Prosesi kegiatan dalam pernikahan adat 

yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum pernikahan 

adat. 
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Pernikahan dianggap suci, karena laki-laki dan perempuan disatukan menjadi 

pasangan suami istri dengan mempergunakan nama Allah.
20

 Menikah, menurut 

syariat ialah akad. Secara umum pernikahan hal yang sangat penting, sakral, dan 

religious sebab pernikahan sangat erat kaitannya dengan syariat agama. 

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak 

dari adat istiadat karena nilai budaya merupakan konsep  mengenai sesuatu yang ada 

dalam alam pikiran sebagian masyarakat yang mereka anggap bernilai , berharga, dan 

penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang 

memberih arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat.
21

 

Dalam masyarakat adat pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral sehingga 

dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai 

doa restu agar hidupya kelak jadi keluarga yang bahagia. Keragaman budaya 

Indonesia membuat banyak orang memilih menikah dengan menggunakan adat dihari 

pernikahannya, terutama masyarakat bugis yang memang dikenal sangat kental akan 

adat pernikahannya. Pernikahan adat dalam setiap prosesinya memiliki makna dan 

nilai-nilai tersendiri. 

Adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan 

dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan 

perkawinan. Masalah itu akan timbul baik sebelum suatu pernikahan, sedangkan yang 

sesudahnya adat sesuatu pernikahan. 

Pernikahan adat adalah pernikahan yang masih sangat kental dengan adat 

istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang, dan hingga kini masih dipertahankan 
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Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), h. 
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oleh masyarakat Bugis Bulukumba. Pernikahan secara adat diyakini penuh dengan 

makna, simbol, dan doa dalam setiap rangkaian upacaranya. Maka bagi individu 

tertentu, khususnya individu yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat dari 

nenek moyang mereka, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan adat yang ada 

disetiap daerah.  

Adat dalam Pernikahan tradisional biasanya dilakukan oleh keluarga yang 

tidak memiliki campuran dari suku yang berbeda. Misalnya keturunan Bugis, 

Makassar, Mandar, Toraja dan sebagainya. Setiap kehidupan dari suku-suku tersebut 

biasanya menjalani prosesi adat disetiap tahapan kehidupan tak terkecuali pernikahan 

berdasarkan dari pendahulu mereka. Masyarakat menjalani prosesi adat terutama adat 

pernikahan sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap leluhurnya.  

Melaksanakan pernikahan secara adat , semua keluarga turut menjadi bagian 

dari acara pernikahan. Berbeda dengan pernikahan secara modern dimana biasanya 

tidak banyak yang terlibat.
22

 Adanya adat maka keluarga dan sanak saudara akan 

merasa dihargai dan ikut berperang penting dalam pernikahan. Pernikahan dengan 

menggunakan adat pastinya memiliki makna-makna dari setiap rangkaian prosesi 

adatnya. 

Ritual adat tradisional adalah pelaksanaan keyakinan masyarakat yang 

memiliki nilai-nilai umum yang dapat menjunjung tinggi budaya masyarakat.
23

 

Upacara tradisional dapat bersifat kepercayaan dan dianggap sakral dan suci. 
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Orang bugis mengartikan kawin yaitu saling mengambil satu sama lain 

(Siala). Pernikahan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan saja, melainkan 

kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbarui dan memperkuat hubungan 

keduanya.
24

 

Konsep pernikahan tradisional masih digandrungi oleh masyarakat, apalagi 

masyarakat bugis yang memang masih sangat kental dengan adat pernikahannya 

mengingat bahwa pernikahan merupakan budaya sakral. Pernikahan tradisional 

seperti adat Bugis Bulukumba memiliki banyak tahapan seperti tahapan pra nikah, 

nikah dan setelah nikah, konsep pernikahan tradisional cenderung lebih mahal dari 

pernikahan pada umumnya. 

D. Pernikahan dalam Perspektif Islam 

Pernikahan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur 

sedangkan menurut istilah adalah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan hubungan 

suami istri. Dalam Islam banyak dibahas mengenai pernikahan dimulai dari tujuan 

pernikahan, syarat pernikahan dan Islam juga mengajarkan cara agar pesta pernikahan 

tetap bisa berlangsung meriah tapi tetap mendapat berkah dan tidak melanggar 

tuntunan sunnah Rasulullah Saw, contohnya tidak hanya mengkhususkan undangan 

kepada orang kaya, tetapi juga mengundang orang miskin. 

Dalam pandangan Islam pernikahan adalah ikatan yang suci dimana laki-laki 

dan perempuan dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat dan masyarakat. 

Akad nikah dalam Islam berlangsung sederhana yang hanya terdiri dari dua kalimat 

yaitu ijab dan qabul. 
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Pengertian pernikahan menurut para sarjana Islam ada bermacam-macam 

pendapat diantaranya: 

a. M. Idris Ramulyo, berpendapat bahwa pernikahan menurut Islam adalah 

suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk 

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram 

dan bahagia.
25

 

b. Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, berpendapat bahwa pernikahan adalah aqad 

antara seorang laki-laki untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang 

diatur oleh syariat.
26

 

c. Nasruddin Thaha, berpendapat bahwa pernikahan adalah perjanjian dan 

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimaksud 

untuk hidup bersama berumah tangga dan untuk keturunan serta harus 

dilangsungkan menurut syarat-syarat Islam.
27

 

d. H. Sulaiman Rasyid, berpendapat bahwa pernikahan adalah aqad yang 

menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta betolong-tolongan 

atara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya 

bukan muhrim.
28

 

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan 

adalah suatu amalan yang menghalalkan suatu hubungan antara laki-laki dan 

                                                           

25
M. Idris Ramulyo, Beberapa  Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan 

Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind. Hill Co. 1984/1985), h. 174.  

26
H. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam. (Jakarta: Hidakara Agung, 1981, Cet. 

IX), h. 1.  

27
Nazruddin Thaha, Pedoman Perkawinan Umat Islam, Jilid I, (Cet. I, Jakarta) h. 168.   

28
Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Cet. XXVII, Sinar Baru Al-Gansindo, 1994) h.355.  



25 
 

 
 

perempuan menurut syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasulullah Saw. 

Ajaran islam adalah tuntutan atau nasehat, oleh karena itu pernikahan dalam 

Islam juga merupakan suatu tuntunan Islam yang memberikan pandangan tatacara 

pelaksanaan Ibadah nikah kepada setiap mukmin untuk memasuki pintu rumah 

tangga berdasarkan nilai-nilai agama Islam.  

Dasar pernikahan tercantum dalam ayat suci Al-Qur‟an dan hadits Nabi, 

sedangkan Al-Qur‟an tidak perlu diragukan lagi berdasarkan firman Allah Swt. QS. 

Az-Zariyat / 51:49. 

نَ  َْ رُ جَيْهِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ َْ مِهْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْىاَ زَ ََ  

Terjemahnya: 

 Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat 
(kebesaran Allah)

29
.  

Tujuan pernikahan ini, sudah menjadi kodrat Tuhan bahwa manusia dengan 

jenis kelamin yang berlainan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya, 

sehingga timbullah hasrat untuk hidup bersama. Dalam pikiran orang, ada faktor 

utama dalam hidup bersama itu yang merupakan kebutuhan seksual dan yang lainnya. 

Pernikahan dalam Islam adalah suatu pernikahan yang menurut syariat Islam 

disamping menjauhkan dari dosa, mengikuti sunnah Rasulullah Saw, dan juga 

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sebab menikah bagi seorang muslim 

adalah pintu utama dalam memasuki sebuah rumah tangga sebagaimana yang 

dilakukan oleh Rasulullah Saw. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat adalah jenis penelitian 

budaya. Jika dilihat dari aspek metode yaitu jenis penelitian deskriptif. Sedangkan 

dilihat dari aspek tempat memperoleh data yang digunakan ialah  kualitatif dengan 

cara peneliti melakukan penelitian lapangan (field research) dengan cara melihat 

langsung rangkaian adat pernikahan yang di jadikan objek penelitian.  

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Peneliti memilih daerah tersebut 

karena masih menjaga dan masih kental dengan rangkaian tradisi adat pernikahan 

yang diwariskan oleh nenek moyang . 

a. Kondisi geografis 

Kelurahan Jawi-Jawi merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Kelurahan Jawi-Jawi terletak kurang 

lebih 32 KM dari kota Bulukumba. Adapun batas-batas administratif pemerintahan 

kelurahan Jawi-Jawi yaitu:  

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balangpesoang          

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanete 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ballasaraja 
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4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tibona.
1
 

b. Keadaan sosial 

Kehidupan masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi mayoritas penduduknya 

adalah suku Bugis, walaupun ada yang merupakan suku lain di daerah tersebut karena 

ikatan pernikahan. Akan tetapi sudah dianggap satu etnis dan seluruh penduduknya 

beragama Islam. 

1) Tingkat pendidikan 

Pendidikan merupakan satu hal yang memajukan tingkat kecerdasan 

dan kesejahtraan dan tingkat perekonomian masyarakat pada umumnya. Hal 

ini juga mendorong tumbuhnya keterampilan sehingga menciptakan lapangan 

pekerjaan yang dapat membantu program pemerintah untuk pembukaan 

lapangan kerja guna menanggulangi pengganguran. Pendidikan dapat 

mempermudah untuk mendapatkan informasi yang lebih maju. 

2) Sarana dan prasarana 

Dalam hal sarana di Kelurahan jawi-jawi memiliki sarana yang telah 

dimanfaatkan secara baik. Baik dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan. 

Dalam hal prasarana dibidang pengairan yaitu saluran air, bisa dikatakan 

cukup memadai. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Jawi-jawi telah 

memiliki saluran air yang memadai dan telah dimanfaatkan dengan baik. 

Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air sumur selebihnya menggunakan 

air pdam untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk listrik dapat 
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Sumber Data Monografi Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba  
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dikatakan semua masyarakat di Kelurahan Jawi-jawi telah menggunakan 

listrik baik secara pribadi maupun menyambung dari masyarakat yang satu. 

3) Mata pencaharian 

Pada umumnya, masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi adalah petani, 

sehingga mata pencahariannya merupakan hasil dari pertanian mereka baik 

pertanian jangka pendek maupun pertanian jangka panjang. Tanaman jangka 

pendek seperti: Padi, Jagung, Pisang, dan Sayur-mayur. Tanaman jangka 

panjang seperti: Cengkeh, Karet, Merica. Selain itu juga terdapat beberapa 

hewan ternak seperti: Ayam, Kambing, Sapi. 

Selain sebagai Petani, sebagian masyarakat bekerja menjadi tukang 

kayu, tukang ojek, sopir mobil, buruh bangunan, dan Pedagang. Sisanya 

adalah PNS dan Pegawai Honorer yang bekerja sebagai pengajar di sekolah. 

Ada juga bekerja sebagai pegawai kantor Desa dan Pegawai di Puskesmas. 

4) Budaya 

Budaya masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya beranekaragam. 

Keanekaragaman budaya di Sulawesi Selatan merupakan sesuatu yang tidak 

dapat dipungkiri keberadaannya. Selain kelompok kebudayaan bangsa, 

masyarakat juga terdiri dari beberapa kebudayaan daerah yang bersifat 

kewilayahan yang merupakan dari berbagai kebudayaan kelompok suku 

bangsa yang terdiri dari daerah-daerah seperti di Kelurahan Jawi-Jawi ini. 

Kelurahan Jawi-Jawi merupakan daerah yang masih memiliki 

keanekaragaman budaya. 

Kondisi sosial-budaya masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi masih kental 

mempertahankan kebudayaan dari leluhur nenek moyang mereka dan masih 
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sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dalam 

kebudayaan masyarakat masih dipengaruhi kepercayaan-kepercayaan arwah 

terdahulu yang diwariskan sebelumnya dan masih dilestarikan hingga saat ini 

walaupun masyarakat telah menganut agama Islam. Pengaruh tersebut masih 

terlihat pada upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat . 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan sejarah 

Melalui pendekatan sejarah kita diajak untuk memasuki keadaan nyata yang 

berkaitan dengan pelaksanaan suatu peristiwa, yang terjadi dalam masyarakat. 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah atau seluk beluk adat pernikahan  

masyarakat Bugis Bulukumba. 

2. Pendekatan sosiologi agama 

Melalui pendekatan sosiologi agama yaitu memahami adat pernikahan dengan 

interaksi masyarakat dalam setiap prosesi adat pernikahan dan melihat nilai-nilai 

islam yang ada dalam adat pernikahan yang dilakukan masyarakat di kelurahan Jawi-

Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

3. Pendekatan antropologi 

Melalui pendekatan antropologi yaitu untuk memahami adat pernikahan 

dengan melihat wujud yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Melalui 

pendekatan ini berupaya mendeskripsikan suatu kebudayaan masyarakat dan 

bagaiman penyesuaian masyarakat dengan kebudayaan yang ada.
2
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C. Sumber Data 

Dalam penentuan sumber data , peneliti harus memiliki kecakapan dalam 

memecahkan suatu masalah dan menemukan informan kunci sehingga data yang 

dibutuhkan oleh peneliti benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ingin 

dipecahkan. 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada usaha peneliti 

sehingga penentuan informan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara  yang 

memahami tentang Adat Pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba.  Sumber data  yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer  

Diperoleh melalui Field Research atau penelitian lapangan dengan cara 

observasi, interview (wawancara) dan melakukan dokumentasi terhadap objek 

kegiatan yang berhubungan dengan adat pernikahan masyarakat Bugis Bulukumba. 

Data diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu 

tokoh agama, dan beberapa tokoh masyarakat setempat. 

2. Data Sekunder  

Data yang diperoleh melalui Library Research atau kepustakaan yaitu 

pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-

buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Observasi yaitu melihat secara langsung kegiatan, perilaku, dan tindakan pada 

rangkaian adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat serta melihat objek—

objek yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan infornan yang 

mengetahui mengenai Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Kelurahan Jawi-Jawi, 

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Wawancara ini dilakukan peneliti 

untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat agar permasalahan dapat 

terpecahkan. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa benda-

benda tertulis seperti, buku, majalah, catatan, surat kabar, jurnal, prasasti dan 

sebagainya. Metode dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang 

terkait dengan penelitian , agar  peneliti dapat menjelaskan dan menguraikan hal-hal 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini, sehingga hasil dari penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah perangkat yang digunakan peneliti dalam 

penelitian untuk mendapatkan atau memperoleh data. Instrument yang digunakan 
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dalam penelitian harus sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan. 

Adapun instrument yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Handphone atau kamera 

Digunakan sebagai alat untuk mendapatkan gambar serta merekam sesuai 

dengan fakta yang ada di lapangan. 

2. Pedoman Wawancara 

Digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi, 

dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

informan untuk mendapatkan sebuah informasi. 

3. Alat Tulis Menulis 

Digunakan untuk mencatat informasi dari informan. 

F. Tekhnik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, dilakukan pengolahan data yang disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian yang akan dikerjakan. Dalam penelitian ini pengolahan 

data menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a. Metode Induktif , yaitu dimulai dari kesimpulan yang bersifat khusus 

kemudia mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode Deduktif, yaitu data yang bersifat umum kemudian dijabarkan ke 

data-data yang bersifat khusus. 

c. Metode Komperatif,  yaitu menganalisis dengan cara membanding-

bandingkan data antara data yang satu dengan data yang lain kemudian 

menarik kesimpulan. 
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2. Analisis Data 

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan dilapangan, dan bahan-bahan lain yang digunakan sehingga 

mudah dipahami. Analis data dilakukan agar kita memperoleh solusi atas 

permasalahan penelitian yang akan dikerjakan, dengan memilih hal-hal yang penting 

serta membuat suatu kesimpulan atas data yang diperoleh.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba  

Agama Islam masuk di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17, proses 

pengislaman di Sulawesi Selatan dibawa oleh tiga orang ulama dari Melayu. Ketiga 

orang tersebut adalah Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk Ri Bandang), Khatib 

Sulaiman (Datuk Patimang), Abdul Jawad Khatib Bungsu (Datuk Ri Tiro). Mereka 

bertiga berpencar, Datuk Ri Tiro yang menyebarkan agama Islam untuk wilayah 

Bulukumba (Tiro) dan sekitarnya. Metode dakwah yang dipergunakan oleh beliau 

disesuaikan dengan selera rakyat Bulukumba (Tiro), lebih mengajarkan kepada hal-

hal yang konkrit dan mudah didalami oleh rakyat Bulukumba (Tiro) antara lain 

dengan mengajarkan kejujuran, berbuat kebajikan, tidak berbuat maksiat serta tidak 

memakan makanan haram. Selain itu agama Islam juga mewajibkan mengerjakan 

sholat lima waktu dan mengaji.
1
 

Rakyat Tiro yang sebelumnya banyak melakukan hal-hal mistik mulai 

ditinggalkan dan melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan Islam, meskipun beliau 

tidak melarang bahkan masih menghargai konsep penghormatan terhadap budaya 

leluhur, asalkan tidak bertentangan dengan aqidah Islam. Dengan demikian, rakyat 

tidak berat dalam proses penerimaan Islam. Agama Islam kemudian menyebar tidak 

hanya di kerajaan Tiro melainkan juga di kerajaan-kerajaan sekitarnya seperti Bira, 

Bantaeng, Sampeang dan Kerajaan-kerajaan di Tellu Limpoe yaitu Tondong, Bulo-

Bulo dan Lamatti merupakan wilayah kabupaten Sinjai. 

                                                           

1
Bahtiar, “Islamisai di Tiro Bulukumba” , Jurnal Al Qalam 18, no. 2 (2012): h.227. 
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Tidak ada referensi yang menguatkan bahwa kapan, siapa dan dimana 

dimulainya adat pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. Bisa jadi adat pernikahan ini sudah ada jauh sebelum Islam 

datang. Adat pernikahan ini berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan 

kebutuhan masyarakat itu sendiri, maka ketika Islam datang terjadilah akulturasi 

budaya lokal dengan budaya Islam. Jadi ada adat yang tidak dilaksanakan lagi dan 

ada adat yang diambil kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam.  

Setelah penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan sebagaimana hasil 

wawancara yang didapatkan dari  masyarakat, bahwa adat pernikahan di kelurahan 

Jawi-Jawi kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan masih ada sampai sekarang. Sebagaimana 

yang diuraikan oleh Puang Aman: 

“Ade appabottingenge dena diissengngi taung siaga na mammula ripigauki, 
tafi mannessae ade appabottingenge iyanaro ade pole tau riolota  na rifigau 
umpi lettu kokkoro, iyanaro idi tau rimunri’e dijama tonni agi-agi napigau 
tau riolota”.

2
 

Artinya:  

“Adat pernikahan itu tidak diketahui pasti tahun berapa mulai 
dilaksanakannya tetapi yang jelas adat pernikahan merupakan adat turun 
temurun yang sudah dilaksanakan dari nenek moyang hingga sekarang dan 
sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melaksanakannya.  

Dari zaman dulu adat pernikahan ini telah ada tapi tidak ada yang bisa 

memberikan kurung waktu secara pasti kapan adat pernikahan masyarakat di 

Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini mulai 

dilaksanakan tetapi kalau dilihat dari segi model pernikahannya  maka bisa dianalisa 

bahwa adat pernikahan masyarakat ini paling tidak merupakan tradisi turun temurun 

                                                           

2
Aman ( 64 ), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 2 September 2021. 

 



36 
 

 
 

dilakukan oleh masyarakat-masyarakat pada zaman kerajaan. Prosesinya tentu tidak 

sama ketika adat masyarakat bugis ini masih dalam lingkup kerajaan dimana masih 

sangat menjunjung nilai-nilai adat, masih memiliki pantangan-pantangan salah satu 

diantaranya adat masyarakat dulu tidak ingin menikah jika bukan sesama bangsawan. 

Derajat seseorang bisa dikatakan tinggi bukan hanya karena dia seorang 

bangsawan tetapi karena dia memiliki kedudukan sosial yang patut diperhitungkan, 

misalnya karena tingkat pendidikan, jabatan dalam struktur pemerintahan, 

kemampuan dibidang ekonomi (kaya) sehingga ada harta yang dapat menjamin 

masyarakatnya dan pengetahuan agama yang baik. Zaman sekarang ini banyak 

bangsawan atau karaeng yang memiliki sifat yang tidak seharusnya dia miliki, oleh 

karena itu bisa saja derajat sosialnya turun. Disisi lain masyarakat biasa kemudian 

mendapatkan pendidikan yang tinggi, memiliki sifat yang baik, memiliki kebenaran 

dengan melakuan sesuatu yang benar maka derajat sosial seseorang itu bisa tinggi, 

disinilah pernikahan sekarang, masyarakat biasa  sudah bisa menikah dengan 

bangsawan atau karaeng karena seperti yang telah dijelaskan bahwa bangsawan bisa 

saja turun derajatnya begitupun sebaliknya masyarakat biasa juga bisa naik derajat 

sosialnya. 

Masyarakat dahulu tidak ingin keluar dari keluarganya karena mereka 

menjamin bahwa keluarganya adalah keturunan yang baik. Mereka beranggapan 

bahwa jika ia menikah dengan keturunan keluarga yang kurang baik maka bisa 

berdampak pada keluarga mereka, oleh karena itu dahulu ada yang menikah dengan 

sepupu sekali atau siala massappusiseng, pernikahan yang lazim dilakukan oleh suku 

Bugis yaitu pernikahan antar sepupu atau keluarga terdekat. Pernikahan seperti ini 

bertujuan agar harta kekayaan tidak jatuh ketangan orang lain. khususnya pada 
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golongan bangsawan, pernikahan antar sepupu berarti keturunan bangsawan tidak 

akan berkurang atau hilang. Tetapi ada perubahan sosial maka perubahan-perubahan 

budaya ini bisa saja berubah. Perubahan-perubahan tersebut antara lain bisa kita lihat 

dimana seorang bangsawan atau karaeng bisa saja menikah dengan masyarakat pada 

umumnya. Jadi, perjodohan yang diutamakan adalah perjodohan dalam lingkungan 

sendiri. Akan tetapi, dapat juga seseorang memilih jodoh dengan siapa saja, baik yang 

masih ada pertalian darah maupun dengan orang di luar lingkungan keluarga asal 

menganut agama yang sama. 

Adat pernikahan dimulai dari proses sebelum pernikahan sampai pada proses 

setelah pernikahan. Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang 

memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa tata 

kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya maupun proses penyerahan dan 

penerusanya pada generasi berikutnya. Seiring proses penerusan terjadi tanpa 

dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal 

yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja.   

Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa tradisi, bahasa daerah yang 

dipakai dengan sendirinya diambil alih dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi 

diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa ini pun 

menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan 

masa depan pun menjadi terselubung, tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya 

sendiri.
3
 Dengan merujuk pada teori tersebut , dapat dikatakan bahwa tradisi atau adat 

pernikahan yakni adat istiadat yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat 

                                                           

3
Lihat Hassan Sadily, Ensiklopedia  Indonesia, Vol 6. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) h. 

360. 
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di kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sedangkan 

secara tekhnis merujuk pada adat dengan maksud menjaga, menghormati serta 

memelihara warisan nenek moyang yang telah ada.  

Penyelenggaraan pesta pernikahan sangat terkait dengan status sosial keluarga 

yang menyelenggarakan pesta pernikahan. Jika keluarga perempuan atau laki-laki 

berasal dari lapisan bangsawan, maka dipastikan pelaksanaan  pernikahan akan sangat 

rumit sebab hal tersebut terkait dengan berbagai simbol yang menyiratkan status 

sosial seseorang, maka semakin rumit pula bentuk acara pernikahan yang 

dilaksanakan.
4
 

Berdasarkan  keterangan dari bapak saleng bahwa perbedaan antara keturunan 

karaeng dan orang biasa adalah terletak pada pemberian sompa atau mahar jika 

mempelai laki-laki dari keturunan karaeng maka mereka akan mengikuti adat mereka 

seperti dengan menaikkan sompa atau mahar sebanyak 88 real tetapi jika perempuan 

yang berasal dari keturunan karaeng dan ingin menikah dengan orang biasa maka 

mereka tidak menggunakan adatnya. Keluarga pihak laki-laki hanya membawa 

sompa sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak walaupun uang panaiknya tetap 

tinggi karena melihat status sosial perempuan serta pendidikannya yang tinggi
5
. 

Perbedaan adat pernikahan bangsawan dengan masyarakat biasa dapat dilihat 

dari sisi biaya, karena pernikahan bangsawan memerlukan biaya yang cukup besar 

dibandingkan dengan masyarakat biasa, dan dari sisi kebangsawanan perempuan dan 

laki-laki harus sama-sama dari golongan bangsawan yang dimaksudkan untuk tetap 

mempertahankan gelar kebangsawanan mereka. Apabila seorang laki-laki bergelar 

                                                           

4
Numan Said,  Membumikan Islam di Tanah Bugis, (cet. I; Makassar : Alauddin Press, 2011), 

h. 93.  

5
 Saleng (62 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 23 September 2021. 
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bangsawan kemudian menikah dengan perempuan biasa maka anaknya akan tetap 

mengikuti gelar dari keturunan bapaknya, sedangkan bagi perempuan yang bergelar 

bangsawan kemudian menikah dengan laki-laki biasa maka perempuan tersebut oleh 

ayahnya ia terbuang artinya ia keluar dari keluarganya.
6
 

Dari hasil penelitian lapangan di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba jika dilihat dari sisi kebangsawanan, walaupun laki-lakinya 

tidak memiliki keturunan bangsawan tetapi antara keduanya sudah memiliki 

kecocokan maka pernikahan akan tetap dilaksanakan karena dalam ajaran islam juga 

sudah dipahami bahwa tidak ada manusia yang mulia sekalipun dia bukan seorang 

bangsawan tetapi jika agamanya bagus maka itulah yang terpenting.   

Sistem pernikahan yang berlaku turun temurun di Bulukumba, umumnya Pola 

pemilihan jodoh yang dipandang paling ideal, adalah memilih calon istri atau suami 

dalam lingkungan dan garis keturunan sendiri.
7
 Model pemilihan pasangan tersebut 

sudah lama dipraktekkan tetapi tidak menutup kemungkinan diantara masyarakat ada 

yang memilih pasangan di luar lingkungan keluarga. Sebagaimana juga yang 

dikatakan oleh bapak Ali: 

“Denria itu ko elokki tauwe mappabotting pada iya tonmi difasiala massajing 
tafi kokkoro enna na diulle manui anak-anakke fa pada iya tonmi mappuji 
nappa kokkoro engkana diaseng hp maega tonna messu massikola koro tonni 
siruntu jodona” 

Artinya: 

“Zaman dahulu jika kita ingin menikahkan anak kami, kita menjodohkannya 
dengan keluarga sendiri tapi sekarang kita sudah tidak bisa lagi memaksa 

                                                           

6
Lalu Tambeh Wadi, “Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Bangsawan) Sebagai Penyebab 

Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, Al-Ihkam: Jurnal Ahwal Al-

Syakhshiyah, Vol. Ix No 1. (Juni 2017), h.118. 

7
Andi bakri (48 Tahun) Penyuluh Kantor Urusan Agama, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 5 

September 2021. 
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anak-anak untuk dijodohkan karena mereka sudah pintar memilih 
pasangannya sendiri apa lagi sekarang sudah ada namanya handphone  dan 
banyak juga yang sekolah atau melanjutkan pendidikannya di luar daerah jadi 
biasanya mereka bertemu disana”.

8
 

Zaman dahulu setiap pasangan yang ingin menikah atau mencari jodoh tahap 

awal biasanya mereka melihat dulu calon pasanggannya atau dalam bahasa bugis 

disebut (makkita) dan masih banyak yang melakukannya hingga sekarang akan tetapi 

pada saat ini sebagian orang tidak memerlukannya lagi karena biasanya sebelum 

pernikahan anak laki-laki atau perempuan sudah mengenal pasangan mereka atau 

telah berteman sejak lama. 

Acara lamaran dimaksudkan untuk menanyakan wanita yang menjadi calon 

pasangannya dan sebagai pengukuhan bahwa wanita tersebut sudah ada yang 

menikahinya. Semakin hari semakin lama zaman sudah berubah, tetapi bukan berarti 

rangkaian tata cara pernikahan tradisional yang kini dilaksanakan hanya formalitas 

saja. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang melaksanakan adat pernikahan 

tradisional. Adat pernikahan di kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba mengalami perubahan karena banyaknya masyarakat yang 

hanya mengikuti adat yang sudah ada tanpa mengetahui makna-makna yang 

terkandung didalamnya sehingga seiring perkembangan zaman adat mulai 

disepelekan dan sedikit demi sedikit mengalami perubahan. 

 

 

 

 

 

                                                           

8
Ali (53 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 8 September 2021  
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B. Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba  

Prosesi adat pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik 

untuk dibahas, baik dari latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi 

kompleksitas pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang terjadi bukan hanya 

menyatukan dua orang yang saling mencintai, lebih dari itu ada nilai-nilai yang tak 

lepas untuk dipertimbangkan dalam pernikahan, seperti status sosial, ekonomi, dan 

nilai budaya dari masing-masing keluarga pria maupun wanita. Kompleksitas 

penikahan pada masyarakat bugis merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk 

dipertimbangkan dalam pernikahan. 

Pernikahan bugis adalah salah satu pernikahan di Indonesia yang paling 

kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran 

hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga. Ditambah lagi 

dengan biaya mahar dan  doi menre  atau biaya akomodasi pernikahan yang selangit. 

Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai macam etnis dan 

suku, dan masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Di dalam 

kehidupan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat 

Bulukumba, dikenal istilah “Panggadereng” (Adat Istiadat). Panggadereng ini 

adalah perwujudan bentuk dari kebudayaan masyarakat. 

Salah satu bentuk dari Panggadereng (adat istiadat) dari kehidupan 

masyarakat Bugis Bulukumba adalah Appabottingeng (pernikahan). Pernikahan ini 

merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat bugis yang di 

dalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam 

upacara ritual yang penuh dengan makna simbol. 
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Pernikahan adat adalah salah satu bentuk budaya lokal yang tumbuh ditengah-

tengah masyarakat. Bentuk budaya lokal ini memiliki perbedaan dan keunikan pada 

komunitas masyarakat tertentu. Hal ini biasa terlihat pada tata cara pelaksanaannya, 

begitu pula pada simbol-simbol yang muncul dari budaya tersebut. 

Mengenai prosesi pernikahan , termasuk di dalamnya tahap pra nikah, tahapan 

nikah, dan tahapan setelah nikah pada dasarnya tetap sama dengan prosesi sebelum 

masuknya Islam terutama yang berhubungan dengan masalah mahar hanya saja 

prosesi pernikahan setelah datangnya Islam lebih praktis, yang berbeda hanyalah 

prosesi ijab qabulnya saja yang mengikuti ajaran Islam sebagai pernikahan dalam 

Islam.
9
  

Adapun prosesi pernikahan Adat Bugis Bulukumba di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dapat dibagi atas tiga tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Tahapan Pra Nikah 

a. Mappese’-pese (penjajakan) 

Merupakan suatu tahapan dimana pihak laki-laki mengadakan penjajakan 

terhadap wanita yang ingin dilamarnya dengan menanyakan apakah wanita yang telah 

dipilih belum ada yang mengikatnya (dena gagapa seokki) dan apakah ada 

kemungkinan untuk diterima dalam pinangan itu. Mappese’-pese (penjajakan) ini 

biasanya pihak laki-laki mengutus satu atau dua orang dari kerabat terdekat yang 

dapat menyimpan rahasia agar jika usaha penjajakan gagal tidak akan mudah 

diketahui oleh orang lain yang dapat menimbulkan rasa malu (siri) bagi laki-laki.  

                                                           

9
Nuraeni, Islam dalam Tradisi Pernikahan, Jurnal Rihlah 7, no. 2 (2019): h.152.  



43 
 

 
 

Kegiatan mappese’-pese yang dilakukan oleh kerabat pihak laki-laki biasanya 

menyembunyikan maksud kedatangannya tetapi keluarga atau orang tua dari 

perempuan pasti sudah bisa menebak atau mengetahui maksud kedatangan mereka, 

karena kebanyakan mereka hanya bertanya tentang gadis yang ingin dilamar. 

Mappese-pese atau penjajakan merpakan kunjungan resmi pertama untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung dan sangat halus, 

misalnya apakah gadis tersebut sudah ada yang menyimpannya  

Setelah orang tua dari pihak perempuan mengetahui maksud dari utusan pihak 

laki-laki, maka mereka meminta waktu untuk melakukan musyawarah kepada pihak 

keluarga dan anak perempuannya, dan kemudian meminta utusan pihak laki-laki 

untuk datang kembali mendengar hasil musyawarah mereka. Jika kunjungan kedua, 

pihak perempuan menerima maksud baik tersebut maka pihak laki-laki selanjutnya 

akan mengutus beberapa orang terpandang, baik dari dalam lingkungan keluarga 

maupun dari luar lingkungan keluarga untuk datang menyampaikan lamaran Madduta 

atau Massuro. 

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan  bahwa sudah jarang sekali 

dijumpai kegiatan mappese’-pese (penjajakan) Karena kebanyakan dari laki-laki atau 

perempuan sudah saling mengenal sehingga penyelidikan terhadap calon suami atau 

istri oleh pihak keluarga tidak perlu lagi dilakukan. 

b. Madduta atau Massuro (Melamar) 

Madduta (Melamar) adalah proses selanjutnya setelah acara mappese’-pese 

(penjajakan) dengan mengutus orang yang telah ditunjuk atau dipercaya dari pihak 

laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan lamaran secara resmi. 
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Madduta dalam bugis Bulukumba biasa pula disebut dengan massuro yaitu 

meminang dengan cara pihak laki-laki meminta kepada wanita untuk menjadi istrinya 

dengan cara terang-terangan yang disaksikan oleh masyarakat sesuai dengan tradisi 

dan budaya setempat. Pihak laki-laki akan mengundang keluarga seta tokoh 

masyarakat serta menunjuk seorang duta (juru bicara). Begitupun dengan pihak 

perempuan juga akan menunjuk juru bicara (pattarima duta) untuk mengikuti prosesi 

tersebut. Pada prosesi madduta akan dibicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam 

pernikahan khususnya uang belanja (doi menre) dan mahar (sompa) untuk 

perempuan. 

Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Baba 

mengatakan: 

“Jika acara madduta terpisah dengan acara mappettu āda, maka pihak to 
maddūta dengan to riaddutai telah melakukan kesepakatan-kesepatan awal, 
seperti; mahar atau Sompa, uang belanja atau doi balanca, hari pernikahan 
dan lain sebagainya yang akan dikukuhkan pada acara mappettu ada”.

10
 

c. Mappettu ada 

Mappettu ada merupakan salah satu tahap atau kegiatan dalam proses 

berlangsungnya upacara pernikahan. Mappetuada yakni menetapkan pembicaraan 

setelah proses madduta dilaksanakan. Pada acara mappetuada, biasanya juga ditindak 

lanjuti dengan mappasirekeng yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-

kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses madduta.  

                                                           

10
Baba (44 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi 8 September 2021  
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Tradisi masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba pada acara mappettu ada, pihak laki-laki ketika datang ke rumah pihak 

perempuan membawa perlengkapan sebagai berikut:
11

 

1) Bossara yang berisi buah-buahan dan kue-kue tradisional seperti dodol, 

kue merah, baje, lapis dan aneka kue lainnya. 

2) Kempu beserta isiannya. Kempu atau tempat mahar, isi kempu sebagai 

simbol sumber rezeki, kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan. Isi 

kempu yang di bawah pada saat acara mappettuada dengan acara akad 

berbeda.  

Setelah perlengkapan tersebut diserahkan kepada pihak perempuan dan 

seserahan tersebut diterima, barulah acara mappettu ada dimulai dengan dipandu oleh 

pembawa acara yang telah ditentukan. Pada acara mappettu ada akan dibicarakan hal-

hal yang akan dipersiapkan pada acara pernikahan yaitu sebagai berikut: 

1) mahar (sompa) 

2) uang naik (doi menre) 

3) uang nikah (doi kahing) 

4) cincin pengikat (cincing passeo) 

5) kempu dengan isi 

6) sebuah tempat yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk segi empat 

kemudian dibungkus dengan kain putih (sorong atau kanre anak) 

7) bossara berjumlah 12 

8) bagian pemerintah setempat (upa karya) 

                                                           

11
Muh Yasin (70 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi,  20 

September 2021. 
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9) Tiga Buah Ringgi (tellu lima suku) 

10)  erang-erang (perlengkapan sehari-hari pihak perempuan yang akan 

diberikan oleh pihak laki-laki pada saat mappaenre’ botting), taha totoa 

(bagian orang yang dituakan dalam keluarga), taha sappu siseng (bagian 

sepupu satu kali), Baku Puli (berisi kue merah dan sokko) dan penentuan 

hari pernikahan (tanra esso). 

Penentuan sompa di daerah asal  Etnis Bugis adalah penggolongan masyarakat 

berdasar status sosial yang terdiri dari bangsawan tinggi 88 real, bangsawan 

menengah sebesar 44 real, golongan orang kebanyakan (to maradeka) sebesar 22 real, 

dan golongan budak (ata) sebesar 10 real. 

d. Mappaisseng (Memberi Kabar) dan mappalettu selleng (mengundang)  

Setelah kegitan Mappettu ada telah selesai dan menghasilkan keputusan 

terutama mengenai waktu pernikahan, maka kedua belah pihak keluarga calon 

mempelai akan menyampaikan atau memberi kabar kepada kerabat terdekat atau 

seluruh sanak saudara, tetangga atau kepada orang lain biasanya kegiatan ini 

dilakukan satu atau dua minggu sebelum hari pernikahan. 

Zaman dahulu ketika ingin mengundang seseorang, misalnya  tujuh hari 

sebelum hari pernikahan maka tujuh orang yang akan datang untuk mengundang dan 

jika empat hari sebelum pernikahan maka empat orang juga yang akan datang 

mengundang. Sekarang telah ada pengaruh Islam maka sudah tidak diharuskan 

mengantar undangan dengan menggunakan baju bodo atau pakaian adat akan tetapi 

sekarang mereka sudah memakai baju muslim untuk menghargai orang yang 

diundang. 
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e. Ma’pparuhung atau ma’balasuji 

Ma’balasuji adalah bangunan tambahan  yang didirikan di samping kiri/kanan 

dan di dalam rumah yang terbuat dari anyaman bambu dibuat beberapa minggu 

sebelum hari pernikahan. Di tengah-tengah bangunan juga didirikan lamming yang 

merupakan tempat duduk pengantin bersama pengiringnya yang dipenuhi dengan 

dekorasi yang beraneka ragam bentuk dan warna, juga bola-bola botting (rumah-

rumah penganting) dilengkapi dengan hompong atau janur kuning dari pucuk daun 

kelapa. Sebelum kegiatan ma’balazuji terlebih dahulu diadakan selamatan agar 

kegiatan berjalan dengan lancar.  

f. Memanggil Adat (Molli ade)  

Molli ade dalam adat pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi selalu dilakukan pada 

saat acara mappaccing akan dilaksanakan biasanya tiga atau dua hari sebelum acara 

mappaccing. Orang yang pergi memanggil adat (molli ade) satu orang laki-laki dan 

satu orang perempuan dengan berpakaian rapih dan sopan tentuya dengan 

menggunakan sarung dan songkok bagi laki-laki serta membawa rokok dan korek api 

untuk diberikan kepada orang yang ingin dipanggil seperti tokoh masyarakat, tokoh 

adat dan tokoh agama.
12

  

g. Cemme botting 

Dalam adat orang bugis sebelum mappaccing terlebih dahulu calon pengantin 

akan dimadikan terlebih dahulu oleh orang yang biasa memandikan calon pengantin. 

 

 

                                                           

12
Ruhaena (45 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 17 September 

2021.  



48 
 

 
 

h. Macceko 

Pelaksanaan macceko di Kelurahan Jawi-Jawi, yaitu sebelum adat mappaccing 

dilakukan pada malam hari maka calon pengantin perempuan pada sore hari 

melakukan acara macceko. Untuk calon pangantin perempuan setelah cemme botting 

kemudian akan dilakukan macceko oleh indo botting dimaksudkan agar riasan atau 

dadasa (riasan hitam) dapat melekat dengan baik pada dahi calon pengantin. 

Macceko bermakna bahwa kecantikan, kerapihan dan kebersihan adalah milik 

perempuan setelah proses macceko.  

Jadi apabila kita melihat seorang perempuan yang ada cukuran pada dahinya 

kita dapat mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah pengantin baru (botting 

paru). 

Perlengkapan yang digunakan dalam acara macceko yaitu: silet (sile), beras 

(berre), kelapa (kaluku), gula merah (golla cella), minyak kelapa (minya kaluku) 

yang semuanya akan diberikan kepada indo botting ketika acara macceko selesai.
13

  

Makna kelapa dan gula yaitu malunra na macenning (manis dan gurih) diharapkan 

agar kedua mempelai dapat hidup sejahtera dan sukses. 

i. Makan Adat (Manre Ade) 

Makan adat (manre ade) adalah salah satu prosesi adat dalam pernikahan bugis 

Bulukumba yang merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Makan adat 

(manre ade) dilakukan pada malam hari sebelum acara mappaccing. Prosesi ini, 

komunikasi antara pemimpin dan masyarakat sangat dekat. Makan adat (manre Ade) 

ketika makan bersama ini menyimbolkan hubungan yang kuat antara pemimpin 

daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat setempat.  

                                                           

13
H. Kota (65 Tahun), Indo Botting, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 17 September 2021.   
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Makan adat (manre ade) ini kepekaan pemimpin, tokoh adat dan tokoh 

masyarakat sangat dibutuhkan karena sebelum pemimpin menyelesaikan 

makanannya, ia harus melihat dulu kondisi masyarakat yang ikut makan bersama jika 

semua dianggap sudah kenyang, maka pemimpin bisa menghentikan makannya. 

Begitupun dengan masyarakat, jika pemimpinnya belum berhenti makan, maka 

masyarakat tetap menahan diri tidak menyelesaikan makannya sampai pemimpinnya 

berhenti makan. Inilah yang perlu dijaga hubungan yang harmonis antara pemimpin 

dan masyarakat. 

j. Pembacaan Barazanji (Mabarazanji) 

Mabarazanji sudah turun temurun dilakukan oleh Suku Bugis hingga saat ini 

masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi. Pembacaan 

barazanji (mabarazanji) merupakan salah satu rangkaian dalan upacara mappaccing  

yang dilakukan sebelum mappaccing. 

Barazanji ialah melantunkan kisah Nabi Muhammad Saw yang diiringi dengan 

doa kepada Allah Swt agar pernikahan dapat terselenggarakan dengan baik.  

Mabarazanji dilakukan oleh beberapa orang laki-laki dewasa, pembacaan barazanji 

dimulai oleh imam terlebih dahulu kemudian diikuti oleh yang lainnya. Mabarazanji 

ini dilakukan dengan cara semua orang yang ingin melakukan barazanji berdiri 

termasuk calon pengantin, kemudian pemilik pesta akan memasukkan amplop pada 

saku orang yang melakukan barazanji. Saat pembacaan barazanji telah selesai 

barulah orang bisa duduk kembali termasuk calon pengantin. 

k. Khatam Al-Qur’an (Mappanre Temme) 

Sebelum proses upacara adat mappaccing pada malam hari terlebih dahulu 

dilakukan Khatam Al-Qur‟an yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh 
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masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 

kegiatan ini dipimpin langsung oleh imam yang membacakan ayat-ayat suci Al-

Qur‟an dan diikuti oleh calon pengantin yang bertujuan untuk memantapkan calon 

mempelai dalam pembacaan ayat suci Al-Qur‟an, dan sebagai wujud rasa syukur 

kepada Allah karena telah diberikan rahmat, kesempatan, serta umur yang panjang 

untuk dapat melangsungkan pernikahan.   

Mappanre temme dilakukan dengan membaca beberapa surat pendek yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an yang dipimpin oleh imam. Proses mappanre temme harus 

dilakukan karena merupakan ciri khas orang Bugis yang religious, sehingga 

mappanre temme dipadang sebagai suatu kewajiban adat. 

Kemudian pada saat kegiatan mappaccing telah selesai calon mempelai diantar 

ke rumah guru mengaji untuk diberi perlengkapan berupa: sarung (lipa), pakaian 

(pakeang), beras (berre), gula merah (golla cella),  kue (beppa ) dan uang (doi) 

sebagai ungkapan terima kasih kepada sang guru mengaji. Di rumah guru mengaji 

juga diadakan selamatan agar proses perkawinan berjalan lancar.
14

 

l. Mappaccing 

Upacara adat mappaccing dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga calon 

pengantin. Adat mappaccing merupakan proses adat yang wajib dilakukan oleh Suku 

Bugis sebelum melaksanakan pernikahan, sehingga proses mappaccing disebut 

sebagai salah satu upacara adat yang sakral dalam sistem pernikahan Suku Bugis.
15

 

                                                           

14
Ruhaena (45 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 17 September 

2021. 

15
Anwar Havid, dkk, Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten 

Bombana). (Cet. I; Kendari : Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra), h.84. 
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Upacara adat mappaccing dilaksanakan pada waktu tudangpenni , menjelang 

acara aqad nikah atau ijab qabul keesokan harinya. Upacara mappaccing adalah salah 

satu upacara adat bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar atau 

paccing. Daun paccing bermakna kebersihan dan kesucian. Dengan demikian 

pelaksanaan mappaccing mengandung makna akan raga dan kesucian jiwa. 

Pelaksanaan mappaccing disiapkan perlengkapan yang semuanya mengandung 

makna simbolis seperti: 

1) Sebuah bantal (Tinggulung) atau pengalas kepala  

Bantal (Tinggulung) yang diletakkan di depan calon pengantin, yang 

memiliki makna penghormatan atau martabat, kemuliaan dalam bahasa bugis 

berarti mappakalebbi. 

2) Sarung 7 lembar (lifa pitu lampa)  

Sarung (lifa) yang tersusun diatas bantal yaitu sebagai penutup aurat, 

artinya istri adalah pakaian dari suami dan suami merupakan pakaian dari 

istri. Sarung 7 lembar (lifa pitu lampa) bermakna kebenaran karena berasal 

dari kata tujuh yang dalam bahasa bugis diartikan benar. Sehingga diharapkan 

setiap langkah pekerjaan maupun rencana selalu berjalan dengan baik dan 

benar. Selain itu, tujuh juga dimaknai sebagai jumlah hari jadi dalam 

memasuki jenjang pernikahan diharapkan bagi calon pengantin dapat 

mengetahui hak dan kewajibannya dalam tujuh hari tesebut.  

3) pucuk daun pisang (pucu’ raung utti)  

Di atas bantal diletakkan pucuk daun pisang (pucu’ raung utti) yang 

melambangkan kehidupan yang berkesinambungan dan lestari, sebagaimana 

keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun dan selalu 
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muncul tunas baru. Bagi masyarakat bugis dimaknai sebagai kelanjutan 

keturunan. 

4) Daun nangka (Daung Panasa) 

Daun nangka atau daung panasa memiliki makna senantiasa bercita-

cita akan kebaikan dan kejujuran. Kata nangka dalam bahasa Bugis yaitu 

panasa berarti suatu keinginan luhur yang diharapkan calon mempelai dapat 

mempunyai cita-cita yang luhur untuk masa depannya. Sedangkan bunga 

nangka dalam bahasa Bugis disebut lempu, jika dikaitkan dengan kata lempuu 

(kejujuran), memiliki simbol kejujuran dan dapat dipercaya, sehingga 

diharapkan agar calon mempelai ketika berumah tangga dapat berkata jujur 

satu sama lain.
16

 Daung nangka merupakan salah satu perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam upacara adat mappacci atau mappaccing. Daun nangka 

(daung panasa) disusun secara rapi di atas bantal (tinggulung) dan dirangkai 

menyerupai bunga kaitannya dengan proses adat mappaccing agar calon 

pengantin memiliki cita-cita atau harapan dan memiliki kehidupan rumah 

tangga yang harmonis.  

5) Lilin (patti) 

Lilin (patti) kemudian dinyalakan sebagai penerang bagi calon 

pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Lilin bermakna agar suami 

istri mampu menjadi penerang bagi keluarganya  dimasa yang akan datang. 

 

 

                                                           

16
Anwar Havid, dkk, Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten 

Bombana). h.98. 
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6) Benno 

Benno terbuat dari beras yang telah disangrai bermakna kemandirian 

dalam membina rumah tangga, yang diharapkan agar nantinya calon pengantin 

dapat hidup mandiri dan orang tua juga berharap anaknya memiliki kehidupan 

yang berkembang. 

7) Bekkeng  

Wadah bekkeng merupakan tujuh tempat paccing  yang terbuat dari 

logam bermakna sebagai dua insan yang menyatu dalam suatu ikatan 

pernikahan sehingga diharapkan agar pasangan suami istri tetap menyatu dan 

bahagia sampai akhir hayat. 

8) Air (Uhae) 

Disiapkan Air (Uhae) yang bermakna memperoleh rezki dan berkah 

yang mengalir seperti air dari Allah Swt. Air juga memiliki makna kebersihan 

dan kesucian. Di dalam air diberi daun sirih, dan kaddaro buku yang akan 

dipercikkan kepada calon mempelai pengantin. 

9) Beras (berre) 

Beras merupakan bahan utama sehingga diharapkan calon mempelai 

selalu mejadi utama bagi pasangannya dan dapat mempraktekkan filosofi padi, 

semakin berisi semakin merunduk sehingga diharapkan kedua calon pengantin 

untuk tidak sombong, selalu berhati dan berjiwa sederhana dalam melangkah 

dikehidupan ini. 
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10)  Sisir (Jakka) dan Cermin (camming) 

Sisir (jakka) bermakna agar kedua calon mempelai dapat menata 

kehidupan rumah tangga dengan baik. Cermin memiliki makna istri adalah 

cerminan dari suami begitupun suami adalah ceriman dari istri. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh H. Kota:
17

  

“aro jakkae madeceng atorona jaji elotta mappakkoro toi kehidupanna 
anakke. Pada mutoi cammingnge iaro bainena camminenna muto lakkainna 
pakkoro muto lakkainna camminennato bainena. Jaji ko makessing sifatna 
bainena makessitto itu sifatna lakkaiina.” 

11)  Daun pacci (raung paccing) 

Daun pacci (raung paccing) sebagai simbol kebersihan dan kesucian. 

Penggunaan daun pacci menandakan bahwa calon pengantin telah bersih dan 

suci hatinya, karena daun pacci bermakna suatu kebersihan dan keindahan 

yang diharapkan akan membersihkan calon pengantin dari segala keburukan 

yang ada. 

Penggunaan paccing ini menandakan bahwa calon mempelai telah 

bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan 

kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami isteri hingga ajal menjemput. 

Orang-orang yang diminta untuk meletakkan paccing pada calon mempelai 

biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan 

punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna 

agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup bahagia seperti 

mereka yang meletakkan paccing di atas tangannya. 

 

                                                           

17
H. Kota (65 Tahun), Indo Botting, wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 17 September 2021.  
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m. Manre Bela 

Manre bela dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan mengadakan selamatan dengan 

menyediakan sokko (nasi ketan), ayam (manu nasu likku) dan utti (pisang).  Manre 

bela ini memiliki makna agar kedua mempelai akan selalu terus bersama dimanapun 

mereka berada dan agar menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh ibu Intan
18

: 

“Sebelum laoi bottingnge di faanre belai dolo, biasanna tau keddi maiye 
mappakkoro, difassadianni manu makkaju fura dinasu hette kaluku, sokko, na 
utti lampe nappa diolliranni fabaca atau imam biasae to ha mappanre bela.” 

Artinya: 

“Sebelum pengantin pergi ke rumah calon istri atau suaminya terlebih dahulu 
dilakukan manre bela karena itu sudah kebiasaan orang sini, dengan 
menyediakan ayam, nasi ketan dan pisang panjang setelah kita memanggil 
orang yang biasa mappanre bela.”  

2. Tahapan Nikah 

a. Massalama Botting 

Sebelum mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, maka 

dilakukan selamatan atau dalam bahasa bugis biasa disebut massalama botting 

terlebih dahulu.  Setelah semua kelengkapan telah disajikan (dipatala) termasuk 

erang-erang, bossara, dan kempu beserta isiannya kemudian dipanggil seorang guru 

untuk mabaca atau membaca doa agar proses pernikahan berjalan dengan baik. 

b. Mempersiapkan Pengantin (Mappangguju botting) 

Ketika calon pengantin laki-laki sudah ingin berangkat menuju rumah calon 

pengantin perempuan, orang tua, saudara serta calon pengantin berkumpul di dalam 

                                                           

18
Intan (60 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 20 September 

2021 
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kamar untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh seseorang yang telah ditunjuk atau 

dipercaya. Selanjutnya setelah berdoa calon pengantin meminta restu kepada kedua 

orang tua agar pernikahan berjalan dengan lancar. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Saleng bahwa mappangguju Botting 

hanya membacakan sholawat nabi dan berdoa bersama yang bertujuan untuk mencari 

kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kedua keluarga terutama kedua mempelai
19

. 

c. Mengantar Pengantin (mangngantara botting atau mappaenre botting) 

Prosesi mengantar pengantin atau dalam bahasa bugis disebut mangngantara 

botting atau mappaenre botting ialah mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah 

calon pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Seperti yang dikatakan 

oleh salah satu masyarakat yaitu Ibu Ruahena mengatakan
20

: 

“mappaenre botting iyaro laoni diantara botting huranee lao dibolana botting 
makunraiye, koroni ditihi maneng abbansa erang-erang, bossara, kanre anak, 
baku pulie jadi nappa tonni kahing koro”. 

Artinya: 

“Mappaenre Botting yaitu Mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin 
perempuan dengan membawa erang-erang, bossara, kanre anak, baku puli dan 
disitu juga diadakan akad nikah”. 

Kegiatan mappaenre botting ditandai dengan calon pengantin laki-laki (botting 

hurane) membawa seserahan yang telah disepakati pada acara mappettu ada dengan 

iring-iringan indo botting, dua dodo botting atau passeppi, kerabat serta para tamu 

undangan dan orang yang telah ditunjuk sebagai saksi pada acara akad nikah, juga 

para pembawa kempu, erang-erang, bossara, kanre anak dan baku puli. 

                                                           

19
Saleng (62 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 23 September 2021. 

20
Ruhaena (45 Tahun), Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi, 17 September 

2021. 
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Seserahan yang di bawah calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin 

perempuan yaitu sebagai berikut:
21

 

1) Erang-erang yang berisi perlengkapan sehari-hari untuk calon pengantin 

perempuan yang bermakna sebagai hadiah calon pengantin laki-laki kepada 

calon pengantin perempuan dan merupakan wujud harga diri laki-laki, 

dengan harapan agar istri ikhlas menyerahkan diri lahir dan batin kepada 

suaminya karena semua kebutuhan mulai dari kepala sampai kaki sudah 

dipenuhi oleh suaminya.  

2) Walasuji atau kanre anak yang berisi buah-buahan seperti; tebu simbol rasa 

manis, nangka (lempu) simbol kejujuran, pisang setandan (utti situnrung) 

simbol saling menjungjung kedua keluarga, tikar, bantal, ayam dua ekor, 

buah pinang setandang (alosi situnrung) bermakna saling berusaha 

merukunkan kedua keluarga, bua salak (salak) yaitu sebagai simbol 

kesalahan jika ada kesalahan dapat saling memaafkan, kelapa setandang 

(kaluku situnrung) simbol agar kedua keluarga selalu saling mendukung.   

3) Kempu ialah tempat mahar yang terbuat dari tembaga atau perak dilengkapi 

dengan penutup, dengan isi yang wajib di bawah pihak laki-laki ke rumah 

pihak perempuan. Pada prosesi pernikahan di kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupten Bulukumba isi kempu merupakan hal 

yang dianggap wajib dalam rangkaian prosesi pernikahan. Seperti yang 

dikatakan oleh bapak Salong
22

: 

                                                           

21
Muh Yasin (70 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi,  20 

September 2021. 

22
Salong (75Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Jawi-Jawi,  18 September 

2021. 
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“aro lise kempu tette’ engka ditihi ko botting hurane afa lengkappi 
aro maneng lise kempu e na difalalo kahing afa  sara-sarana to ha 
tau dioloe”.     

  Artinya:  

“isi kempu harus dibawah jika pengantin laki-laki karena jika isi 
kempu tidak lengkap, maka tidak akan dibiarkan melaksanakan 
akad nikah karena itu sudah merupakan syarat-syarat orang dulu”.  

Adapun isi dari kempu yaitu; beras (berre), kala katti, jarum 

(jarung), benang (bennang), sisir (jakka), tanah segumpal (tanah 

cikekkeng), daun siri (raung siri), kaddaro buku, taha leppang, appulu-

pulu, puppu subbe, harang parang, bulu parenreng, dan ujung tikar 

(kacucu tappere), bedak (bedda), cermin (camming), buah pinang (alosi), 

pala, kayu manis, perlengkapan mandi, rokok (kaluru), korek api (colo) 

dan berisi catatan hasil kesepakatan saat acara mappettuada . kemudian 

kempu tersebut dibungkus menggunakan kain putih setelah itu diletakkan 

dalam kain panjang dan digantungkan pada leher pembawa sompa (pattiwi 

sompa) yang menggunakan jas biasa, sarung sutera (lipa sabbe), songkok 

serta menggunakan payung. Isi kempu sebagai simbol sumber rezeki, 

kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan. 

4) Bossara yaitu berisi kue-kue yang dibawah oleh pabbaju bodo berjumlah 

12 orang. 

5) Baku Puli merupakan adat yang ada di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang dibawah mempelai laki-laki ke 

rumah mempelai perempuan dan jika pihak laki-laki tidak bisa membawa 

maka harus diganti dengan uang dan keluarga pihak perempuan yang 

menyiapkannya. Adapun isi dari baku puli yaitu; kue merah bundar (beppa 
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cella), kue merah bunga-bunga (beppa laiya), dan sokko. Adapun makna 

dari isi baku puli agar selalu terjalin keharmonisan antara suami istri dalam 

menjalin rumah tangga dan saling lengket antara suami istri. 

d. Menjemput Pengantin (madduppa botting) 

Menjemput pengantin (madduppa botting) adalah proses dimana keluarga 

pihak mempelai perempuan menunggu mempelai laki-laki. Ketika mempelai laki-laki 

serta rombongan telah tiba, maka pihak keluarga mempelai perempuan menjemput 

mempelai laki-laki  dari kendaraannya dan menuntun mempelai laki-laki masuk ke 

dalam rumah. Biasanya yang menjemput mempelai laki-laki adalah satu orang 

perempuan dari keluarga dekat, dengan membawa patekko atau besi panjang yang 

ditutupi dengan kain putih serta ujungnya diikat dengan cincin emas sambil diikuti 

oleh satu orang perempuan yang ditugaskan untuk menghamburkan beras 

(manggampo berre) kepada calon mempelai laki-laki. Selanjutnya mempelai laki-laki 

dituntun memegang ujung patekko untuk bersama-sama memasuki rumah mempelai 

perempuan. Tetapi sebelum masuk ke rumah mempelai perempuan dilakukan dialog 

serah terima erang-erang, walasuji atau kanre anak, bossara dan baku puli. 

Setelah itu mempelai laki-laki beserta rombongan memasuki kediaman calon 

mempelai perempuan untuk dinikahkan dengan dilakukan pemeriksaan kempu oleh 

pemerintah setempat dan berkas oleh petugas KUA. 

e. Akad Nikah  

Sebelum akad nikah dilaksanakan pemeriksaan mahar (sompa) dan syarat-

syarat lainnya yang telah disepakati sebelumnya diperlihatkan kepada penghulu dan 

saksi-saksi. Setelah semuanya lengkap barulah dilangsungkan acara akad nikah. 
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Prosesi akad nikah di Kelurahan Jawi-Jawi kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba, mempelai laki-laki dan perempuan tidak bersanding atau dipertemukan 

pada saat akad nikah mereka ditempatkan pada tempat yang terpisah, mempelai laki-

laki berada di tempat yang telah disediakan untuk acara akad nikah sedangkan 

perempuan berada di dalam kamar. Saat proses pengucapan ijab qabul oleh mempelai 

laki-laki maka mempelai perempuan menggigit kunci atau benda keras lainnya 

sampai acara ijab qabul selesai. 

Setelah acara akad nikah selesai maka mempelai dituntun untuk masuk ke 

kamar mempelai perempuan untuk acara mappasikarawa sebagai tanda bahwa 

keduanya telah sah menjadi suami istri. 

f. Mappasikarawa 

Setelah proses akad nikah selesai maka selanjutnya mempelai laki-laki diantar 

masuk ke kamar mempelai perempuan  untuk dipasikarawa (dipersentuhkan) sebagai 

pertanda bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, kegiatan ini disebut 

mappasikarawa yaitu mempelai laki-laki harus menyentuh salah satu bagian tubuh 

mempelai wanita. Pada saat proses mappassikarawa, telah ditunjuk orang yang 

dianggap pintar melakukan mappassikarawa karena masyarakat di Kelurahan Jawi-

Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba percaya keberhasilan rumah 

tangga dan kebahagiaan rumah tangga kedua mempelai tergantung dari cara orang 

melakukan mappassikarawa.  Setelah proses mappasikarawa selesai maka 

selanjutnya dilakukan  pemasangan cincin sebagai simbol bahwa keduanya telah 

terikat dalam sebuah pernikahan. 
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g. Memohon Maaf (Millau Addampeng) 

Setelah acara mappasikarawa selesai maka selanjutnya kedua mempelai keluar 

dari dalam kamar untuk memohon maaf (millau dampeng) dan memohon doa restu 

kepada kedua orang tua serta keluarga yang hadir pada acara pernikahan tersebut, 

baru setelah itu kedua mempelai manre botting kemudian menuju ke pelaminan untuk 

bersanding. 

h. Makan Pengantin (Manre Botting) 

Makan pengantin (Manre Botting) adalah acara selanjutnya yang dilakukan oleh 

masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi sebelum kedua mempelai keluar duduk 

bersanding di pelaminan. Sebelum ke rumah mempelai wanita pihak keluarga laki-

laki sudah mempersiapkan anre botting yang kemudian di bawah ke rumah mempelai 

wanita untuk manre botting begitupun sebaliknya pihak keluarga perempuan juga 

akan membawah anre botting ke rumah pihak keluarga laki-laki. 

Adapun makanan pengantin yang dibawah yaitu gula merah (golla cella) 

sebagai simbol rasa manis, kelapa (kaluku) sebagai simbol rasa gurih dan nasi ketan 

(sokko) sebagai simbol lem yang bermakna agar kedua pengantin akan selalu 

harmonis dan bersama sampai maut memisahkan. Yang biasa melakukan proses 

mappanre botting adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan kemudian 

menyuapkan pappanre botting atau makanan penganting secara bersamaan, satu 

orang laki-laki menyuapkan makanan kepada mempelai wanita sedangkan satu orang 

perempuan menyuapkan kepada mempelai laki-laki. 

i. Duduk Pengantin (Tudang Botting) 

Duduk pengantin (Tudang Botting) adalah salah satu proses dari pernikahan 

dimana kedua mempelai duduk di atas pelaminan menunggu kedatangan tamu 
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undangan yang akan datang, saat tamu undangan datang kedua mempelai akan berdiri 

dari tempat duduk dan menyalami satu persatu tamu yang naik di atas pelaminan 

sambil melempar senyum. 

Ketika tamu undangan datang mereka juga dijamu dengan hidangan yang telah 

disediakan oleh pemilik pesta, perjamuan tamu biasa dilakukan di dalam sebuah 

baruga atau tenda yang telah didekorasi dengan indah. 

3. Tahapan Setelah Nikah 

a. Marola 

Marola adalah kunjungan balasan pihak mempelai perempuan ke rumah 

mempelai laki-laki. Prosesi marola biasanya dilakukan sehari atau sesudah pesta 

pernikahan di rumah mempelai perempuan karena masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi 

biasa menyebutnya dengan sambe gau atau ganti pesta artinya pihak mempelai 

perempuan yang lebih dulu melaksanakan pesta pernikahan kemudian keesokan 

harinya baru pihak mempelai laki-laki melaksanakan pesta. 

Pada saat mempelai perempuan sampai di gerbang rumah mempelai laki-laki 

ia tidak langsung turun dari mobil ketika belum dipanggil oleh sang mertua atau 

orang yang telah dipercaya untuk memanggil pengantin. Mereka memanggil dengan 

mengatakan enreno mai di bolae mala cifong cengkeh artinya masuklah di dalam 

rumah dengan mengambil satu pohon cengkeh. Atau mereka bisa memanggil 

pengantin tergantung dengan apa yang ingin mereka berikan. Ini dilakukan sebagai 

bentuk penghargaan kepada sang menantu pada saat kegiatan marola. 

Dalam acara marola atau kunjungan balasan pihak mempelai perempuan ada 

acara mammatua artinya mempelai perempuan membawa beberapa sarung untuk 

diberikan kepada orang tua serta keluarga pihak laki-laki. Salah satu informan 
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mengatakan bahwa acara mammatua ini dilakukan di ruang tamu agar disaksikan 

tamu yang hadir kemudian mempelai perempuan pertama kali memberikan sarung 

kepada orang tua kemudian kepada keluarga mempelai laki-laki tapi sarung itu tidak 

diambil begitu saja mereka juga memberikan uang seharga sarung tersebut atau sesuai 

kemampuan mereka. Setelah mammatua selesai kedua mempelai keluar bersanding di 

pelaminan atau tudang botting untuk menyambut tamu undangan di rumah mempelai 

laki-laki, barulah setelah semua acara marola selesai kedua mempelai memohon diri 

untuk kembali ke rumah pihak perempuan. 

b. Masuk Kamar (maddisi bili) 

Proses maddisi dibili ini dilakukan di dalam kamar dengan mengadakan 

selamatan, sebagai rasa syukur karena proses pernikahan berjalan dengan lancar. 

Disini juga pengantin akan mengganti baju pengantin dengan baju biasa kemudian 

bersiap-siap untuk pergi ke rumah mempelai laki-laki untuk mabbenni tellu. 

c. Mabbenni tellu 

Mabenni tellu ini adalah kunjungan mempelai ke rumah laki-laki bersama 

beberapa orang dengan membawa kue-kue dan lauk pauk. Dulu biasanya mereka 

bermalam selama tiga malam tapi sekarang hanya satu malam saja dan akan pulang 

saat subuh. 

d. Mabbenni fitu 

Prosesi ini, mempelai sudah bisa bermalam beberapa hari di rumah 

mertuanya, dalam kegiatan ini kedua mempelai hanya berdua saja tanpa ditemani 

oleh keluarga atau kerabat. 
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e. Mabbaiseng 

Mabbaiseng ini adalah kunjungan keluarga mempelai laki-laki ke rumah 

mempelai perempuan dengan membawa berbagai makanan seperti buras, kampalo 

dan kue-kue bersama dengan para keluarga terdekat maupun para tetangga. Kegiatan 

ini biasanya dilakukan pada pagi hari yang tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan 

lebih mengenal dekat baiseng atau besan antar kedua keluarga agar semakin dekat. 

f. Ziarah Kubur (massiarah kuburu) 

Proses ini yaitu pergi berziarah kubur ke makam para leluhur, keluarga dekat 

yang telah meninggal dunia yang bertujuan untuk mendoakan mereka. Kegiatan 

ziarah kubur telah menjadi tradisi turun temurn yang dilakukan oleh masyarakat di 

Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sebagai 

penghormatan terhadap leluhur sekaligus mendoakan keluarga yang telah meninggal. 

C. Realitas Akulturasi dalam Adat Pernikahan Budaya Lokal dengan Ajaran 

Islam di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba  

Budaya lokal adalah suatu budaya yang berkembang pada daerah-daerah dan 

merupakan milik suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

multikultural. Sedangkan budaya Islam adalah suatu cipta dan karya manusia yang 

bersumber dari ajaran Islam. Islam tersebar di tengah-tengah masyarakat dan terjadi 

interaksi di dalamnya antara budaya lokal dan budaya Islam. Sehingga kita ingin 

melihat bagaimana kesesuaian adat pernikahan budaya lokal dengan budaya Islam di 

Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

Adat pernikahan yang ada di kelurahan Jawi-Jawi telah tercampur dengan 

budaya Islam baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pernikahan. 
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Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam (akulturasi) dalam masyarakat di 

Kelurahan Jawi-Jawi tidak memiliki banyak hambatan.  

Budaya lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang dalam adat 

pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi, bagi masyarakat wajib untuk mengikuti tahapan-

tahapan dari prosesi adat pernikahan yang sudah dilaksanan sejak dulu. 

Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba di dalam adat pernikahan selain terdapat budaya lokal juga terdapat 

budaya Islam mereka berbaur jadi satu kesatuan yang utuh. Adapun kesesuaian adat 

pernikahan budaya lokal dan budaya Islam antara lain sebagai berikut: 

1. Mappese-pese (penjajakan) 

Budaya di Kelurahan Jawi-Jawi terdapat prosesi mappese-pese (penjajakan) 

dimana ini juga sesuai dengan budaya Islam karena mappese-pese Merupakan suatu 

tahapan dimana pihak laki-laki mengadakan penjajakan terhadap wanita yang ingin 

dilamarnya dengan menanyakan apakah wanita yang telah dipilih belum ada yang 

mengikatnya (dena gagapa seokki) dan apakah ada kemungkinan untuk diterima 

dalam pinangan itu. Budaya lokal ini pun sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana 

dalam Hadist Rasulullah Saw: 

“Janganlah seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya, hingga 
pelamar sebelumnya meninggalkan lamarannya atau ia mengizinkannya.” 
(H.R Bukhari). 

Jadi budaya lokal dalam adat pernikahan dalam proses mappese-pese atau 

penjajakan sesuai dengan budaya Islam yang melarang melamar perempuan yang 

telah mendapatkan lamaran dari laki-laki lain, maka dari itu sebelum melangkah ke 

proses pernikahan ada yang namanya mappese-pese (penjajakan) mengenai status 

perempuan yang ingin dilamar. 
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2. Madduta (melamar) 

Madduta dalam bugis Bulukumba biasa pula disebut dengan massuro yaitu 

melamar dengan cara pihak laki-laki meminta kepada wanita untuk menjadi istrinya 

dengan cara terang-terangan yang disaksikan oleh masyarakat sesuai dengan tradisi 

dan budaya setempat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:235. 

 ُ
َْ اكَْىىَْتمُْ فيِْْٓ اوَْفسُِكُمْۗ  عَلِمَ اّللٰ ًٖ مِهْ خِطْبَةِ الىِّسَاۤءِ اَ ضْتمُْ بِ لََ جُىاَحَ عَليَْكُمْ فيِْمَا عَرَّ  اوََّكُمْ ََ

فًّا ەۗ  َْ عْرُ لًَّ مَّ ُْ ا قَ ُْ لُ ُْ ْٓ انَْ تَقُ ا الََِّ ٌهَُّ سِرًّّ َْ اعِدُ َُ لٰكِهْ لََّ تُ ََ وٍَهَُّ  َْ ٥٣٢ -سَتذَْكُرُ  

Terjemahnya: 

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan 
sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah akan 
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi 
janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara 
rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik.

23
    

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu „Abbas
24

, mengenai firman-Nya:    

ًٖ مِهْ خِطْبةَِ الىِّسَاۤء { ضْتمُْ بِ لََ جُىاَحَ عَليَْكُمْ فيِْمَا عَرَّ ََ  { “dan tidak ada dosa 

bagi  kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. “Yaitu dengan cara 

seseorang mengatakan: “Aku bermaksud untuk menikah,” atau mengatakan “wanita 

adalah bagian dari kebutuhanku,” atau “aku sangat berharap dimudahkan 

memperoleh isteri yang shalihah.” Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Thawus, 

„Ikrimah, Sa‟id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha‟i, asy-Sya‟bi, Qatadah, az-Zuhri, Yazid 

bin Qasith, Muqati bin Hayyan, Qasim bin Muhammad, dan beberapa ulama salaf 

dan para imam, berkenaan masalah meminang wanita dengan sindiran (tanpa terang-

                                                           

23
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 38.  

24
 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Juz 2, (Jakarta : Pustaka 

Imam Asy-Syafi‟I, 2008), h. 606. 
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terangan), mereka mengatakan dibolehkan melamar wanita yang ditinggal mati 

suaminya secara sindiran (tidak terang-terangan). 

Firman Allah SWT selanjutnya {  ْاكَْىىَْتمُْ فيِْْٓ اوَْفسُِكُم َْ  atau kamu”{ اَ

menyembunyikan keinginan untuk menikahi mereka dalam hati kamu.” Maksudnya, 

atau kalian menyembunyikan niat untuk  melamar mereka dalam diri kalian.
25

 

ٌهَُّ سِرّ  }  َْ اعِدُ َُ لٰكِهْ لََّ تُ ََ  } “Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 

mereka.” Yaitu dalam diri kalian, lalu dia menghilangkan dosa dari diri kalian karena 

perbuatan itu. Kemudian Allah SWT berfirman {  ٌّهَُّ سِر َْ اعِدُ َُ لٰكِهْ لََّ تُ ََ  } “tetapi 

janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia.” Mengenai 

firman Allah {  ٌّهَُّ سِر َْ اعِدُ َُ لٰكِهْ لََّ تُ ََ  }‟Ali bib Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 

Abbas: “Janganlah engkau mengatakan kepada wanita itu: „aku benar-enar 

mencintaimu. Berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak akan menikah dengan laki-

laki lain, serta ungkapan lainnya.” 

Demikian juga diriwayatkan dari Sa‟id bin Jubair, asy-Sya‟bi, „Ikrimah, Abu 

Dhuha, adh-Dhahhak, az-Zuhri, Mujahid, dan ats-Tsauri, yaitu seseorang laki-laki 

mengambil janji agar wanita itu tidak menikah dengan laki-laki lain. 

Diriwayatkan dari Mujahid: “Maksudnya adalah ucapan seorang laki-laki 

kepada seorang wanita: „Janganlah engkau meninggalkanku, karena aku pasti akan 

menikahimu. „Allah Ta’ala melarang hal itu, tetapi Allah menghalalkan lamaran serta 

ucapan dengan cara yang baik.” 

Ayat ini bersifat umum dan mencakup semua hal di atas. Oleh karena itu 

Allah SWT berfirman: { فًّا َْ عْرُ لًَّ مَّ ُْ ا قَ ُْ لُ ُْ ْٓ انَْ تقَُ  kecuali sekadar mengucapkan { الََِّ

kepada mereka perkataan yang ma’ruf.” Ibnu „Abbas, Mujahid, Sa‟id bin Jubair, AS-

                                                           

25
Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Juz 2, h. 607. 
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Suddi, ats-Tsauri, dan Ibnu Zaid mengatakan, yakni beberapa hal yang diperbolehkan 

dalam rangka pelamaran, misalnya ucapan: “Sesungguhnya aku tertarik kepadamu,” 

dan ucapan-ucapan lainnya yang serupa. 

Muhammad bin Sirin berkata
26

: “Pernah kutanyakan kepada „Ubaidah, apakah 

makna firman Allah Swt: { فًّا َْ عْرُ لًَّ مَّ ُْ ا قَ ُْ لُ ُْ ْٓ انَْ تَقُ  :Ubaidah pun menjawab‟. { الََِّ

“yaitu ucapan laki-laki kepada wali seorang wanita: „Janganlah engkau 

menikahkannya sehingga ia mengenalku.” Keterangan tersebut diriwayatkan oleh 

Ibnu Abi Hatim.  

3. Akad Nikah 

Masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba merupakan penganut agama Islam maka pelaksanaan akad nikah pun 

dilakukan dengan cara Islam, saat melakukan ijab qabul calon mempelai perempuan 

tidak hadir di samping mempelai laki-laki. Calon mempelai perempuan hanya 

menunggu di dalam kamar sampai acara ijab qabul selesai.  

Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya 

menerima. Jadi ijab qabul adalah seseorang menyatakan sesuatu dengan lawan 

bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam pernikahan 

yang dimaksud ijab qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan 

mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya, untuk menikahkan dengan 

laki-laki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya, kemudian laki-laki 

yang bersangkutan menerima pernikahannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadits 

bahwa: 

“Sahl bin Said berkata: “seseorang perempuan datang kepada Nabi Saw 
untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: “saya serahkan diriku padamu.” 

                                                           

26
Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Juz 2, h. 608.  
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Lalu ia berdiri lama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki 
berdiri dan berkata: “wahai Rasulullah kawinkanlah saya dengannya jika 
engkau tidak berhajat padanya. “lalu Rasulullah Saw bersabda: “aku 
kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu.” (HR. Bukhari 
dan Muslim). 

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw telah mengijabkan 

seseorang kepada Sahl dengan mahar  atau mas kawinnya ayat Al-Qur‟an dan Sahl 

menerimanya. 

“Tata cara pernikahan pada zaman Nabi hanya diucapkan secara lisan dan 
pelafalan ijab dan qabul juga harus jelas. Sebagaimana dalam hadist 
disebutkan, dari Aisyah r.a (diriwayatkan) ia berkata ucapan Rasulullah Saw 
itu ialah kata demi kata yang dapat dipahami oleh setiap orang yang 
mendengarkannya (HR. Abu Dawud)”. 

Dari hadist di atas, jika dikaitkan dengan lafal ijab dan qabul diucapkan 

dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh wali dan saksi. Jika pada zaman nabi akad 

nikah diucapkan secara lisan, berbeda halnya dengan pelaksanaan ijab qabul pada 

masyarakat bugis sekarang yang tata cara ijab qabulnya bukan hanya sekadar 

pengucapan secara lisan tetapi juga mempelai laki-laki duduk berhadapan dengan 

imam sambil berpegangan ibu jari (jempol) tangan kanan.  

Sedangkan pelaksanaan ijab qabul sebelum Islam datang masih berdasarkan 

pada agama sebelumnya yang pelaksanaan ijab qabulnya dilakukan tentu tidak sama 

dengan ijab qabul umat Islam sekarang. Karena pernikahan zaman dulu  masih dihiasi 

oleh keyakinan Hindu Budha dan tidak menutup kemungkinan model pernikahannya 

juga berdasarkan ajaran Hindu Budha. Sahnya suatu pernikahan dalam agama Hindu 

Budha harus dilakukan oleh pendeta dan pejabat agama sedangkan dalam Islam Ijab 

dilakukan oleh seorang imam atau orang tua dari calon pengantin itu sendiri. 
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4. Mahar (sompa) 

Dalam adat pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi terdapat mahar (sompa) yang 

harus diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan begitupun di dalam 

budaya Islam yang harus memberikan mahar kepada sang istri. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:4. 

ٍِهَّ وِحْلةًَّ ۗ فاَنِْ طِبْ  اٰتُُا الىِّسَاۤءَ صَدُقٰتِ  ـًّا ََ
رِيْۤ  ـًّا مَّ

يُ ٌىَيِْۤ ُْ ا فكَُلُ ىًُْ وفَْسًّ ٤ -هَ لكَُمْ عَهْ شَيْءٍ مِّ  

Terjemahnya: 

Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan yang (kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, 
maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

27
 

Firman Allah SWT: {  ًٍِّهَّ وحِْلَة اٰتُُا الىِّسَاۤءَ صَدُقٰتِ ََ  }”Berikanlah mas kawin 

(mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh 

kerelaan.” Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu „Abbas: “ ًّوحِْلَة” adalah 

mahar.”Muhammad bin Ishaq berkata dari „Aisyah: “ ًّوحِْلَة” adalah kewajiban.” Ibnu 

Zaid berkata: “ ًّوحِْلَة” dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib. Mereka 

mengatakan: Janganlah enkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya.” 

Intinya bahwa seseorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai 

suatu keharusan dan secara suka rela. Sebagaimana jika ia memberikan manihah 

(kambing yang dimanfaatkan susunya) ataupun hadiah dengan penuh kerlaan, 

makabegitu pula pada kewajiban mahar kepada wanita. Dan jika si isteri secara suka 

rela menyerahkan kembali seluruh atau sebaian maharnya setelah disebutkan 

jumlahnya,, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik.
28

  

                                                           

27
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 77.  

28
Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Juz 4, h.297. 
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Untuk itu Allah SWT berfirman : { يُ   ُْ ا فكَُلُ ىًُْ وفَْسًّ فاَنِْ طِبْهَ لكَُمْ عَهْ شَيْءٍ مِّ

 ـًّا 
رِيْۤ  ـًّا مَّ

 Kemudian jika mereka menyerahkan kepdamu sebagian dari maskawin”{ٌىَيِْۤ

itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari „Ali, ia berkata: apabila salah seorang 

kamu mengeluhkan suatu penyakitmaka mintalah kepada isterinya 3 dirham atau 

yang setara dengan itu. Lalu belilah madu dan ambillah air hujan, kemudian 

campurkan. Itulah obat yang nikmat dan lezat, serta penuh dengan keberkahan.” 

Husyaim meriwayatkan dari sayyar dari Abu Shalih:
29

 “Dahulu apabila 

seorang mengawinkan putrinya, ia mengambil maharnya tanpa kerelaan. Lalu Allah 

SWT melarang hal tersebut dan turunlah ayat: {  ًٍَِّهَّ وحِْلة اٰتُُا الىِّسَاۤءَ صَدُقٰتِ ََ  

}‟Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan 

penuh kerelaan.”  

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa Islam begitu memuliakan 

wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar 

(sompa). Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin, tetapi atas 

kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Islam 

tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin, tetapi lebih menyukai mas 

kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya.  

 Berdasarkan analisis penulis bahwa mahar dalam pernikahan adat masyarakat 

bugis tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mahar dalam pernikahan adat 

bugis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditunaikan hal ini sama dengan 

                                                           

29
Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Juz 4, h. 298. 
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ketentuan syariat Islam yang menempatkan mahar sebagai suatu kewajiban bagi 

suami untuk membayarnya sesuai dengan kemampuan dari laki-laki. 

5. Mappaccing  

Upacara ini berkaitan dengan prosesi pernikahan adat yang bertujuan 

mensucikan diri lahir batin bagi calon pengantin agar memperoleh keselamatan, 

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.
30

 

Ditinjau dari tujuan pelaksanaannya maka mappacci ini sesuai dengan syariat Islam. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:222 

يحُِبُّ الْمُ  ََ ابيِْهَ  َُّ َ يحُِبُّ التَّ ٢٢٢ -تطٍََِّرِيْهَ ۗۗ انَِّ اّللٰ  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang 
yang mensucikan diri.

31
 

Firman Allah SWT: { ابيِْهَ   َُّ َ يحُِبُّ التَّ
انَِّ اّللٰ } “Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertaubat.” Maksudnya, dari doa meskipun percampuran itu 

dilakukan berkali kali { يحُِبُّ الْمُتطٍََِّرِيْهَ   ََ } “Dan menyukai orang-orang yang 

menyucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu segala sesuatu yang dilarang, 

seperti mencampuri wanita yang sedang haidh atau tidak pada tempatnya 

(kemaluan). 
32

 

Potongan ayat di atas, di awali dengan pertanyaan yang hidup dalam 

masyarakat awal Islam tentang masalah haid, seengkapnya dapat dibacasebagai 

berikut: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu kotoran. Oleh 

                                                           

30
Wahyuddin G,  Sejarah Lokal (Cet. I; Watampone : Penerbit Syahadah, 2016), h. 189. 

31
Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 35. 

32
Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, Juz 2, , h. 551. 
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sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah 

kamu mendekati meeka sebelum suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah 

mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang menyucikan diri. 

Upacara mappaccing adalah simbol pernyataan budaya bahwa untuk 

mengarungi pernikahan diperlukan kesucian diri lahir dan batin. Upacara mappaccing 

yang dilakukan pihak laki-laki dan perempuan dalam rangka menucikan diri lahir dan 

batin sebelum akad nikah dilangsungkan, pada prinsipnya sesuai dan tidak menyalahi 

syariat Islam. Mappaccing merupakan budaya lokal yang dilakukan sebelum 

mappanre temme dimana kegiatan mappanre temme ini dirangkaikan juga dengan 

proses khatam Al-Qur‟an dan pembacaan Barazanji sebagai ungkapan rasa syukur 

kepada Allah Swt dan sanjungan kepada Nabi Muhammad Saw. 

6. Marola  

Marola merupakan kunjungan mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki 

yang menandakan bahwa mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga 

mempelai laki-laki. Dalam kegiatan marola ini juga dibarengi dengan  acara 

mammatua yang bertujuan agar hubungan kedua keluarga semakin dekat 

sebagaimana yang menjadi ajaran Islam. 

 

 

 



 

74 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan sub masalah dan pokok-pokok masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adat pernikahan masyarakat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba, melalui prosesi yang cukup panjang dimulai dari 

tahap sebelum pernikahan, tahap  pernikahan dan tahap setelah pernikahan. 

Mengenai sejarah adat pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, tidak ada yang bisa memberikan kurung 

waktu secara pasti kapan adat pernikahan ini mulai dilaksanakan tetapi kalau 

dilihat dari segi model pernikahannya  maka bisa dianalisa bahwa adat 

pernikahan masyarakat ini paling tidak merupakan tradisi turun temurun 

dilakukan oleh masyarakat-masyarakat pada zaman kerajaan, dan merupakan 

warisan turun temurun yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu (tau 

rioloe) yang masih dilaksanakan sampai sekarang. 

2. Prosesi adat di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba terbagi atas tiga tahapan yaitu: tahap sebelum pernikahan 

diantaranya mappese’-pese (penjajakan), madduta atau massuro (melamar), 

mappaisseng (memberi kabar) dan mappalettu selleng (mengundang), 

ma’pparuhung atau ma’balasuji, memanggil adat (molli ade), cemme botting, 

macceko, pembacaan barazanji (mabarazanji), khatam al-qur‟an (mappanre 

temme), mappaccing dan manre bela. Tahap nikah diantaranya Massalama 

Botting, Memberangkatkan Pengantin (Mappangguju botting), Mengantar 
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Pengantin (mangngantara botting atau mappaenre botting), Menjemput 

Pengantin (madduppa botting), Akad Nikah (kahing), Mappasikarawa, 

Memohon Maaf (Millau Addampeng), Makan Pengantin (Manre Botting), 

Duduk Pengantin (Tudang Botting). Tahapan Setelah Nikah diantaranya 

Marola, Masuk Rumah (maddisi bili), Ziarah Kubur (massiarah kuburu). 

3. Dalam adat pernikahan di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba akulturasi budaya lokal dan budaya Islam, khususnya 

dalam adat pernikahan sangat menonjol. Setelah masuknya Islam masyarakat 

kemudian menyesuaikan budaya lokal dengan budaya Islam dalam adat 

mereka terutama dalam adat pernikahan, antara lain; mappese-pese 

(penjajakan) ini sesuai dengan budaya Islam yang melarang melamar 

perempuan yang telah mendapatkan lamaran dari laki-laki lain, madduta 

(melamar) yaitu pihak laki-laki melamar wanita secara terang-terangan 

sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:235, mahar (sompa) di 

dalam adat pernikahan terdapat mahar (sompa) yang harus diberikan 

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan begitupun dalam budaya 

Islam sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa/4:4.  

B. Implikasi 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini tentang sejarah, prosesi, realitas akuturasi adat 

pernikahan budaya lokal dengan budaya Islam, bagaimana  masyarakat 

mempertahankan dan menjaga budaya lokal yang ada di Kelurahan Jawi-Jawi 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang tetap sesuai dengan ajaran 
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islam. Karena tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan zaman maka akan ada 

satu persatu adat atau budaya lokal yang tidak dilakukan lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa adat pernikahan masyarakat 

di Kelurahan Jawi-Jawi yang berasal turun temurun dari orang-orang terdahulu masih 

dijaga dan dilestarikan hingga sekarang dan tidak menyalahi dari ajaran Islam, 

walaupun mungkin dalam proses adat pernikahan banyak terjadi perubahan seiring 

perkembangan zaman. 

Penelitian ini juga dapat diimplikasikan kepada mahasiswa, masyarakat dan 

bagi  pemerintah setempat, yang ingin mengetahui tentang adat pernikahan di 

Kabupaten Bulukumba. 
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DAFTAR INFORMAN 

No Nama Umur Jabatan 

1 Aman 64 Tokoh Masyarakat 

2 A. Bakri  48 Penyuluh Kantor Urusan Agama 

3 Muh. Yasin 70 Tokoh Masyarakat 

4 Ali 53 Tokoh Masyarakat 

5 H. Kota 65 Indo Botting 

6 Intan 60 Tokoh Masyarakat 

7 Saleng 62 Tokoh Adat 

8 Baba 44 Tokoh Masyarakat 

9 Ruhaena 45 Tokoh Masyarakat 

10 Salong 62 Tokoh Masyarakat 

11 Salmawati 44 Pegawai Kelurahan 
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DOKUMENTASI 

A. Tahapan Pra Nikah 

 

Gambar 1: Perlengapan lise kempu 

 

Gambar 2: Perlengkapan lise kempu 
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Gambar 3 : Prosesi pembacaan doa sebelum mappettu ada 

 

Gambar 4 : Bossara yang berisi beragam jenis kue yang akan dibawah pada prosesi 

 mappettu ada 
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Gambar 5: Makan Adat (Manre Ade) 

 

Gambar 6 : Barazanji 
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Gambar 7 : Khatam Al-Qur’an (Mappanre Temme) 

 

Gambar 8 : Prosesi Mappaccing 
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Gambar 9 : Prosesi Mappaccing 

 

Gambar 10 : Prosesi Mappaccing 
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B. Tahapan Nikah 

 

Gambar 11 : Massalama Botting 

 

Gambar 12 : Mempersiapkan Pengantin (Mappangnguju Botting) 
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Gambar 13 : Erang-Erang 

 

 

Gambar 14 : Bossara 
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Gambar 15 : Lise Kempu saat akad nikah 

 

Gambar 16 : Kanre Anak 
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Gambar 17 : Pembawa Kempu 

 

Gambar 18 : Menjemput Pengantin (Madduppa Botting) 
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Gambar 19 : Prosesi Akad Nikah 

 

Gambar 20 : Prosesi Mappassikarawa 
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Gambar 21 ; Meminta Maaf (Millau Addampeng) 

 

Gambar 22 : Makan Pengantin (Manre Botting) 
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Gambar 23 : Duduk Pengantin (Tudang Botting) 

C. Tahapan Setelah Nikah 

 

Gambar 24 : Mammatua 

 

 



92 
 

 
 

BIOGRAFI PENULIS 

Fitriani Yasin lahir di Bunga Harapan, Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada tanggal 14 Juli 

1998. Anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan 

Bapak Muh. Yasin dan Ibu Intan. Memulai pendidikan 

formal dari SDN 278 Pakombong lulus pada tahun 2010. 

Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah 

pertama di SMP Negeri 14 Bulukumba lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis 

melanjutkan studinya ke SMA Negeri 2 Bulukumba kemudian lulus tahun 2016. 

Setelah tamat dari SMA kemudian penulis melanjutkan studinya di Univeritas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2018, dijenjang S1 pada Jurusan 

Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora. Penulis sangat bersyukur 

kepada Allah Swt karena telah diberi kekuatan dalam menjalani studi selama di UIN 

Alauddin Makassar. Besar harapan dengan Ilmu yang diperoleh dapat menjadi cikal 

bakal dan dapat diamalkan kepada orang lain. 

 


