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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain g Ge غ 

 Fa f Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل 
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 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قِي ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

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

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 
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c. Hamzah Akhir 

ءٌ  :ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 

dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

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

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

HR  = Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

NAMA : ANDI AKRAM AL FAJRI AHKAM 

NIM : 80100220111 

JUDUL TESIS : REAKTUALISASI MAKNA SIMBOLIK PERKAWINAN 

ADAT BUGIS SOPPENG PERSPEKTIF MAQASID AL-

SYARI’AH 
 

Tesis ini membahas tentang Reaktualisasi Makna Simbolik Perkawinan 

Adat Bugis Soppeng Perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah. Permasalahan   ini dibagi 

menjadi tiga sub pembahasan yaitu : 1) Bagaimana tahapan pelaksanaan 

perkawinan masyarakat adat Bugis Soppeng? 2) Bagaimana makna filosofis yang 

terkandung pada simbol-simbol perkawinan masyarakat adat Bugis Soppeng? 3) 

Bagaimana perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah terhadap simbol perkawinan adat Bugis 

Soppeng?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 

ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif 

kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Teologis Normatif, 

Fenomenologis, Sosiologis, dan Antropologi. Data yang diperoleh dari, Tokoh 

Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, dan masyarakat. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta literatur-

literatur dan referensi yang berkaitan. Tehnik pengolahan data dan analisis data 

terdiri dari empat komponen yaitu: Reduksi data (Data Reduction), Penyajian data 

(Data Display), Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) segala bentuk tahapan 

pelaksanaan dalam perkawinan adat Bugis Soppeng yang terdiri dari tiga tahapan 

inti; tahap pra perkawinan, tahap pelaksanaan perkawinan, dan tahap pasca 

perkawinan. Merupakan segala bentuk tahapan yang harus dilaksanakan dalam 

pelaksanaan perkawinan adat Bugis Soppeng secara khusus. 2) makna filosofis  

yang terkandung di dalam setiap simbol pada tahapan perkawinan adat Bugis 

Soppeng  secara umum merupakan bentuk keinginan, harapan-harapan baik atau 

sennu-sennureng (tafa’ul) kepada calon pengantin agar kiranya dapat membangun 

serta membina bahtera rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah. 3) 

perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah terhadap perkawinan adat Bugis Soppeng termasuk 

dalam jenis Al-‘Urf al-shahih, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik dan tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam serta dilihat dari kemaslahatan dalam 

pelaksanaannya berada pada tataran dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyat yaitu 

tahapan pelaksanaannya berada pada kategori kebutuhan yang berbeda sesuai 

dengan tingkat  kemaslahatannya pada maqasid al-syari’ah. 

Implikasi dari penelitian ini, diharapkan agar masyarakat tetap berpegang 

teguh pada syariat Islam. Memberikan wadah kepada usia muda agar nilai-nilai 

agama dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis Soppeng, dapat dipahami dengan 

bijak, serta adat yang dilakukan masyarakat dapat dijaga dan tetap dilestarikan 

sesuai dengan syariat Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah saalah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi 

dengan keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, 

daerah dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman 

budaya yang ada di Indonesia. 

Manusia merupakan mahluk yang diciptakan Allah swt. dalam bentuk yang 

paling sempurna dibanding mahluk-mahluk yang lainnya. Manusia diberi akal budi 

dan hati nurani untuk mengembangkan fungsi kekhalifaan yaitu mengatur 

kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran dimuka bumi.  

Sejarah kehidupan yang dibangun manusia telah menghasilkan peradaban, 

kebudayaan dan tradisi sebagai wujud karya dan karsa manusia dalam memenuhi 

kebutuhan dan tuntunan hidup yang dihadapi dalam lingkungan masyarakat atau 

wilayah tertentu. Suatu bangsa atau suku membangun kebudayaan serta 

peradabannya sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai sosial serta pandangan hidup 

yang diperoleh dari ajaran agama atau faham yang dianut, budaya atau tradisi itu 

selalu mengalami perubahan baik berupa kemajuan maupun kemunduran yang 

semuanya ditentukan atas dasar relevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan. 

Setiap masyarakat baik yang sudah maju maupun yang masih sederhana, 

ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga 

merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal 

dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan 

masyarakatnya.1 Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda 

 
1 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 90. 
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dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain yang merupakan pedoman atau 

pola tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam 

berbagai aktivitasnya sehari-hari.2 Perbedaan tersebut disebabkan oleh masyarakat 

dimana individu-individu tersebut bergaul dan berinteraksi. 

Hukum adat selalu diindahkan oleh masyarakat dan menunjukkan ciri khas 

yang ada di daerah masing-masing. Hukum adat juga mengatur beberapa aspek 

kehidupan, seperti hubungan sosial masyarakat, ritual keagamaan, kepercayaan, 

mitos-mitos, dan sanksi adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat setempat. 

Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang 

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

dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. Ketika Allah swt. 

Berfirman dalam Q.S. al-Nisa’/04: 1 

ب ثَّ   ا و  ه  وۡج  ا ز  ل ق  مِنۡه  خ  حِد ةٖ و  ن نَّفۡسٖ و َٰ ل ق كُم م ِ بَّكُمُ ٱلَّذِي خ  ا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُا  ر  أ يُّه 
َٰٓ ي َٰ

بهِ ِۦ لوُن   ت س آَٰء  ٱلَّذِي  ٱللََّّ   ٱتَّقوُا   و  نسِ آَٰءاۚٗ  و  ا  ك ثِيرا الٗا  ا رِج  ٱللََّّ     مِنۡهُم  إِنَّ  ام ۚٗ  ٱلۡأ رۡح  و 

ا    قِيبا  ك ان  ع ل يۡكُمۡ ر 
Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan Mengawasi kamu.3 

Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi, kedua jenis 

manusia yang disebutkan pada ayat di atas sangat mendambakan pasangan hidup. 

Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan 

yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan 

dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian mengarahkan 

pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang perkawinan. 

 
2 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 90. 
3 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Depok: Sabiq, 2019), h. 77. 
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Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dengan jalan perkawinan yang sah, 

pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukannya 

sebagai makhluk yang berkehormatan.4 

Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus 

dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah menghimbau kepada para pemuda 

yang telah sanggup untuk kawin agar segeralah kawin.5 Menurut Rasulullah saw., 

kawin itu dapat menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. 

Bahkan di lain riwayat Rasulullah saw. berkata bahwa perkawinan itu adalah 

peraturannya. Barangsiapa yang tidak menyukai aturannya, maka tidak termasuk 

golangannya.6 Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut lakilaki dan 

perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-

saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.7 Perkawinan juga 

mengandung suatu aset untuk meraih kesempurnaan rohani. Ia mempunyai tujuan 

agar suami-isteri hidup tenteram, cinta mencintai dan kasih mengasihi, yang dalam 

bahasa Alquran dikenal dengan sebutan mawaddah wa rahmah. 

M. Quraish Shihab mengartikan kata mawaddah sebagai kelapangan dada 

dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus seseorang suami 

atau isteri yang bersemai dalam hati mawaddah, tidak lagi akan berpikir untuk 

memutuskan hubungan, seperti yang terjadi pada orang bercinta.8 Ini disebabkan 

hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun 

telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang 

 
4 Ahmad, Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Jogyakarta: UII. 2010). h.1 
5 Hadits ini tercantum dalam Shahih Bukhari pada kitab al-nikah, jilid tiga, juz tujuh 

halaman tiga dan Shahih Muslim pada kitab al-nikah, juz 2, halaman 118-119.  
6 Al- Shan’any, Subul al-salam, juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al Turats al-Araby, 1980), h. 109 
7 Soerojo Wingnjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung 

Agung. 2004), h. 122. 
8 M. Qyraish Syihab, Wawasan Alquran (Bandung: Mizan. 1996), h. 208. 
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dari pasangannya). Sedangkan kata rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul 

di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang 

bersangkutan untuk memberdayakannya. Oleh karena itu dalam kehidupan 

keluarga, masing-masing suami dan isteri akan bersungguh-sungguh, bahkan 

bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak 

segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Begitulah salah satu gambaran 

tentang tujuan perkawinan yang selalu didambakan oleh setiap makhluk hidup yang 

bernama manusia.  

Sejalan dengan pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, Eickelman dan 

Piscatori mengemukakan bahwa simbol-simbol merupakan tanda yang merujuk 

pada nilai-nilai, dan meskipun tidak selalu simbol ini diungkapkan melalui bahasa 

dan kadang pula diungkapkan melalui citra di samping bahasa. Menurutnya 

hubungan antara nilai, bahasa, dan simbol memiliki pengaruh yang sangat kuat.  

Bentuk sebuah simbol-simbol itu terdapat pula pada kegiatan-kegiatan ritual atau 

upacara-upacara adat yang masih bertahan dalam suatu masyarakat.9 

Perkawinan bagi masyarakat Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sangat 

sakral, religius dan sangat dihargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. 

Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan 

pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Hal ini 

dapat dilihat pada pernyataan berikut; ”Naiya appabottingengnge ri tana ugi”, 

taniyami bawang riakkattai maelo-e pabbattangtaui anak rirojengetta. Naiyakiya, 

maserro decengpiha maelo-e passeddiwi dua-e (rumpun keluarga). 

Sarekkuwammengngi nawedding mancaji seuwa (rumpun keluarga) battowa. 

 
9 Ale Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003), h. 176. 
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Madeceng atuwong rililona matti, mabbarakka siwolongpolong, sipakatau, 

sipakalebbi, sipakainge”.10 

Maksudnya, perkawinan di tanah Bugis khususnya di Kabupaten Soppeng 

bukan hanya bertujuan mengawinkan anak yang kita lahirkan, akan tetapi lebih dari 

pada itu yakni ingin mempersatukan kedua rumpun keluaga besar. Menjadikan 

kehidupannya menjadi baik dan berberkah, saling menghargai, saling asih, asuh dan 

saling asah antara satu dengan yang lain. 

Kalangan masyarakat adat yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan 

yang berdasarkan prinsip keturunan, maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup 

untuk dapat meneruskaan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan 

sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan 

segala bentuk dan cara yang berbeda. Ada kalanya upacara pernikahan hanya 

sekedar memperingati momentum sejarah, tetapi kadang-kadang upacara 

pernikahan terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan mudarat dan dampak 

negatif bagi masyarakat.  

Dalam penyebaran Islam masuk di Indonesia telah bersentuhan langsung 

dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat, sehingga corak Islam mengikuti 

budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Kedatangan Islam bukan untuk 

menghapus adat dan tradisi masyarakat yang sudah tertanam sejak lama, akan tetapi 

menfilter budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti perbuatan syirik. 

Salah satu fenomena yang menarik bagi masyarakat Bugis khususnya di 

Kabupaten Soppeng, yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam 

melakukan acara perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran 

agama juga berpegang teguh pada prinsip lokal yang dianut serta dapat diyakini 

 
10 Palippui , Mekanisme Appabotinggeng ri Tana Ugi Ada Sulsana Ugi Sulawesi Selatan 

(Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007), h. 227 
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kebenarannya secara turun temurun sebagai bentuk kearifan lokal yang terjaga 

kelestariannya hingga saat ini. 

Menurut Geertz yang dikutip oleh Admiharja bahwa pengetahuan lokal 

adalah konsep-konsep yang bersumber dari fakta dan hukum-hukum sosial yang 

diwariskan secara kurtural membentuk perilaku. Pengetahuan lokal yang diperoleh 

dari pengalaman adaptasi secara aktif pada lingkungan, diwariskan secara turun-

temurun menjadi sebuah kegiatan lingkungan yang terbukti efektif dalam 

pelestarian fungsi lingkungan menciptakan keserasian sosial. Kegiatan lingkungan 

tersebut diwujudkan dalam bentuk-bentuk ide (norma/nilai, mitologi, atau cerita 

rakyat), aktivasi sosial (interaksi sosial, upacara adat/keagamaan, pola teknologi 

pengelolaan lingkungan (peralatan)).11 

Bagi masyarakat Bugis Soppeng pengetahuan lokal tersebut tidaklah 

diterima begitu saja melainkan telah teruji kebenarannya dalam berbagai 

pengalaman hidup yang berulang-ulang dialami (didengar, dilihat dan dirasakan) 

baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Mengacu pada berbagai pengalaman 

yang berulang-ulang dan menyodorkan berbagai fakta kebenaran dari dampak 

tradisi dalam perkawinan tersebut sehingga tidak sedikit masyarakat Bugis sejak 

dahulu hingga sekarang ini tetap kukuh memegang dan memelihara pengetahuan 

lokal tersebut untuk dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan 

perkawinan. 

Begitu ketat dan kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat Bugis, 

sehingga setiap orang yang berkeinginan dan memiliki kehendak untuk 

melaksanakan perkawinan harus patuh, taat, dan tunduk pada aturan-aturan yang 

berlaku di wilayah otoritasnya, baik aturan yang bersumber dari ajaran agama 

 
11Admiharaja, Sistem Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Masyarakat Desa di 

Indonesia. Jurnal Ekologi dan Pembangunan (Ecology and Development). Industri Ecologi: 

Towards a Sustainable Economic Development). (Bandung: PPSDAL. 1999), h. 27 
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maupun yang dibuat oleh manusia sendiri, karena membangun dan membentuk 

keluarga dalam masyarakat Bugis adalah sebuah tanggungjawab yang sangat besar, 

sesuatu yang harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan tentunya mengikuti 

berbagai rangkaian yang begitu panjang dan tidak mudah. Mungkin itulah sebabnya 

sehingga adat perkawinan menjadi sakral dan dirayakan dengan pesta atau resepsi 

yang besar dan meriah. Kekerabatan (rumpun keluarga) yang masih kuat juga turut 

menjadikan pernikahan menjadi lebih kompleks, karena pernikahan bukan hanya 

pertalian dua insan manusia tetapi adalah pertautan dua rumpun keluarga yang 

harus bersatu. 

Masyarakat Kabupaten Soppeng mayoritas beragama Islam yang masih 

menjalankan nilai-nilai budaya secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. 

Salah satunya dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Kabupaten 

Soppeng yaitu melalui tiga tahapan penting dalam setiap pelaksanaannya, di 

antaranya yaitu; tahap praperkawinan yaitu; mabbalawo cici (penjajakan sembunyi-

sembunyi), mammanu’-manu’ (mencari jodoh atau menetukan jodoh), massuro 

atau madduta (melamar), dan mappettuada atau mappasiarekeng (memutuskan 

perkataan atau menguatkan kesepakatan), mattampa atau mappaisseng 

(mengundang), mabbaruga atau massarapo (mendirikan bangunan), mappasau 

(mandi uap), mappassilli atau cemme majang (mandi menolak bahaya), dan 

mappacci atau tudang penni (malam pacar). Tahap pelaksanaan perkawinan yaitu; 

madduppa botting (menjemput pengantin), mappenre botting (mengantar 

pengantin), ripakawing (akad nikah), mappasiluka atau mappasikarawa 

(dipersentuhkan), nasihat perkawinan, dan mappegau (pesta perkawinan). Tahap 

pascaperkawinan  yaitu; mapparola (kunjungan pengantin perempuan), 

mappoleang mpunge (bawaan pertama), massita baiseng (silaturahim antara 

keluarga pengantin), massiara kubburu (siarah kubur), dan cemme-cemme (mandi-
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mandi). Sehingga pelaksanaan perkawinan adat Bugis Soppeng tentu memiliki 

proses yang sangat panjang dan diyakini sebagai sesuatu yang dianggap sakral oleh 

masyarakat Soppeng serta menjadi sennu-sennureng. Dalam perkawinan adat Bugis 

Soppeng ini terdapat perpaduan antara adat dengan ajaran Islam. Dapat  dipahami 

bahwa kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang 

dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. 

Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka 

kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. 

Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam 

kehidupan masyarakat pendukungnya. Bahkan menurut Kasmiran Wuryo, tradisi 

masyarakat merupakan bentuk norma yang terbentuk dari bawah, sehingga sulit 

untuk diketahui sumber asalnya.12 

Paparan tersebut memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan 

serangkaian penelitian terkait konsep-konsep yang berkaitan dengan prosesi 

perkawinan adat Bugis yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah 

yaitu “Reaktualisasi Makna Simbolik Perkawinan Adat Bugis Soppeng Perspektif 

Maqāṣid Al-Syarīʻah”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Kasmiran Wuryo & Sjaifullah Ali, Pengantar Ilmu Jiwa Sosial, (Jakarta: Sabdodadi, 

1982), h. 38. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah “Reaktualisasi Makna Simbolik Perkawinan Adat 

Bugis Soppeng Perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah”. 

2. Deskripsi Fokus   

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul 

penelitian ini dan upaya menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup 

penelitian yang dilakukan, diperlukan fokus penelitian serta deskripsi fokus 

sebagaiamana yang tercakup dalam judul penelitian yang di angkat, maka penulis 

akan memaparkan pengertian beberapa variable yang dianggap penting, antara lain 

sebagai berikut:  

a. Reaktualisasi makna simbolik; Menjelaskan kembali atau menafsirkan 

kembali sesuatu yang ingin dikaji dalam sebuah penelitian, terkait simbol-

simbol yang dipersiapkan dan meiliki kaitan dalam perkawinan adat Bugis 

Soppeng. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 

beberapa bagian yaitu maksud pembicara, pengaruh penerapan bahasa 

dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, 

hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa 

atau antar ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya.13 

b. Perkawinan adat Bugis Soppeng; Adat perkawinan masyarakat Bugis 

Soppeng melalui tiga tahapan yang terdapat  pada  adat pra perkawinan, 

adat pada pelaksanaan perkawinan, adat yang dilakukan pasca 

perkawinan. Merupakan norma, aturan dan kebiasaan yang tidak tertulis 

akan tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat dalam komunitas 

 
13 Muzaiyanah, “Jenis Makna dan Perubahan Makna”, Wardah: UIN Raden Fatah 

Palembang. http://jurnal.radenfatah.ac,id/indeks.php/warda/article/view/323 (28, Agustus 2022). 

http://jurnal.radenfatah.ac,id/indeks.php/warda/article/view/323%20(28
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masyarakat Bugis Soppeng, sehingga perkawinan Bugis Soppeng 

dianggap sebagai suatu yang sakral, religius, dan sangat dihargai.   

c. Maqāṣid Al-Syarīʻah; Terdiri dari dua kata yaitu Maqasid dan Syariah, 

Maqasid yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. Syariah berarti “jalan 

menuju air” jadi arti dari adalah penetapan hukum Islam harus bermuara 

kepada kemaslahatan dan mampu melakukan penjagaan terhadap lima hal, 

yaitu addien (agama), nafs (jiwa), al-aql (akal), nasl (keturunan), dan maal 

(harta). 

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka pokok masalahnya 

bagaimana reaktualisasi makna simbolik prosesi perkawinan adat Bugis Soppeng 

di tinjau dari perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah. Pokok masalah tersebut dijabarkan 

dalam dua sub masalah yaitu:  

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Bugis 

Soppeng? 

2. Bagaimana makna filosofis yang terkandung pada simbol-simbol 

perkawinan masyarakat adat Bugis Soppeng? 

3. Bagaimana perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah terhadap simbol perkawinan 

adat Bugis Soppeng? 

D. Kajian Pustaka  

Dari hasil penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, yang membahas 

mengenai perkawinan adat serta beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum 

Islam baik secara umum maupun khusus, penulis temukan beberapa hasil penelitian 

yang kajiannya memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti. Adapun hasil 

peneliti yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
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Penelitian Indra Jaya, “Makna Simbolik Dalam Upacara Perkawinan Adat 

Bugis Bone”, tesis tahun 2019. Penelitiaan ini hanya terbatas pada pelaksanaan 

upacara perkawinan masyarakat Kabupaten Bone berdasarkan adat istiadat tanpa 

mengkaji dari aspek maqasid al-syari’ah. Tentu hal tersebut memberikan peluang 

bagi penulis untuk membahas masalah tersebut dari aspek adatnya dan ditinjau dari 

maqasid al-syari’ah. 

Penelitian Annisau Fadlilau Khoiri, “Analisis Tanda Pada Adat Pernikahan 

Masyarakat Bugis Bone Kajian Semiotika Charles Sanders Pierce”, jurnal lingua 

panca tahun 2020. Penelitian ini menguraiakan proses perkawinan masyarakat Bone 

yang dimulai dari pra perkawinan, pelaksanaan perkawinan serta pasca perkawinan, 

tanpa mengaitkan penelitian tersebut dengan maqasid al-syari’ah. Sehingga 

memberi ruang untuk mengkaji lebih spesifik pada aspek-aspek adatnya yang 

terkait dengan perkawinan pada masyarakat Kabupaten Soppeng. 

Penelitian H. M. Dahlan M, “Islam dan Budaya Lokal Kajian Historis 

Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, Disertasi tahun 2013. UIN Alauddin 

Makassar. Penelitian tersebut mengungkapkan konsep perkawinan perspektif 

budaya lokal masyarakat Bugis Sinjai dan relevansinya dengan proses asimilasi 

antara ajaran Islam dengan budaya lokal dalam setiap tahapan-tahapan dalam 

perkawinan masyarakat yang relevan dengan tata nilai pangngaderreng. Tanpa 

adanya penekanan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat-adat dalam 

perkawinan masyarakat. Sehingga memberi ruang bagi peneliti untuk mengkajin 

masalah tersebut lebih spesifik lagi dengan berfokus pada adat-adat masyarakat 

dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam. 

Penelitian Abd. Rauf,  “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”, 

Jurnal Tahkim, Vol. IX.1, Juni 2013. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan 

dan argumentasi bahwa, agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab 
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keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan 

nilai ketaatan yang adikodrati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang 

mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Antara hukum Islam dan 

hukum adat dapat berjalan seirama. Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi 

hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal 

dalam hukum Islam. Alquran, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para 

mujtahidin dalam sejarahnya, tidak melakukan reformasi hukum sepanjang hukum 

yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental.14 

Penelitian H. Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk 

Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan” Jurnal al-daulah, Vol. 5, No. 2 Desember 

2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adat desa merupakan kelompok adat 

yang masih sangat terbatas lingkup wilayahnya, karena faktor geografis dan 

teritorialnya. Kedua faktor tersebut sangat menentukan peran dalam posisi adat desa 

yang bersangkutan, dimana adat istiadat daerah mempunyai ciri khas tersendiri 

yang tidak terpengaruh dengan keadaan di luar anggota kelompoknya. 15 

Penelitian Andi Muhammad Akmal, “Upacara Mappacci Pra Pernikahan 

di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Dalam Sorotan Syariat Islam”, tahun 

2000. Penelitian tersebut tidak membahas secara keseluruhan terkait perkawinan 

adat Bugis Soppeng. Tentu hal tersebut memberikan peluang bagi penulis untuk 

membahas masalah tersebut dari aspek adatnya dan ditinjau dari maqasid al-

syari’ah. 

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan, baik secara kelompok 

maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang 

persoalan yang diuraikan dalam penelitian ini. Meskipun ada diantaranya yang 

 
14 Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”, Tahkim, IX No. 1, (2013): 

h. 31. 

     15 H. Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi 

Adat ke Depan”, Al-daulah, 5, No. 2, (2006), h. 2.  
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mengkaji tentang adat-adat masyarakat namun masih bersifat umum, maka dengan 

itu penulis ingin mengkaji secara jelas dan tuntas berkaitan dengan reaktualisasi 

makna simbolik perkawinan adat Bugis Soppeng perspektif maqasyid al-syari’ah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah yang dipaparkan diatas, yaitu:  

a. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan perkawinan masyarakat adat 

Bugis Soppeng.  

b.  Untuk mengelaborasi makna filosofis yang terkandung pada simbol-

simbol perkawinan masyarakat adat Bugis Soppeng. 

c. Untuk menganalisa perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah terhadap simbol 

perkawinan adat Bugis Soppeng. 

2. Kegunaan Teoretis   

Dari aspek teoritis, hasil penelitian  ini diharapkan berguna untuk 

perkembangan hukum Islam dan hukum adat, pengembangan ilmu pengetahuan. 

Selain itu diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi dan 

wawasan para mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat.   

3. Kegunaan Praktis  

Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai kajian untuk 

pertimbangan penelitian atau pengkajian selanjutnya yang berhubungan dengan 

masalah tersebut, serta dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan wawasan 

dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang pentingnya adat yang sejalan 

dengan Hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan 

nantinya akan turut serta memberikan andil dalam upaya menambah ilmu 

pengetahuan, menambah wawasan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Makna dan Simbolik 

1. Makna 

Persoalan makna telah menarik perhatian filosof, ahli bahasa, 

psikolog,sosiolog, dan antropolog, sejak 200 tahun lalu. Setiap usaha untuk 

memberikan jawaban apa arti makna secara langsung telah gagal. Upaya untuk 

menjelaskan makna misalnya terlihat dari terbitnya dua buku Meaning of Meaning 

dan Understanding, tetapi isinya menurut Fisher, lebih sedikit dari apa yang 

ditawarkan judulnya. Uraian panjang lebar yang diberikan sering membingungkan 

dari pada menjelaskan, Masalah makna memang persoalan yang pelik, seperti 

dikutip Fisher, merumuskan tiga macam makna: 

a. Makna refensi, yakni makna suatu istilah mengenai objek,pikiran,ide, atau 

konsep yang ditujukan oleh istilah itu. Misalnya, istilah kendaraan merunjuk 

pada mobil,motor,sepeda,bahkan kuda artinya sesuatu yang dapat 

ditumpangi dan membawa penumpangnya pada jarak tertentu. 

b. Makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan dengan 

konsepkonsep lainnya. Misalnya istilah phlogistonyang dicontohkan Fisher, 

kata itu dulu digunakan untuk menjelaskan proses pembakaran suatu benda 

bias jika adaphlogiston. Tapi sejak ditemukannya istilah oksigen,  

phlogiston tidak digunakan lagi untuk menjelaskan proses pembakaran.
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c. Makna intensional, yakni arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa 

yang di maksudkan oleh pemakai dengan arti lambang itu. Makna inilah 

yang melahirkan makna individual dari segi ini, maka tak akan ada dua buah 

makna yang dimaksudkan identik walaupun makna-makna itu boleh saja 

amat mirip. Ini merupakan makna yang disebabkan oleh tindakan mental 

individu tanpa di pengaruhi oleh orang lain. 

Dari ketiga corak makna tersebut, yang menarik adalah proses pemaknaan. 

Kapankah makna itu muncul? Fisher menyatakan bahwa makna muncul ketika 

sebuah sign yang mengacu pada suatu objek, dipakai oleh pengguna sign. Saat 

itulah terjadi proses pembentukan makna didalam bentuk hubungan segitiga. 

Seorang ahli yang menyusun teori segitiga adalah Charles S. Pierce. Menurutnya 

sebuah sign yang mengacu pada sesuatu diluar dirinya, yaitu objek yang akan 

mempunyai pengaruh pada pikiran pemakainya karens adanya hubungan timbal 

balik antara ketiga elemen tersebut. Hasil hubungan timbal balik antara ketiga 

elemen tersebut. Hasil hubungan timbal balik itulah yang menghasilkan makna 

suatu objek, dan dilambangkan oleh pemakainya dengan suatu simbol antara lain 

kata-kata, gambar atau isyarat.16 

Adanya simbol pada penjajakan yang dipersiapkan pada proses perkawinan 

adat Bugis Soppeng tidak lepas dari makna khusus yang diberikan oleh orang-orang 

terdahulu pada masa lampau.  Makna yang menjadi harapan dan doa yang 

diinginkan oleh setiap calon pengantin. 

2. Simbolik/Simbol 

Simbolis berarti perlambangan, sedangkan kata makna mengandung 

pengertian tentang arti atau maksud tertentu, jadi simbol merupakan bentuk lahiriah 

yang mengandung maksud, sedangkan makna merupakan dua unsur yang berbeda 

 
16 Sattu Allang, Muh. Anwar, dan M. Hum, Hakkar Jaya, Pengantar Ilmu Komunikasi, 

(Makassar: CV. Berkah Utami, 2007), h. 103-104. 



16 

 

 
 

tetapi saling berkaitan bahkan saling melengkapi. Kesatuan simbol dan makna akan 

menghasilkan suatu bentuk yang mengandung maksud. Lambang dan simbol juga 

merupakan manifestasi atau pembabaran langsung yang bertumpu pada 

penghayatan terhadap jiwa dan raga yang mempunyai bentuk serta warna dan 

bentuknya masing-masing dan sebagai wujud pembabaran batin seseorang yang 

dapat berupa hasil karya seni. Kebudayaan manusia sangat erat hubungannya 

dengan simbol, sehingga manusia disebut mahluk bersimbol.17 

Turner mendefinisikan simbol sebagai sesuatu yang dianggap, dengan 

persetujuan bersama, sebagai sesuatu yang memberikan sifat alamiah atau mewakili 

atau mengingatkan kembali dengan memiliki kwalitas yang sama atau dengan 

membayangkan kenyataan atau pikiran.18 

Soeprapto melihat simbol sebagai obyek sosial dalam suatu interaksi, ia 

digunakan sebagai perwakilan dan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang 

yang menggunakannya orang tersebut memberi arti, menciptakan dan mengubah 

obyek fisik (benda-benda), kata-kata (untuk mewakili obyek fisik, perasaan, ide-

ide dan nilai-nilai) serta tindakan yang dilakukan orang untuk memberi arti dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya segala bentuk-bentuk upacara 

yang dilaksanakan oleh manusia adalah sebuah bentuk simbolisme, maksud dan 

makna upacara itulah yang menjadi tujuan manusia untuk memperingatinya.19 

Sedangkan Turner Wartaya dalam melihat begitu pentingnya peranan, 

simbol-simbol dalam masyarakat karena sistem simbol merupakan simbol dimana 

pemilik kebudayaan menemukan dan mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Penggunaan simbol inilah yang membedakan proses belajar 

 
17 Herusatato Budiono. Simbiloisme Dalam Budaya Jawa, (Yogyakarta: PT. Hanindia 

Graha Widi. 2001. h. 10. 
18 Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi (Jakarta: Salemba Humanika, 

2008), h. 9. 
19 Tommy Soeprapto. Pengantar Teori Komunikasi. (Cet.I; Yogyakarta: Media Pressindo, 

2006), h.  32. 
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manusia dengan binatang karena manusia menciptakan dan memanfaatkan berbagai 

simbol dalam kehidupannya.20 Simbol inilah yang dilestarikan oleh penduduk atau 

kelompok tertentu sampai pada tahap menjadi sebuah tradisi kebiasaan masyarakat.  

Geertz menyebutkan bahwa sumber dari pada simbol-simbol pada upacara 

tradisional pada hakekatnya ada dua, yaitu simbol yang berasal dari kenyataan luar 

yang terwujud dalam kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi dan simbol yang 

berasal dari dalam yang terwujud dalam konsepsi-konsepsi dan sturktur sosial 

masyarakat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa simbol sangatlah berperan dalam 

suatu kebudayaan khususnya dalam upacara tradisional. Geertz juga menyatakan 

bahwa kebudayaan adalah pengorganisasian pengertian-pengertian yang tersimpul 

dalam simbol-simbol yang berkaitan dengan eksistensi. 21 

Dalam ritus keagamaan yang periodik menurut Durkeimhkan, masyarakat 

dalam kelompok sosial mengukuhkan kembali dirinya dalam perbuatan simbolik 

yang merupakan sikapnya, yang dengan itu memperkuat masyarakat itu sendiri, 

selain itu ritus keagamaan juga merupakan transformasi simbolis dari pengalaman-

pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan tepat oleh media lain. Karena 

berasal dari kebutuhan primer manusia, maka ritual keagamaan yang penuh dengan 

simbolisme tersebut merupakan kegiatan yang spontan dalam arti betapapun 

peliknya, ritus keagamaan betapapun peliknya, ritus keagamaan lahir tanpa ada niat, 

tanpa disesuaikan dengan suatu tujuan yang didasari pertumbuhannya tanpa 

rancangan, polanya benar-benar alamiah. 

Dalam menginterpretasi suatu simbol, Tuner (1967:50-51), mengungkapkan 

adanya tiga dimensi arti simbol, yaitu: 

 
20 Wartaya Winagun, Masyarakat Bebas Struktur (Yogyakarta: Kanisius,1990), h. 18-19. 
21 Geertz Clifford, Keluarga Jawa, Kata Sambutan Koentjaraningrat. (Jakarta: Grafitti 

Pers, 1985), h. 10. 
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a. Tingkat Dimensi Eksegenetik, Reinterpretasi Masyarakat Bumi Pemakai 

Simbol. Tingkat ini dinamakan juga sebagai tingkat penafsiran makna. Penafsiran 

makna diperoleh dari informan-informan pemilik simbol tentang tingkah laku 

upacaranya. Harus dibedakan lagi antara informasi yang diberikan oleh mereka 

yang ahli dan orang awam, juga diperlukan kehati-hatian untuk memastikan apakah 

suatu penjelasan yang diberikan benar-benar bersifat mewakili atau hanya suatu 

pandangan personal saja. 

b. Tingkat Makna Operasional. 

Pada tingkat ini kita tidak boleh hanya mendengar apa yang dikatakan oleh 

sipemilik simbol tentang makna suatu simbol, tetapi mengamati apa yang sedang 

mereka lakukan. Peranan interpretasi dari pihak peneliti diperlukan hal ini 

dikarenakan ada hal-hal yang tidak diungkapkan secara benar, sebab kadang-

kadang mereka tidak sungguh melakukannya, bisa saja orang memanipulasi 

simbol-simbol yang mereka ciptakan.Tingkat makna operasional ini berkaitan 

dengan problem-problem dinamika sosial. Pengamat tidak hanya 

mempertimbangkan simbol-simbol, tetapi juga struktur masyarakat yang diamati. 

Akan tampak bahwa simbol itu mengandung penggambaran atau penjelasan budaya 

masyarakat pelaku masyarakat pemangku masyarakat tersebut. 

c. Tingkat Makna Posisional. 

Pada tingkat ini makna suatu simbol upacara dilihat secara totalitas, 

berhubungan denan simbol yang lain yang elemen-elemennya memperoleh arti dari 

sistem sebagai suatu keseluruhan, ini berhubungan dengan sifat simbol yang 

polisemi atau multi vocal, yaitu bahwa suatu simbol mempunyai keanekaan makna, 

tetapi berdasarkan atas konteksnya mungkin penting untuk menekankan suatu atau 

beberapa makna saja. 
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Ketiga tingkatan simbol ini dipakai semuanya, sebab ketiganya saling 

menunjang dan melengkapi. Pendekatan lain yang digunakan oleh Turner disebut 

sebagai “Procesual symbology”, yaitu kajian mengenai bagaimana simbol 

menggerakkan tindakan sosial dan melalui proses yang bagaimana simbol 

memperoleh dan memberikan arti kepada masyarakat dan pribadi, lewat 

pendekatan ini, dapat dilihat bagaimana masyarakat menjalankan, melanggarkan 

dan memanipulasi norma-norma dan nilai-nilai yang diungkapkan oleh simbol 

untuk kepentingan mereka.22 Pendekatan ini memungkinkan untuk mengungkapkan 

arti-arti simbol dan selanjutnya mengetahui pikiran atau ide-ide mereka. 

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Secara Islam dan Perkawinan Adat 

Bugis Soppeng 

1. Pengertian Adat  

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus 

dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang 

lama untuk menjaga kelestarian adat pada komunitas terntentu. 

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, 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 istiadat dipertahankan dengan sanksi 

atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.23  

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan 

merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat 

peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah 

laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu 

 
22 Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi (Jakarta: Salemba Humanika, 

2008), h. 44. 
23 Yulia, Buku Ajar Hukum  Adat, (Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016), h.2. 
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menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan jaman, sehingga adat itu tetap 

kekal. Adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan 

tradisi tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok daripada hukum adat.  

Dalam berbagai daerah di Indonesia kata adat itu dipakai dengan istilah atau 

nama lain, yang pada hakekatnya menunjukkan pengertian kata adat tersebut. 

Sebagai contoh di Gayo misalnya, istilah ini dipakai istilah “adat’, di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur dipakai istilah “ngadat”, di Minangkabau dipakai istilah “hukum” 

atau adat hukum, di Minahasa dan Maluku dipakai istilah adat kebiasaan dan Batak 

Karo dipakai istilah “basa” atau “bicara”.24  

Kebanyakan masyarakat umum jarang menggunakan sebutan hukum adat, 

yang sering digunakan dalam pembicaraan adalah “Adat” saja. Dengan menyebut 

kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus 

berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya, “Adat Jawa” maka yang 

dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula jika 

dikatakan “Adat Palembang”, “Adat Batak”, Adat Minangkabau”, Adat Jambi”, 

dan sebagainya. Jadi jika dikaji secara lebih mendalam dan secara ilmiah terdapat 

perbedaan antara keduanya.25  

Adat dapat juga dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang 

mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan yang telah 

dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai 

tanpa membedakan “adat” yang mempunyai sanksi yang disebut “Hukum Adat” 

dan “adat” yang tidak mempunyai sanksi yang disebut “adat saja”.26  

 
24 Iman Sudiyat, Azas-Azas Hukum Adat, (Yogyakarta: Bekal Pengantar Library, 1975), 

h.2.  
25 Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2020), h.8.  
26 Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoven, 1999), h. 21.  
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Kebiasaan yang terjadi bahkan berulang kali dilaksanakan sesuai waktu 

yang telah ditentukan merupakan istilah adat. Kegiatan masyarakat yang biasanya 

sering dilakuakan masuk dalam adat masyarakat setempat.  

2. Pengertin Urf 

‘Urf berasal dari huruf ‘ain, ra’ dan fa’ yang berarti kenal, dari kata tersebut 

muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal 

sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik). Kata 'urf secara etimologi 

berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.” ‘Urf telah 

dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi serta kebiasaan mayoritas 

kaum, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan27 , dengan meninggalkan 

perbuatan tertentu.28 

Beberapa pandangan ulama mendefinisikan ‘urf dalam beberapa 

terminologi: 

Secara istilah syara', Wahbah Zuhaili menyebutkan sebagai berikut: 

َظَ فَ ل َََوَ أ َََمَ هَ ن ي بَ َََاعَ شَ ََلَ عَ ف َََل َ كَ ََنَ مَ ََهَ ي لَ َاعَ وَ ارَ سَ وَ ََاسَ الن َََه َادَ ت َاَإعَ مَ ََوَ :َهَ ََفَ رَ ع َل اَ َ
  29. صاخَ َىن عَ لىَمَ عَ َه َق َل َاطَ َا وََ ف َارَ ع َت َ

Artinya: 
 ‘Urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak 
kepada ketentuan ‘urf , baik yang berhubungan dengan perbuatan yang 
mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. 

Sementara, Qutub Mustafa Sanu mendefinisikan 'urf sebagai berikut: 

ف    ت ع ار  فُ : ما   كٍ  ا ل عرُ  ت ر  أ و   أ و  فعِ لٍ  لٍ  ا ع ل ي هِ مِن  ق و  س ارُو  ع ل ي هِ النَّاسُ و 

ق ل ف ظِ  ع لى إطِ لا  كِ و  مِ ع لى غ ي رِالسَّم  قِ ل ف ظِ الَّلح  ك ت ع ارُفِ النَّاسِ ع لى  إطِ لا 

ن  ا لإن ثِ.  ل د ع لى الذَّك رِ دوُ   30  ال و 

 
 

 
27 Nazar Bakry, Fiqhi dan Ushul Fiqh (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 

h. 23. 
28 Andi Achruh AB. Pasinringi, Ilmu Fiqh (Cet. I; Watampone: Syahdah, 2017). 
29 Muslim bin Muhammad Dusari, Al-Mumti’ Fil Qowaid Fiqhiyah, (Cet. II; Saudi 

Arabiyah : Dar Zidni, 2011), h. 448. 
30 Muslim bin Muhammad Dusari, Al-Mumti’ Fil Qowaid Fiqhiyah, (Cet. II; Riyadh : Dar 

Zidni, 2011), h. 269. 
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Artinya: 
Al-'urf ialah apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa 
yang mereka ketahui, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka 
tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal al-walad 
sebagai sebutan untuk anak -laki bukan anak perempuan. 

Namun sebenarnya adat itu lebih luas dari pada urf sebab, adat kadang 

kadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak 

bisa dinamakan urf. Dan kadang kadang terdiri atas adat masyarakat. Maka inilah 

yang disebut urf, baik urf itu bersifat umum atau khusus.31 

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau 

praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata urf, yaitu sesuatu 

yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya 

mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti 

kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti 

"pengulangan" atau "praktik" yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat 

dipergunakan, baik untuk kebia-saan individual (adah fardhiyah) maupun 

kelompok (adah jama" yak). Sementara kata urf didefinisikan sebagai "praktik 

berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. 

Oleh karena itu, menurut arti tersebut, urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan 

dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih 

berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.32 

Urf berarti amalan yang telah diketahui, sedangkan Adat adalah kebiasaan 

yang umum dilakukan, keduanya diakui sebagai sumber hukum. Sedangkan 

Mazhab Maliki lebih menekankan pentingnya Adat daripada Mazhab yang lainnya. 

Namun hukum kebiasaan/Adat ini hanya berlaku sah selama ią tak menyinggung 

masalah yang disebutkan di dalam Alquran dan Al-Sunnah.33 Hakikat adat dan urf 

 
31 Khairul Umam, Ushul Fiqhi 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1988), h.159. 
32 Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, (Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 

h.26. 
33 Abdur Rahman, Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1993), h. 29. 
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itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku 

secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.34 Selama 

kebiasaan yang dilaksanakan tidak bertentangan maka dapat dipertahankan dan 

dilestariakan kepada generasinya. 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa urf merupakan bagian dari adat, 

karena adat lebih umum dari urf. Suatu urf harus berlaku pada kebanyakan orang di 

daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Urf bukanl ah 

kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan 

muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Namun demikian, beberapa pakar 

memahami kata adat dan urf sebagai dua kata yang tidak berlainan, Subhi 

Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa urf dan adat mempunyai pengertian yang 

sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.35 

Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang 

tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila sesuatu 

perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan 

adat. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, 

mencakup pula hal yang bersifat perkataan (qauliy) dan hal yang bersifat perbuatan 

(fi’liy). Ungkapan “masyarakat" mengekslusi (menyingkirkan) kebiasaan 

individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkapan "daerah tertentu” 

menunjuk kepada urf'amm. Contohnya ialah: 

 a. Mudarabah, yang menjadi urf masyarakat Baghdad; 

 b. Qirad, yang menjadi urf masyarakat Hijaz; 

 c. Bai'u al-salam, yang menjadi urf masyarakat Hijaz; 

 
34 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), h. 71. 
35 Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, Jurnal Tahkim, Vol. IX No.1 

Juni 2013, h.13. 
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 d. Bai’u al-Istisnâ’, yang menjadi urf masyarakat Hijaz36 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka urf dapat bermacam-macam, sesuai 

dengan kondisi daerah/wilayah dan bagaimana konvensi masyarakatnya. Dengan 

demikian, kebiasaan masyarakat Indonesia dapat berbeda dengan kebiasaan 

masyarakat Cina, Amerika, Arab, dan sebagainya. Sebagai contoh dapat 

dikemukakan ialah budaya (kebiasaan) menutup kepala bagi laki-laki pada 

masyarakat negeri-negeri Timur dianggap sebagai muru'ah (kesopanan yang 

tinggi), terutama bagi ulamanya. Sebaliknya, pada masyarakat negeri-negeri Barat, 

budaya semacam itu tidak berlaku.37 

Dilihat sepintas, seakan-akan ada persamaan antara ijma' dengan urf, karena 

keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang 

menyalahinya. Perbedaannya ialah pada ijma' ada suatu peristiwa atau kejadian 

yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan 

menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. 

Sedangkan pada urf terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian 

seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. 

Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka 

mengerjakan pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga 

merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada ijma', 

hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada ijma', masyarakat 

melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang 

pada urf, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya 

dan memandangnya baik.38 

 
36 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013), h. 87. 
37 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. I; Semarang: Dina Utama 

Semarang Toha Putra Group), h. 30-31. 
38 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 

h. 81-82. 
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Urf terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di 

antara umumnya manusia baik pada orang biasa, orang cerdik cendikiawan atau 

para mujtahid. Sedangkan di dalam Ijma' kesepakatan hanya terjadi di kalangan 

para mujtahid saja. Apabila urf ditentang oleh sebagian kecil manusia tidaklah 

membatalkan kedudukannya sebagai urf. Adapun dalam ijma, apabila tidak 

disetujui oleh seorang mujtahid saja, sudah tidak bisa dianggap sebagai ijma' lagi.39 

Begitu pentingnya dalam menganalisa urf yang terkait dengan ijma para mujtahid 

sehingga diatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

a. Macam-Macam ‘Urf 

1) ‘Urf  dari Segi Jangkauannya 

a. Al-‘Urf al-Amm 

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar 

masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.40 'Urf al-'âm dikenal dan 

dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa, 

tempat, keadaan. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri mengenai 

ungkapan talak terhadap istri, seperti pernyataan: “Engkau telah haram aku gauli.” 

Apabila ungkapan ini telah diucapkan seorang suami terhadap istrinya, suami telah 

dipandang menjatuhkan talak kepada istrinya. Begitu pula kebiasaan menyewa 

kamar mandi umum dengan jumlah sewa tertentu, tetapi tidak ditetapkan secara 

pasti lamanya waktu mandi dan kadar air yang dipakai.41 

b. Al-‘Urf al-Khashsh 

‘Urf al-Khashsh adalah adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada 

suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.42 Dengan kata lain, hanya 

berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu yang menjadi kebiasaan, yang 

 
39 Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih (Cet. IV; Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 128. 
40 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul, h. 73.  
41 Firdaus, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kompherensif, h. 110.  
42 Abd. Rahman, Ushul Fiqh (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2016), h. 210.  
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hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. 'Urf-khashsh banyak 

macamnya dan tidak bisa ditentukan jumlahnya, karena keperluan setiap orang dan 

cara memenuhinya selalu berubah-ubah.43 Misalnya mengadakan halal bi halal 

yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap 

selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara 

Islam lain tidak dibiasakan.44 'Urf-khashsh menjadi titik fokus kita bahwa sesuatu 

yang berlaku atau peristiwa di negara lain tidak boleh menjadi tolok ukur di negara 

kita.   

2) ‘Urf  dari segi keabhasannya 

a. Al-‘Urf ash-Shahih (‘Urf yang Absah) 

Al-'urf al-sahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak 

bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, 

dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib45, yaitu adat kebiasaan masyarakat 

yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan 

kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau 

sebaliknya, mengubah ketentuan halam menjadi haram.46 

Disebut dengan al-urf al-sahih yang baik, yang telah diterima oleh 

masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa 

kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan 

nash Alquran dan as-Sunnah. Contoh urf shahih, kebiasaan seorang laki-laki yang 

melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan 

sebagai mahar.  

 

 
  43 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 91.  

  44 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, h. 84. 
45 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 123.  
46 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam (Cet. I; 

Cimanngis Depok: Kencana, 2017), h. 217.  
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b. Al-‘Urf al-Fasid (‘Urf yang Rusak/Salah) 

Urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan 

dan dalil-dalil syara’, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.47 Disebut 

dengan al-urf al-fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan 

nash Alquran dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, tidak diterima oleh akal 

sehat, mendatangkan mudharat dan menghilangkan kemaslahatan. 

Para ulama sepakat bahwasanya, Al-urf ash al-fasid tidak dapat menjadi 

landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan pengamalan dan pemasyarakatan hukum Islam pada masyarakat, 

sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma’ruf sehingga diupayakan mengubah adat 

kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan 

menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.  

3) ‘Urf Dari segi apa yang dibiasakan  

a. Urf Qauli  

 Adat dalam ucapan atau urf qauli, yaitu kebiasaan dalam menggunakan 

suatu kata dalam bahasa, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau 

ungkapan dan ucapan tertentu.48 Urf qauli juga dapat diartikan sebagai perkataan, 

seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak 

laki-laki dan anak perempuan, Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan 

dengan laki-laki saja.49  

b. Urf fi’li 

Urf fi’li adalah kebiasaan dalam melakukan sesuatu, yaitu urf yang berupa 

perbuatan. Misalnya jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad 

jual beli, sedangkan  menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu 

 
47 Khairul Umam, Ushul Fiqih I, h. 163.  
48 Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam, h. 223.  
49 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, h. 82.  
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rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat 

melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, maka syara' membolehkannya.50 

2. Landasan Pensyari’atan `Urf menjadi landasan hukum 

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa 

dijadikan landasan hukum, yaitu: 

1. Urf itu harus termasuk urf yang sahih dalam artian tidak bertentangan 

dengan ajaran Alquran dan sunnah Rasulullah saw.51 

2. Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan 

mayoritas penduduk negeri itu. 

3. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal.52 

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak urf tersebut. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri 

belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orangtuanya sebelum 

melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat 

bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada 

persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang 

dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku. 

5. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini 

menunjukkan bahwa urf tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan 

maksiat.53 

 
50 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul, h. 73.   
51 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam : (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan 

Fiqhiyah), h. 142.  
52 Zuhdi Masjfuk, Pengantar Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Hajimasagung, 1990).  
53 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam : (Kaidah-kaidah Ushuliyah 

dan Fiqhiyah, h. 142.  
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Para ulama ushul fiqh, menyatakan bahwa suatu urf baru dapat menjadi 

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-

syarat sbb: 

1. Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat 

perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya urf itu berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.54 

2. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya itu muncul. Artinya, urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu 

lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam 

kaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyyah yang menyatakan: 

ئَ ارَ الطَ َفَ رَ ع َل لَ ََة َرَ بَ عَ ل َ
55

 

 Maksudnya: 
Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap   
kasus yang telah lama. 

3. Urf itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah 

jelas56. Syarat ini mempunyai kedudukan penting dalam kegiatan 

muamalah.  

4. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, serta tidak bertentangan dengan 

dalil syara’ atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini 

sebenarnya memperkuat terwujudnya urf yang sahih karena bila urf 

bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang 

jelas dan pasti, ia termasuk urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai 

dalil menetapkan hukum, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung 

nash itu tidak bisa diterapkan. Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil 

syara', karena kehujjahan urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang 

 
 54 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, h. 156.  

55 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa (Jilid II), h. 35-36. 

 56 Nazar Bakry, Fiqhi dan Ushul Fiqh, h. 238.  
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mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.57 Pemakaiannya tidak 

mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak 

mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.58 

5. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap urf 

tersebut.59 

6. Urf harus berlaku terus-menerus, yang dimaksud dengan terus-menerus 

berlakunya urf ialah bahwa urf tersebut berlaku untuk semua peristiwa tanpa 

kecualinya, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya urf ialah 

bahwa 'urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa.  

7. Urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada 

waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi urf yang timbul kemudian 

dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk 

menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum. Oleh karena itu Ibnu Nujaim 

berkata sebagai berikut:  

يََفَ رَ ع َل اَ َ ق َلا وََ اهَ مَ ن اَ َََاظَ ف َلَ لَ ا ََهََ ي لَ َعَ ََلَ مَ حَ ت َاَل ذ  ََا َََنَ وَ دَ ََقَ اب َالسَ ََنَ ارَ م  ل ذ ل ك  و  ر  ت ا خ   لم 
ىَ فَ رَ ع َالَ ب ََة َرَ بَ عَ الَ وَ ال َق َ َالط ار 

60ََ 
Artinya: 
Urf yang menjadi dasar kata-kata ialah urf yang menyertai dan mendahului, 
bukan urf yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: 
"Tidak ada pertimbangan terhadap urf yang datang kemudian". 

8. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan urf. Penetapan hukum 

berdasarkan urf dalam hal ini termasuk dalam berdasarkan kesimpulan 

(menurut yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan 

dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut.61 

 
57 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, h. 143-144.  

 58 A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Cet. 

10; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 89.  
59 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, h. 170.  
60 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 95-96.  
61 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 97.  
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Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf dapat dipakai 

sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, 'urf bukan dalil yang berdiri 

sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik 

berbentuk ijma' maupun maslahah. ‘Urf yang berlaku di kalangan masyarakat 

berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama.  

Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara 

tidak langsung telah terjadi ijma', meskipun berbentuk ijma' sukuti.62 

3. Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan 'Urf 

Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan 

kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, di antara yang paling mendasar: 

ة َة َادَ ع َل اَ َ ك م  ح  م   

 Maksudnya: 
 Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum 

كِن ةِ  ا لأ م  مِن ةِو  ك امِ بِت غ يُّرِا لأ ز  ينُ ك رُ ت غ يُّرُا لأ ح  لٗ 
63  

Maksudnya: 
Tidak diingkari perubahan hukum disebakan perubahan zaman dan tempat 

طًا طِ ش ر  رُو  ش  فاًك ال م  فُ عُر  ع رُو  الم 
64 

Maksudnya: 
Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi  
syarat 

فِ ك الثَّابِتِ باِلنَّصِ   الثَّابِتُ باِل عرُ 
Maksudnya: 
Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash 
(ayat dan atau hadits). 

ا لُ بهِ  ةيُ جِبُ ا لع م  الُ النَّاسِ حُج  تعِ م   إِس 
Maksudnya: 
Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal 
dengannya65. 

 
62 Firdaus, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kompherensif, h. 119-

120.  
63 Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, h. 143.  
64  
65 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, h. 84.  
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Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan 

kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu 

dan tempat tertentu. 66 

َا ل يَ َف ي ه  ع  ج  ي ر  َاللُّغ ة  ل ف ي  َو  ف ي ه  اب ط َل هَ  ل ض  ل قاًو  ط  ع َم  َالسر  ب ه  د  ر  او  َم  ك لُّ

 َِ
ف67َ  ا لع ر 

 
Maksudnya: 
Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan 
dalam agama, serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada ‘urf. 
(Abdul Hamid Hakim, 1956 : 84).  

'Urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi 

dinamisasi hukum Islam. Sebab di samping banyak masalah-masalah yang tidak 

tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan maslahah 

mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang 

menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid 

berdasarkan 'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah. 

3. Pengertian Perkawinan  

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata 

kehidupan manusia.  Sebab  dengan  perkawinan,  dapat  dibentuk ikatan  

hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam 

suatu ikatan suami istri menjadi suatu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus 

berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin di capai dari 

perkawinan ialah mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

Berkembangnya keturunan yang soleh dan shaleha tentu harus melalui sebuah 

perkawinan yang sah sesuai dengan anjuran syriat Islam dan harus dicatatkan 

dalam kantor KUA. 

 
66 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 

h. 143.  
67 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam : (Kaidah-kaidah Ushuliyah 

dan Fiqhiyah), h. 143.  
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Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, hubungan 

kelamin atau bersetubuh.68 Dalam literatur fiqh berbahasa arab perkawinan atau 

pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj, kedua kata ini yang 

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam 

Alquran dan hadis Nabi.69 Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Alquran dengan 

arti kawin, Ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan    yaitu 

sebagaimana yang terdapat dalam QS an-Nur/24:32. 

اۤء   ا فقُ ر  نوُ  اۤىِٕكُم ْۗ اِن  يَّكُو  امِ  لِحِي ن  مِن  عِب ادِكُم  و  الصّٰ ى مِن كُم  و  ا ن كِحُوا الٗ  ي امَٰ و 

اسِعٌ ع لِي مٌ  ُ و  الَّّٰ لِهْٖۗ و  ُ مِن  ف ض   يغُ نهِِمُ الَّّٰ

Terjemahnya: 

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-
laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.70 

 

Dengan dua ayat tersebut, maka jelaslah bahwa ada dasar hukum mengenai 

perkawinan dalam islam. Masih banyak lagi ayat-ayat yang mengindikasikan 

tentang perkawinan seperti terdapat dalam surah an-Nahl ayat 72, surah ar-

Rum ayat 21, surah an-Nur ayat 32, surah an-Nisa ayat 34 dan lain-lain. 

a.   Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, 

dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. 

 
68 Abdul Rahman Ghojali, Fikih Munakahat, Jakarta:Kencana Prenadamedia 

Group,2003),h.7 
69 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Prenada 

Media,2006),h.35 
70 Kementrian Agama Republik, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 34. 
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Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh  manusia,  hewan,  bahkan  oleh  tumbuh-tumbuhan,  karenanya  

menurut  para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan 

terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan 

hydrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.71 

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah 

sesuai dengan pernyataan Allah berfirman dalam QS al-Dzariyat/51:49. 

ن   ي نِ ل ع لَّكُم  ت ذ كَّرُو  ج  و  ل ق ن ا ز  ءٍ خ  مِن  كُل ِ ش ي   و 

Terjemahnya: 

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah).72 

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung   kepada   tingkat   maslahatanya.   Oleh   karena   itu,   Imam   Izzudin 

Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya 

Maslahat wajib  bertingkat-tingkat,  terbagi  kepada  fadhil  (utama),  

afdhal  (paling utama)  dan  mutawassith  (tengah-tengah).  Maslahat  

yang  paling  utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung 

kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat 

mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini 

wajib dikerjakan. 

2. Maslahat  yang  disunnahkan  oleh  syari’  kepada  hamba-Nya  demi  

untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit demi 

sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan 

 
71 H.S.A, Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta:Pustaka Amani, 

2002), Edisi ke-2. h.1. 
72 Kementrian Agama Republik, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 522. 
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ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang 

ringan yang mendekati maslahat mubah. 

3. Maslahat   mubah.   Bahwa   dalam   perkara   mubah   tidak   terlepas   

dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam 

Izzudin berkata  “Maslahat  mubah  dapat  dirasakan  secara  langsung.  

Sebagiandianataranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemslahatannya 

dari Sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala”.73 

Dengan  demikian,  dapat  diketahui  secara  jelas  tingkatan  maslahat  

taklif perintah (thalabal fi’li) taklif takhiy, dan taklif   larangan (tahalabal kaff). 

Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan 

mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar 

kemampuan merusak dan dampak negative yang ditimbulkannya. Kerusakan yang 

ditimbulakan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara 

makruh.meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat 

perbedaan tingkatan, sesuai dengan kader kemafsadatannya. Sehingga harus 

cermat dalam melakukan perbandingan dan analisa terhadap hal demikian yang 

dimaksudkan. 

Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya  tentu lebih berat  

dibandingkan keharaman  merangkul  atau  mencium  wanita bukan muhrim, 

meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun 

perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-

khamsah (hukum yang lima) menurut perubahaan keadaan: 

 

 
73 Muhammad  Abu Zahrah,  Ushul  Fikih,  terjemah  Saefullah  Ma’shum  

(Jakarta:Pusataka Firdaus,1994) h.558-559. 
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1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan 

menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan 

menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini 

tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 

2.   Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya 

tidak mampu  melaksanakan  hidup  berumah  tangga  melaksanakan  

kewajiban  lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan 

kewajiban batin seperti mencampuri istri. 

3.  Nikah  Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu 

tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam 

hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang 

tidak dianjurkan dalam Islam. 

4.   Nikah  Mubah,  yaitu  bagi  orang  yang  tidak  berhalangan  untuk  nikah  

dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib 

nikah dan tidak haram bila tidak nikah. 

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut 

Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung 

dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

3.  Rukun dan Syarat Perkawinan 

1.   Rukun Perkawinan 

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, 

seperti membasuh muka untuk wuduh dan takbiratul ihram untuk shalat.74 Atau 

adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. 

 
74 Abdul hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta:Bulan Bintang, 1976) Cet Ke 1, h. 9. 

Abd 
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Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti  menutup  aurat  untuk  shalat”  atau  menurut  Islam  calon  

pengantin  laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.“sah, yaitu sesuatu 

pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”. 

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. 

Adapun rukun nikah adalah: 

a. Mempelai laki-laki 

b. mempelai perempuan 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Shigat ijab Kabul 

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara 

yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan 

syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, 

yaitu syarat- syarat bagi calon memelai, wali, saksi, dan ijab kabul. 

2.   Syarat-syarat Perkawinan  

a.   Syarat-syarat Suami 

1)  Bukan  mahram dari calon istri 

2)  Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

3)  Orangnya tertentu, jelas orangnya 

4)  Tidak sedang ihram 
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b. Syarat -syarat Istri 

1)  Tidak  ada  halangan  syarak,  yaitu  tidak  bersuami,  bukan mahram,  

tidak sedang dalam iddah 

2)  Merdeka, atas kemauan sendiri 

3)  Jelas orangnya, dan 

4)  Tidak sedang berihram 

 c.   Syarat-sayar Wali 

1)  Laki-laki 

2)  Baligh 

3)  Waras akalnya 

4)  Tidak dipaksa 

5)  Adil, dan 

6)  Tidak sedang ihram 

 d.   Syarat-sayarat Saksi 

1)  Laki-laki 

2)  Baligh 

3)  Waras akalnya 

4)  Adil 

5)  Dapat mendengar dan melihat 

6)  Bebas, tidak dipaksa 

7)  Tidak sedang mengerjakan ihram, dan 

8)  Memahami bahasa yang dipergunakan untuk Ijab Kabul 

a. Syarat-syarat  shigat:  shigat  (bentuk  akad)  hendaknya  dilakukan  oleh  

dengan bahasa yang dapat dimenegerti oleh orang yang melakukan akad, 

penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan  ucapan yang 

menunjukkan waktu akad  dan  saksi.  Shigat  hendaknya  mempergunkan  
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kalimat  yang menunjukkan waktu lampau sedang lainya dengan kalimat 

yang menunjukkan waktu yang akan datang. 

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “ 

kawinlah saya dengan anak perempuan Bapak “kemudian di jawab : “ saya 

kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah 

berarti perkawinan. 

Shigat itu hendaknya terikat dengan bahasa tertentu supaya akad dapat 

berlaku. Misalnya, dengan ucapan : “ saya nikahkan engkau dengan anak 

perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab : “Ya saya terima”. Akad 

ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak 

sah. 

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang 

tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan  tersebut tidak  

sah menurut hukum. 

4.  Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

1. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah 

Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. 

Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat 

adanya empat garis dari penataan itu yakni : 

a) Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku mahluk dengan 

khaliknya 

 b) Rub’al-muamalat, yang menta hubungan manusia dalam lalu lintas 

pergaulanya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari 

c) Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan 

keluarga dan menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan 
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d) Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam tertib pergaulan yang 

menjamin ketentramannya.75 

Zakiyah Drajat, Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu : 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

2. Memenuhi  hajat  manusia  menyalurkan syahwatnya  dan menumpahkan  

kasihsayangnya 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal 

5. Membangun  rumah  tangga  untuk  membentuk  masyarakat  yang  tentram  atas 

dasar cinta dan kasih sayang 

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara 

seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya 

adalah: 

a) Kesukarelaan 

b) Persetujuan kedua belah pihak  

c) Kebebasan memilih 

d) darurat76 

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga 

yang meliputi : 

a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Allah 

swt berfirman dalam QS al-Rum /30:21. 

 
75 Ali   Yafie,   Pandangan   Islam   terhadap   Kependudukan   dan   Keluarga   Berencana, 

(Jakarta:Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulum dan BKKBN, 1982) h.1. 
76 Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 124. 
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دَّةً   و  ع ل  ب ي ن كُم  مَّ ج  ا و  ا الِ ي ه  كُنوُ َٰٓ اجًا ل ِت س  و  ن  ا ن فسُِكُم  ا ز  ل ق  ل كُم  م ِ تهَِٰٖٓ ا ن  خ  يَٰ مِن  اَٰ و 

ن مٍ يَّت ف كَّرُو  تٍ ل ِق و  يَٰ َٰ لِك  لٗ  ةً ْۗاِنَّ فيِ  ذَٰ م  ح  ر   وَّ
Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.77 

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan 

antara ketentramaan (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih (rahmah). 

Ini terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang 

penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, 

putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan 

tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga 

tersebut mengetahu hak dan kewajiban.78 

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya bekal pernikahan, menjelaskan 

bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu: 

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam 

rangka taat kepada Allah SWT. Dan Rasul-Nya. 

2. Untuk Iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan (membentangi 

diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim) 

3.  Memperbanyak umat Muhammad saw 

4.  Menyempurnakan Agama 

5.  Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah 

6.  Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah  untuk ayah dan 

ibu mereka saat masuk surga 

 
77 Kementrian Agama Republik, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.406. 
78 Huzaimah   Tahido   Yanggo,   Masail   Fiqhiyah,   Kajian      Hukum   Islam 

Kontemporer (Bandung:Angkasa, 2005) h.134. 
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7. Menjaga  masyarakat  dari  keburukan,  runtuhnya  moral,  perizinaan,  dan 

lain sebagainya. 

8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab 

bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu 

istri di rumah 

9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh 

lingkaran keluarga 

10. Saling mengenal dan menyayangi 

11. Menjadikan kenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri 

12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan 

ajaran- Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah swt. 

Maka tujuan nikahnya akan menyimpang 

13. Suatu  tanda  kebesaran  Allah  swt.  Kita  melihat  orang  yang  sudah  menikah, 

awalnya mereka tidak saling mengenal satu lainya, tetapi, dengan 

melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan 

sekaligus mengasihi 

14. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui 

proses pernikahan 

15. Untuk mengikut panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal 

yang diharamkan. 

2.   Hikmah Perkawinan 

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik 

bagi  pelakunya  sendiri,  masyarakat,  dan seluruh  umat  manusia.  Adapun  hikmah 

pernikahan adalah: 
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a)  Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan 

dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang 

menikmati barang yang berharga. 

b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan,  melestarikan  hidup  manusia,  serta  memelihara  nasib  

yang  oleh Islam sangat diperhatikan sekali. 

c)  Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-persaan ramah, 

cinta, dan sayang yang merupukan sifat-sifat baik yang menyempurnakan 

kemanusiaan seseorang. 

d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 

menimbulkan sikap rajindan sungguh-sungguh dalam memeperkuat bakat dan 

pembawaan seseorang. Ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilarn yang 

dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.   Juga dapat 

mendorong  usaha  mengekspoloitasikan  kekayaan  alam  yang  dikaruniakan Allah 

bagi kepentingan hidup manusia. 

e)  Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan 

yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-

istri dalam menagani tugas-tugasnya. 

f) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan 

masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopong, dan ditunjang. Karena 

masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat 

yang kuat lagi bahagia. 
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5. Perkawinan Adat Bugis Soppeng  

  Masyarakat Kabupaten Soppeng juga merupakan bahagian dari komunitas 

suku Bugis yang mendiami sebahagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Dari 

banyaknya suku Bugis di Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng  juga memiliki 

banyak kesamaan dengan suku Bugis yang lainnya seperti halnya bahasa, gelar 

kebangsawanan, pakaian adat yang digunakan, dan tatacara interaksi atau pergaulan 

masyarakat secara umum. Namun demikian dari sekian banyaknya kesamaan atau 

kemiripan dalam konteks kebudayaan juga ditemukan beberapa perbedaan-

perbedaan, baik dari segi pengistilahan maupun dalam praktik atau pelaksanaan dan 

pemaknaan simbol-simbol budaya perkawinan secara khusus. 

Budaya perkawinan masyarakat Bugis Soppeng melalui tiga tahapan inti 

yaitu; tahap praperkawinan, tahap pelaksanaan perkawinan, dan tahap 

pascaperkawinan; 

a. Tahapan Praperkawinan 

Di kalangan masyarakat Bugis Soppeng, suatu perkawinan yang akan 

dilangsungkan terlebih dahulu melakukan tahapan acara praperkawinan. Dalam 

tahap praperkawinan ada juga tahapan yang dilakuakan, yaitu: 

1). Mabbalawo cici (penjajakan sembunyi-sembunyi), mengutus orang yang 

dipercaya untuk melakukan pengintaian atau penyelidikan secara sembunyi-

sembunyi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

2). Mamanu’-manu’ (mencari jodoh atau menetukan jodoh), menyampaikan 

keinginan atau niat baiknya untuk menikah namun belum dibahas secara tuntas, 

sebatas informasi dibolehkannya dilakukan tahapan selanjutnya yaitu madduta. 

3). Massuro atau madduta (melamar), mendatangkan keluarga-keluarga inti dari 

pihak laki-laki kepada keluarga inti pihak perempuan untuk menyapaikan 

maksud kedatangannya. 
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4). Mappettu ada (memutuskan perkataan) atau mappasiarekeng (menguatkan 

kesepakatan), Kembali memperkuat perjanjian atau perkataan yang telah 

dibicarakan sebelumnya dan membahas jadwal perkawinan. 

5). Madduppa atau mappaisseng (mengundang), menyampaikan kepada sanak 

keluarga kerabat terdekat bahwa akan dilaksanakan perkawinan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. 

6). Mabbaruga atau massarapo (mendirikan bangunan), yaitu bangunan 

tambahan yang biasanya terbuat dari anyaman bambu dan kerangka besi, sebagai 

tempat tambahan dalam menampung tamu undangan. 

7). Mappasau (mandi uap), ritual mandi yang di asapi kepada calon pengantin 

dengan tujuan mengeluarkan penyakit dan memunculkan aurah yang baik. 

8). Mappassili atau cemme majang (mandi menolak bahaya), mandi yang 

dilakukan dengan proses baca doa oleh orang tua yang dipercaya dalam 

melakukan mandi majang. Serta mengunakan dedaunan khusus sebagai simbol 

kepercayaan. 

9). Mappacci atau tudang penni (malam pacar), berkumpulnya sanak keluarga 

dan kerabat terdekat dalam upaya mensucikan diri antara calon pengantin dan 

keluarga yang menyaksikan. Serta wadah untuk saling memaafkan antar satu 

dengan yang lainnya. 

b. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan 

Dalam tahap pelaksanaan perkawinan, ada juga tahapan yang perlu 

dipersiapkan, yaitu: 

1). Madduppa botting (menjemput pengantin), pihak keluarga pengantin 

perempuan mengutus orang yang dipercaya untuk menyampaikan kepada pihak 

pengantin laki-laki bahwa akan dilaksanakn akad nikah. 
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2). Mappenre botting (mengantar pengantin), rombongan pengantar pengantin 

laki-laki beserta barang-barang bawaannya menuju rumah pihak pengantin 

perempuan untuk melangsungkan akad nikah. 

3). Ripakawing (akad nikah), tahapan inti yaitu akad nikah antara calon 

pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. 

4). Mappasiluka atau ipassikarawa  (dipersentuhkan), yaitu proses memasuki 

ruangan atau kamar yang telah dihias sedemikian rupa yang merupakan tempat 

menunggunya pengantin perempuan, dan akan dipersentuhkan oleh orang tua 

yang dipercayakan dengan menyentuh anggota tubuh tertentu. 

5). Nasehat perkawinan, sudah menjadi kebiasaan bahwa setelah akad nikah di 

laksanakan maka dilanjut dengan nasihat perkawinan sebagai bentuk bekal dan 

pengetahuan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam 

membina serta membangun bahtera rumah tangga yang Sakinah mawaddah 

warahmah. 

6). Mappegau  (pesta perkawinan), pihak keluarga yang melaksanakan acara 

perkawinan akan mempersilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk 

menikmati hidangan serta dapat bersilaturahmi dengan tamu yang hadir. 

c. Tahapan  Pascaperkawinan 

selesainya proses akad nikah maka tentu akan dilanjut dengan tahapan 

selanjutnya, yaitu; 

1). Mapparola  (kunjungan pengantin perempuan), kunjungan pengantin 

perempuan Bersama keluarga pihak pengantin perempuan mendatangi kediaman 

pihak keluarga pengantin laki-laki. 

2). Mappoleang mpunge (bawaan pertama), bawaan pertama laki-laki untuk 

keesokan harinya kepada pihak perempuan, seperti kelapa dan gula, sebagai 

bentuk kesungguhan suami untuk hidup berumah tangga. 
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3). Massita baiseng  (silaturahim antara orang tua pengantin), rombongan pihak 

keluarga dari suami mendatangi rumah istri dengan membawa bingkisan serta 

makanan berat seperti sokko dan nasi likku, sebagai bentuk keakraban anatara 

piahak keluarga suami dan istri. 

4). Massiara kubburu (siara kubur), mendatangi kuburan keluarga orang tua 

terdahulu, sebagai bentuk renungan dan doa bahwa kelak kita akan merasakan 

hal yang sama (kamatian). 

5). Cemme-cemme  (mandi-mandi), sudah menjadi kebiasaan masyarakat 

soppeng, apabila acara pelaksanaan perkawinan telah selesai maka dilanjutkan 

dengan rekreasi wisata, biasanya ke tempat permandian alam lejja dan 

permadian ompo. 

Tata cara budaya perkawinan masyarakat Bugis Soppeng diatur sesuai 

dengan agama dan budaya yang berlaku dalam komunitas tersebut. Sehingga 

merupakan rangkaian upacara yang menarik, elok dipandang, serta memiliki tata 

krama dan sopan santun untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. 

Pengaturan atau tata cara diatur mulai dari pakaian yang digunakan sampai kepada 

tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan. Yang secara keseluruhan tentu 

memiliki arti dan makna yang terkandung didalamnya. 

C. Tinjauan Umum tentang Maqāṣid Al-Syarīʻah 

1.  Pengertian Maqāṣid Al-Syarīʻah 

Maqashid Al-Syari’ah ditinjau dari lughawi (bahasa), maka terdiri dari dua 

kata, yakni maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’ dari maqashid 

yang berarti  kesengajaan  atau  tujuan.  Syar’iah  secara  bahasa  berarti  

kesengajaan  atau tujuan . Syar’iah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. 

Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber 
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pokok.79 Dalam makna lainnya berarti ingin mengantarkan kita pada sesuatu yang 

dianggap baik dan terhindar dari segala bentuk keburukan yang beradasarkan pada 

Alquran dan hadist. 

Yusuf  Al-Qardhawi  mendefinisikan  Maqāṣid Al-Syarīʻah sebagai  tujuan 

yang menjadi taget teks dan hukum-hukum particular untuk direalisasikan dalam 

kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, 

keluarga, jamaah dan umat. Atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi 

tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam 

setiaphukum  yang  disyari’atkan  Allah  kepada  hambanya  pasti  terdapat  

hikamat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum. 

Adapun  penjelasan  Maqāṣid Al-Syarīʻah dikalangan  berbagai  ulama 

adalah sebagai berikut : 

a.  Imam Al-Ghazali 

Mendefinisikan Maqāṣid Al-Syarīʻah sebagai penjagaan terhadap 

maksuddan tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, 

menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya 

kesejahteraan.80 

b.  Imam asy-Syathibi 

Maqasid terbagi menjadi dua bagian yang pertama berkaitan dengan maksud 

Allah swt selaku pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan maksud 

mukallaf (subjek hukum). Maksud dari penjelasan diatas, maksud syar’I 

(Allah subhanahu wa Ta’ala) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di 

dalam dua tempat dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud dari 

mukallaf (manusia) adalah  Ketika  hamba-Nya  dianjurkan  untuk  hidup  

 
79 Ahsan Lihasanah, Al-Fiqh Al-Maqashid ‘Inda Al-Imam Al-Syatabi (Mesir:Daar Al-

Salam, 2008), h. 11. 
80 Imam Al-Ghazali, Syifa al-ghalil, (Baghdad: Mathba’ah al-Irshad, 1971), h.159 
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dalam  kemaslahatan  di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari 

kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu haruslah ada 

penjelasan antara kemaslahatan (mashlahah) dan kerusakan (mufsadat). 

c.  Wahbah az-Zuhaili 

Maqasid Al-Syari’ah berarti nilai-nilai dan tujuan syara’ yang tersirat 

dalam segenap atau bagian besar dari hukum-hukum-Nya, atau tujuan 

syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar’I dalam setiap 

hukum-Nya.81 

d. Abdul Wahab al-Khalaf 

Tujuan syar’i dalam pembuatan hukumnya ialah mewujudkan 

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi 

kebutuhan sekunder serta kebutuhan perlengkapan mereka.82 

e. Yusuf Al-Qardhawi  

Maqasid al-syari’ah adalah tujuan yang menjadi target teks hukum-hukum 

partikuler untuk resialisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa 

perintah, larangan, dan mubah. Untuk inidividu keluarga, jamaah, dan 

ummat.83 

Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  maqasid 

Al-syari’ah adalah maksud dari Allah SWT selaku pembuat Syari’ah untuk 

memberikan kemaslahatan kepada manusia , yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan 

dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan 

menjadi hamba Allah swt yang baik. 

 
81 Wahbah az-Zuhaili. Ushul Fiqh Islamy, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), juz II, h. 225 
82 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Helmy, (Bandung, Gema 

Risalah 1997), h. 354-355. 
83 Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Maqashid Syariah, terjemahan, Arif munandar, Jakarta: 

Pustaka al- Kautsar, 2006), h.17. 
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Ditinjau dari segi kekuatan dan urgensinya dalam kehidupan, maslahah di 

bagi menjadi tiga yaitu : maslahah dharuriyyah, maslahah hajiyyah dan maslahah 

tahsiniyah.  Para  ulama  dan  pakar  ilmu  fikih  seperti  Imam  Al-Ghazali,  Imam 

Syathibi,  Imam  Amidi  dan  Ali  Yafie  mengemukakan  konsep  maslahah  yang 

berkisar pada dua hal pokok yaitu jalb al manafi’ (mewujudkan manfaat dan 

kegunaan) dan dar al mafasid ) menghindarkan kemudharatan), maka 

kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga garis besar, yaitu: 

1)  Maslahah Dharuriyyah 

Secara bahasa dharuriyyah berarti kebutuhan yang mendesak atau dalam 

keadaan darurat. Apabila kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan maka akan 

mengancam  keselamatan  umat  manusia  di  dunia  maupun  akhirat.  

Dharuriyah merupakan  kebutuhan  dasar  yang  menjadi  kepentingan  manusia  

dalam kehidupannya. Jika  kebutuhan tersebut tidak terpenuhi  pasti  akan  

menderita  dan melarat dan juga tentunya kehidupannya akan menjadi kacau. 

Kepentingan ataupun kebutuhan tersebut dibagi menjadi lima hal, yakni jiwa raga, 

akal pikiran, nasab keturunan, harta milik dan agama.84 

Makna lain bahwa kebutuhan dasar tersebut terdiri dari  keselamatan  diri, 

jiwa raga dan kehormatan). Ketentuan disyariatkannya  perlindungan   keselamatan 

diri (jiwa, raga, kehormatan) dengan jelas bahwa adanya hak hidup dalam artian 

bahwa manusia tidak berhak dibunuh, dilukai, dianiaya, dinodai nama baiknya dan 

lain sebagainya. Adanya disyariatkannya kepentingan mengenai akal pikiran bahwa 

terdapatnya hak berpikir bebas, hak untuk mengetahui dan memperoleh ilmu, hak 

untuk membebaskan diri dari kebodohan, hak menyatakan pendapat, hak untuk 

bermusyawarah yang kesemuanya bertitik tolak pada keselamatan dan kondisi akal 

pikiran itu sendiri yang tetap harus terpelihara kewarasannya, tidak gila maupun 

 
84 A. Djazuli, Fiqih Siyasah (Bandung : Prenada Media), 2003), h. 397. 
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mabuk.85 Yang demikian sangat ketat diatur dalam beragama untuk mencapai sebuah 

kemaslahatan ummat dalam menaungi kehidupan tanpa rasa kegelisahan yang 

ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. 

2)  Maslahah Hajiyyah 

Hajiyyah secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan 

tersebut tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, akan tetapi akan 

menimbulkan kesulitan.  Islam  mengenal  rukhshah  (keringanan)  sebagai  

langkah  yang  dapat  ditempuh untuk menghilangkan kesulitan tersebut. 

Rukhshah yaitu hukum yang diperlukan untuk meringankan beban, sehingga 

hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. 

Maslahah hajiyyah merupakan maslahah yang diperlukan oleh umat 

manusia untuk memperoleh kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Jika 

maslahah ini dapat terpenuhi maka akan memunculkan kesulitan. Diantara bentuk 

maslahah hajiyyah yaitu pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan 

anaknya yang   masih belia.   Hal   ini   tidak   sampai   pada   batasan   sangat   

mendesak   akan   tetapi dibutuhkan agar memperoleh kemaslahatan, untuk 

mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat dikendalikan.86 

3)  Maslahah Tahsiniyah 

Secara bahasa tahsiniyah berarti hal-hal penyempurna. Ketika kebutuhan 

ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan bagi 

manusia. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Syatibi 

mendefenisikan tahsiniyat dengan hal-hal yang merupakan sesuai dengan norma 

adat yang  berlaku, menghindari  hal-hal  yang kurang  bagus untuk  dilihat  dan  

berhias dengan keindahan yang sesuai dengan ajaran norma dan akhlak. 

 
85 Rahman Jamal, Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H Ali Yafie, h. 149-150.; 

Dikutip Anwar Sadat, ‚Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H Ali Yafie (Sebuah Analisa 

Tentang Epistemologi Hukum Islam), Al-‘Adl 6, No.2 (2013); h. 39-40. 
86 Satria Effendi dan M.Zein, Ushul Fiqh, h. 265 
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Guna memperoleh gambaran utuh tentang teori maqshid al-syari’ah, 

berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kebutuhan azasi (dharuriyat al-khams), 

yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian masing-masing dari 

kelima pokok itu akan dilihat berdasrjkan kepentingan dan kebutuhannya. 

1.   Memelihara Agama (Hifzh al-Din) 

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas 

agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipakasa untuk meninggalkannya menuju 

agama dan mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk  berpindah dari keyakinan 

untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa 

Ta’ala.87
 

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi 

dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan di malam 

hari tanpa pelita. Orang filosofis pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup 

tanpa ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang 

hidup tanpa agama. Kenyataanya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan 

tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah 

kebutuhan fitrah manusia.88 

Pemeliharaan   dalam   agama   merupakan   tujuan   pertama   hukum   Islam. 

Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam 

agama Islam selain Komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup 

setiap muslim serta akhlak yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, 

terdapat juga syari’at yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam 

 
87 Mukti  Arto,  Penemuan  Hukum  Islam  Demi  Mewujudkan  Keadilan  :  Buku 

Kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 20. 
88 Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam), (Jakarta: 

Amzah, 2019), h.211. 
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berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain 

dan benda dalam masyarakat (habluminallah dan habluminannas) menjaga dua hal 

penting dalam beragama. 

Hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan 

menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan 

(Agama)- Nya.89
 

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa agama adalah 

hak dan kebebasan untuk memeluknya, mempunyai peran yang sangat penting 

dalam manusia. Karena tanpa adanya agama kita seperti orang yang berjalan 

di malam tanpa ada cahaya yang bisa menuntun kejalan yang benar dan merupakan 

fitrah serta pedoman atau jalan hidup bagi umat manusia untuk berhubungan degan 

Tuhanya ( Hablum minallah) dan manusia (Hablum minannas). 

Agama dalam kehidupan adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia 

sangat membutuhkan sekali agama. Kebutuhan akan agama dapat disebabkan oleh 

masalah prinsip dasar kebutuhan manusia.90 Mengingat pentingnya keberadaan 

agama dalam kehidupan manusia. Islam memberikan pedoman untuk melindungi 

agama dengan adanya prinsip hifzud-din. 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan atau 

perioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : 

a. Memelihara  agama  dalam  peringkat  dharuriyyat,  yaitu  memelihara  

dan melaksanakan  kewajiban  keagamaan  yang  masuk  dalam  peringkat  

primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, apabila shalat itu 

ditinggalkan maka akan terancam eksistensi agama. Karena menjalankan 

ibadah shalat adalah sebuah kewajiabn ummat muslim, 

 
89 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.56. 
90 Koko Abdul Kadir, Metode Studi Islam, (Bandung:Pustaka setia, 2014), h. 40. 
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b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan 

agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak, shalat 

qashar bagi orang-orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan itu tidak 

dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan 

hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melakukanya. 

c. Memelihara  agama  dengan  peringkat  tahsiniyyat,  yaitu  mengikuti  

petunjuk agama guna menjujung tinggi martabat manusia, sekaligus 

melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup 

aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dari 

tempat. Kegiatan ini erat kaitanya dengan ahlak yang terpuji, jika hal ini 

tidak dilakukan, maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak 

pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Kategori tahsiniyat ini 

lebih mengarah pada hal penyempurna tanpa ada unsur paksaan didalamnya. 

2. Memelihara Jiwa (Hifdz an-Nafs) 

Menurut mayoritas Ulama yang dipimpin oleh imam Al-Ghazali, 

merupakan hifzun-nafs sebagai urutan kedua setelah hifzun-din. Dan para ulama 

juga sepakat bahwa salah satu tujuan syariat diturunkan adalah untuk memelihara 

jiwa manusia atau hak hidup. 

Menurut Muhammad Abu Zahra, memelihara jiwa dan diri berarti 

melindungi hak hidup mulia. Maka tidak boleh ada pembunuhan atau perbuatan 

yang menyakiti atau melukai anggota badan. Termasuk tidak boleh ada terror, 

cacian, atau celaan yang  menodai  kemulian  atau  harga  diri  seseorang.  Juga  

termasuk  perlindunganterhadap kebebasan bekerja, berfikir, dan mengeluarkan 

ide atau bertempat tinggal. Kebebasan  seperti  ini  adalah  uang  bagi  terciptaanya  

kehidupan  mulia  yang merdeka.91
 

 
91 Muhammad Abu Zahra, Tarikh Mazhab fi al-Islamiyah, terj. Nabhani Idris (Tangerang 

Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), h. 66. 
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Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya, dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

a)  Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan 

pokok  berupa  makanan  untuk  mempertahankan  hidup,  kalua  kebutuhan 

pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa 

manusia. 

b)  Memelihara jiwa dalam peringkat hajjiyat, seperti diperbolehkannya berburu 

binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalua kegiatan ini 

diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya 

mempersulit hidupnya. 

c)  Memelihara jiwa dalam  peringkat tahsinniyyat.  Seperti diterapkannya tata 

cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan 

dan  etika,  sama  sekali  tidak  akan  mengancam  eksistensi  jiwa  manusia, 

ataupun mempersulit kehidupan seseorang. 

3.   Memelihara Akal (Hifdz al-‘Aql) 

Manusia  adalah  makhluk  Allah  ada  dua  hal  yang  membedakan  

manusia dengan mahluk lainya. Pertama. Allah telah menjadikan manusia dalam 

bentuk yang paling  baik  dibandingkan  dengan  bentuk  mahluk-mahluk  dari  

berbagai  macam-macam binatang. 

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber 

hikmah (pengetahuan), sinar cahaya, cahaya mata hati dan media kebahagian 

manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah yang 

disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi 

dan denganya manusia menjadi mulia dan berbeda dengan mahluk lainya. 

Andai tanpa akal manusia manusia tidak mendaptkan pemulian yang bisa 

mengangkatnya menuju barisan para malaikat yang luhur, hal ini akan 
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membebankan pada diri manusia. Denganya manusia berhak mendaptkan pahala 

dan dosa di akhirat berdasarkan akal yang digunakan di dunia, membuka 

cakrawala, meningkatkan strata hidupnya, memperbaiki diri, dapat menjalin 

kehidupan materi dan spiritual, melanjutkan penemuan dan inovasinya di berbagai 

bidang, menyelesaikan persoalan hidupnya dan mencapai cita-cita, serta 

memahami keagungan dan ajaran-ajaran Allah dan mengabdi kepada- 

Nya.Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 

tiga peringkat: 

a)  Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharmkan meminum 

minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal. 

b)  Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut 

ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal  

tetapu  akan  mempesulit  diri  seseorang  dalam  kaitanya  dengan 

menggembangkan ilmu pengetahuan. 

c)  Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari 

menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat 

kaitanya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 

4. Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nasl) 

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri 

seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. 

Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Agar 

kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal 

ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling 

mewarisi. 
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Islam menentang pergaulan bebas yang seringkali membawa kepada hal-

hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan di luar nikah, yang secara sosiologi 

menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk 

menghindari hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan 

kehormatan. Semua ini agar anak atau keturunan dalam keadaan bersih. 

Memelihara   keturunan   ditinjau   dari   segi   tingkat   kebutuhannya   

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : 

a.   Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti diisyaratkan nikah 

dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan 

akan terancam. 

b.   Memelihara   keturunan   dalam   peringkat   hajiyyat,   seperti   ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan 

diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad 

nikah , maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar 

mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesuilitan  

jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya 

tidak harmonis. 

c.  Memelihara  keturunan  dalam  peringkat  tahsiniyyat,  seperti  disyariatkan 

khibah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka 

melengkapi  kegiatan  perkawinan.  Jika hal  ini  diabaikan  maka  tidak  akan 

mengancam eksistensi keturunan,  dan tidak  pula mempersulit  orang  yang 

melakukan perkawinan. 

5.   Memelihara Harta (Hifdz al-Mal) 

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena 

dengan harta manusia dapat bertahan hidup. Harta adalah pemberian Tuhan kepada 

manusia, agar manusia dapat memepertahankan hidup dan melangsungkan 
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kehidupanya. Oleh karena itu hukum islam melindungi hak manusia untuk 

memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan serta melindungi kepentingan 

seseorang, masyrakat dan negara, misalnya dari pemimpin, penggelapan, 

perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. 

Dalam hal ini, jika dilihat dari segi wujud Abdul Wahab Khalaf 

menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendaptkan harta, Islam 

mensyariatkan kewajiban usaha mencari rezki dan membolehkan mu’amalah 

(hubungan usaha) muhadala  (tukar  menukar),  tijarah  (perdagangan),  dan  

mudharobah  (berniaga dengan harta orang lain), yang lebih rinci dijelaskan dalam 

fiqh mu’amalah. 

Dilihat dari segi kepentinganya, memelihara harta dapat dibagi 

menjadi tiga peringkat: 

a.   Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara 

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang 

tidak   sah.   Apabila  aturan   itu  dilanggar,   maka   berakibat   terancamnya 

eksistensi harta. 

b.   Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syarat tentang jual beli 

dengan cara salam. Apabila car aini tidak dipakai, maka tidak akan 

mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang 

memerlukan modal. 

c. Memelihara harta dalam peringkat tahsaniyyat, seperti ketentuan tentang 

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitanya 

dengan etika bermu’amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh 

kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga 

merupakan syarat adanya peringkat kedu dan pertama. 
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D. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah 

ditentukan. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara lansung 

terhadap objek yang diteliti, sehingga penelitian ini menghimpun berbagai fakta 

yang ada di lapangan.92 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format 

deskriptif kualitatif, sebagai sebuah pisau telaah sebuah kejadian, fenomena, dan 

keadaan sosial, serta gejala atau peristiwa yang terjadi dalam kelompok 

masyarakat93, yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, dan  situasi 

fenomena realita sosial yang menjadi objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor 

penelitian kualitatif digunakan sebagai langkah penilaian suatu penelitian yang 

hasil datanya bersifat deskripstif (kata-kata tertulis dari subjek yang diamati).94 

Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik terhadap 

suatu objek, kondisi, dan sistem pemikiran, yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, 

serta hubungan antara fenomena yang diteliti.95 

 
92 Sugiyono, Memahami Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.  
93  Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. IV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 121.  
94 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1996), h. 62.  
95 Nurhidayat Muh.Said, Metode Penelitian Dakwah (Cet. I; Makassar; Alauddin 

University Pres, 2013), h. 37. 
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Penelitian kualitatif berdasarkan Lexy J. Moleong merupakan sebuah 

penelitian yang mempunyai tujuan guna memahami fenomena apa yang tengah 

dialami oleh subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, dan 

tindakan96. Peneliti akan berusaha mendeskripsikan, menganalisis serta 

memaparkan setiap tahapan perkawinan adat Bugis Soppeng. 

2. Lokasi Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng. Peneliti memilih lokasi ini 

karena masyarakat di Kabupaten Soppeng masih kuat menjaga dan 

mempertahankan budaya dan tradisi yang turun temurun dilestarikan hingga 

sekarang, dan belum pernah diadakan penelitian yang menyinggung secara spesifik 

terkait konsep atau makna yang terkandung dalam pernikahan adat Bugis Soppeng  

dengan sistem adat istiadat yang masih sangat kental. Pilihan lokasi penelitian juga 

didasarkan pada pertimbangan bahwa antusias masyarakat dengan adanya beberapa 

kelengkapan dalam pernikahan dipandang perlu untuk dihadirkan.  

B. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologis Normatif, atau Syar’i adalah sebuah pendekatan yang 

memandang bahwa agama dari segi ajarannya yang pokok, yakni Alquran dan 

Hadis.97 Pendekatan Teologis Normatif berpatokan pada unsur-unsur syar’i dari 

Alquran dan hadis untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.  

2. Pendekatan Fenemonologis yaitu, suatu upaya untuk memahami tingkah laku 

setiap manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka 

 
96 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta; Ar-Ruzz, 2016), h. 24. 
97Abdul Wahid Haddade, “Menakar Fatwa Keagamaan (Analisis Kritis Terhadap Fatwa 

Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2012)”, Laporan Hasil 

Penelitian (Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2013), h. 37. 
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bertindaknya.98 Pendekatan fenomenologis mempelajari fenomena manusia, dan 

realitas yang sebenarnya.99 Pendekatan fenomenologi digunakan untuk 

memaparkan makna beberapa pengalaman hidup orang mengenai sebuah konsep 

atau gejala sosial. Dalam teori tindakan sosial dari Max Weber dijelaskan bahwa 

segala tingkah laku manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan sebuah 

pemikiran, dan penafsiran.100 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian 

ini menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai metode riset dan observasi 

lansung, untuk mengetahui tindakan dan sikap, kemudian mengkaji kebenaran 

realitas dan kehidupan nyata dari berbagai sudut pandang dan disandingkan 

dengan unsur budaya setempat, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga 

penelitian ini akan menggambarkan bagaimana adat yang dilakukan oleh 

masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng. 

3. Pendekatan Sosiologis, yaitu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan 

masyarakat serta gejala-gejala sosial lain yang saling berkaitan101 serta suatu 

analisa terhadap keadaan masyarakat, dalam hal ini peneliti berfokus pada 

kondisi dan situasi masyarakat. Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa 

pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanam 

kehidupan bersama dalam masyarakat,102 sehingga pendekatan sosiologi sebagai 

salah satu ilmu yang obyek penelitiannya adalah manusia.103 Dalam adat 

perkawinan yang  terjadi interaksi sosial antara masyarakat yang terlibat dalam 

 
98 Syarifuddin Ondeng, Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam (Cet. I; Makassar: 

Alauddin Press, 2013), h. 177. 
99 Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, Teori Sosiologi Modern. Terj Alimandan 

(Jakarta: Perdana Media, 2007), h. 94.  
100 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Bandung; Remaja Rosdakarya, 20021), h. 61.  
101 M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13.  
102 Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 

1983), h. 1. 
103 Dwi Narwuko dan Bagong Suyanto, Teks Pengantar dan Terapan (Cet. III; Jakarta: 

Kencana, 2012), h. 12.  
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adat tersebut, dan terjalinnya ukhuwa (persaudaraan), karena adanya kesamaan 

budaya yang dimiliki. 

4. Pendekatan Antropologi, yaitu ilmu yang  mempelajari tentang manusia dan 

kebudayaannya, mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan 

kebudayaannya104. Dengan pendekatan antropologi dapat ditarik sebagai salah 

satu upaya untuk memahami perkembangan tradisi atau budaya di tengah 

masyarakat,105 sehingga diharapkan adaat dapat dilihat dari sudut pandang 

manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan dan 

dijaga keberadaannya.  

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Karena 

sifatnya adalah kajian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 jenis data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui teknik 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara intensif terhadap objek yang dieliti. Data Primer adalah data yang diperoleh 

lansung dari sumber pertama.106 Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 

masyarakat, khususnya tokoh agama, tokoh adat/petinggi adat dan tokoh 

masyarakat/aparat desa, serta masyarakat setempat. 

 

 

 

 
104 Koetjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX; Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), 

h. 5.  
105 Dadang Supardang, Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural (Cet. 

II; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 163.  
106 Amiruddin dan Zainal Asikij.t.t. Pengantar Metode Peneltian Hukum, h. 30. 
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2. Data Sekunder  

   Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak lansung melalui 

berbagai media perantara.107 Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah 

dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di Perpustakaan.108 Data sekunder juga 

dapat diperoleh dari sumber-sumber yang mendukung seperti dokumentasi, arsip 

desa, balai adat, catatan pribadi, buku-buku, laporan ilmiah dan referensi yang 

berkaitan dengan penelitian.  

3. Data Tersier 

Data tersier menurut Soejono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga 

yaitu: Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber 

data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus 

dan ensiklopedia.109 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi 

wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan konsep tersebut, metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti, untuk mengobservasi perilaku dan 

partisipan dengan cara terlibat lansung dalam aktivitas mereka110. Sutrisno Hadi 

 
107 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), h. 138.  
108 Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Cet. I; Yogyakarta: 

C.V Andi Offset, 2006), h. 11. 
109 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. I; Jakarta: t.t, 1984), h. 12.  
110 John W. Creswell, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 24.  
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mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.111 Mengobservasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap, yang disebut 

pengamatan lansung,112 maka sangat diperlukan kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata.113  

Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi objek-objek yang lain. 

Dari segi prosesnya, obeservasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan 

(peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang diamati), dan observasi non partisipan 

(tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen). Teknik observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi pasrtisipan dalam artian 

peneliti mengamati masyarakat yang melakukan tradisi tersebut, dan 

memperhatikan segala hal yang erat kaitannya dengan perkawinan serta hal-hal 

yang dipandang perlu untuk diteliti lebih dalam. 

2. Wawancara (Interview),  

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara lansung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden untuk 

dicatat atau direkam114, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi.115 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu116. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “Open ended” 

 
111 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 166. 
112 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 162.  
113 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 

2007), h. 118.  
114 Irawan Soehartno, Metode Penelitian Sosial (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 68. 
115 Masri Singrimbun dan Sofyan Effendy, Metode Penelitian Survei Jakarta: LP3ES, 

1989), h. 192. 
116 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi, h. 58.  
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(wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja), dan 

mengarah pada pendalaman informasi.  

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya. 

Narasumber yang berperan dalam penelitian ini adalah, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, tokoh adat/petinggi adat, perangkat desa lainnya, unsur akademis, dan 

elemen masyarakat yang mengetahui secara detail makna yang terkandung dalam 

perkawinan adat Bugis Soppeng. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan transkrip, buku, 

dokumen,117 dan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk laporan. 

Teknik dokumentasi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan teknik 

data lainnya. Tidak semua kondisi dan kejadian pada masa tertentu terekam secara 

indrawi dan seluruhnya mampu tersimpan dalam memori setiap orang.118  

Metode ini digunakan dalam mencari referensi tambahan untuk menguatkan 

hasil kajian.119 Dokumentasi berupa foto yang diperoleh secara lansung dari 

kegiatan perkawinan, serta mengamati, mengkaji, dan mempelajari buku-buku , 

dokumen serta arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.120 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penlitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.121 Instrumen 

penelitian yang baik akan menghasilkan data yang valid. Penulis adalah instrumen 

 
117 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 131.  
118 Ahmadin, Penelitian Sosial (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 108.  
119 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.361.  
120 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.  
121 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian,  h. 74. 
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utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di 

lapangan.122 Instrumen lain yang digunakan adalah : 

1. Pedoman wawancara, adalah daftar pertanyaan yang menjadi alat 

pengarah dalam mengumpulkan data yang diperlukan pada saat tanya 

jawab atau dialog lansung.  

2. Alat tulis menulis, digunakan dalam proses penelitian yang berfungsi 

dalam mempermudah proses pengumpulan data dalam bentuk tulisan 

untuk diolah lebih lanjut.  

3. Rekaman melalui handphone (Recording), berfungsi untuk merekam 

semua percakapan atau pembicaraan dengan informan dan kamera untuk 

mengambil gambar di lapangan pada saat wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah bagian yang penting dalam penelitian, dengan 

analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah.123 Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data 

kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan124. Dalam teknik 

analisis data, terdapat tiga komponen utama antara lain : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pengabstrakan, pemilahan 

dan pemetaan (persamaan dan perbedaan)125 dari data yang diperoleh di lapangan. 

Setelah direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah 

dikumpulkan. Dengan demikian reduksi data dapat diartikan suatu bentuk analisis 

 
122 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 305.  
123 Moh.Nazir, Metode Penelitian, h. 346. 
124 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 104. 
125 Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Makassar: 

Shofia, 2016), h. 72.  
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yang menanjamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan menstrukturkan data 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yaitu melalui seleksi 

yang ketat, melalui ringkasan atau uraian yang singkat.   

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data rangkaian informasi yang memungkinkan untuk ditarik suatu 

kesimpulan dari  penelitian yang akan dilakukan. Selain berbentuk sajian dengan 

kalimat, sajian data dapat ditampilkan dengan berbagai jenis gambar, dan tabel. 

Informasi berupa data yang peneliti dapatkan dari perkawinan adat Bugis 

Kabupaten Soppeng, untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian tersebut pada tahap 

selanjutnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

 Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian, sehingga 

kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

sehingga hasil penelitian dapat dipercaya,126 sehingga menghasilkan jawaban atas 

penelitian berdasarkan hasil analisi data. Dengan demikian, analisis pengolahan 

data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil interview secara 

mendalam, kemudian mereduksi data dalam hal ini peneliti memilah data yang 

mana dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Setelah itu peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dan 

implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini.  

 

 

 

 
126 H.B Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta, 2006, h. 113-116. 
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G. Pengujian Keabsahan Data  

 Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta 

menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat 

kualitas dan kepercayaan yang tinggi, sehingga perlu melewati pengujian data 

sesuai dengan prosedur sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan penelitian yang 

baru atau memproduksi temuan baru. 

 Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat maka dalam penelitian ini harus 

didukung dengan data yang tepat. Derajat kepercayaan akan menggambarkan 

kesesuaian penelitian dengan konsep yang benar, sesuai dengan sasaran penelitian. 

Informasi yang diperoleh perlu diteliti kebenarannya dengan melakukan berbagai 

macam perbandingan yang diperoleh dari sumber yang lain. 

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Pengujian 

keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara 

sumber, teori, maupun metode atau teknik penelitian. Triangulasi terbagi menjadi 

tiga yaitu: triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teori.127 

1. Triangulasi sumber data, yaitu teknik pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber.  

2. Triangulasi teknik atau metode yaitu teknik yang dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda, 

yang digunakan dalam penelitian, misalnya membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data 

dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi.128 

 
127 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2006). 
128 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015).  
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3. Triangulasi Teori, yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait 

secara lansung dengan data penelitian. Teori ini berasumsi bahwa jika 

analisis telah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan 

yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau 

penjelasan pembanding atau penyaring.129 

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian 

sesuai dengan apa yang ada di lapangan, dan memenuhi standar objektifitas, 

sehingga kesahihahan data menjadi standar kebenaran suatu data hasil penelitian 

yang menekankan pada data atau informasi yang telah diperoleh berdasarkan 

kebenarannya. 

 
129 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umumm Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng 
 

Gambar 4.1 Letak Kabupaten Soppeng 

Sumber Data: Profil Kabupaten Soppeng Tahun 2020 

 

2. Profil Kabupaten Soppeng 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Soppeng berada di titik koordinat 4o6’00’’ hingga 4o32’00’’ 

Lintang Selatan dan 119o47’18’’ hingga 120o06’13’’ Bujur Timur. Secara 

administrasi wilayah Kabupaten Soppeng berbatasan130 :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan 

Kabupaten Wajo. 

2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone. 

 
130 Profil Kabupaten/Kota, (Laporan), Soppeng, (Studio 2020). 
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3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone. 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten 

Sidrap. 

b. Topografi 

Topografi daerah Kabupaten Soppeng bervariasi dari dataran rendah hingga 

dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Soppeng terletak pada ketinggian mulai dari 1 

mdpl sampai dengan ketinggian 1.500 mdpl. Wilayah Kabupaten Soppeng 

mempunyai dataran tinggi sesuai dengan pengembangan tanaman perkebunan dan 

kehutanan untuk kepentingan ekonomis maupun ekologis (mengurangi bahaya 

banjir, erosi dan tanah longsor). Tanaman padi – palawija dan hortikultura 

mempunyai sebaran yang luas mulai dataran rendah sampai pegunungan, sehingga 

bisa dikembangkan di semua bagian wilayah Kabupaten Soppeng, perikanan 

potensial dikembangkan di wilayah Donri – Donri dan Marioriawa. 

c. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi 

 Luas wilayah Kabupaten Soppeng secara keseluruhan yaitu 1.500 km2 

dengan ketinggian antara 1 meter hingga 1500 meter dari permukaan laut. 

Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah pesisir pantai, sekitar 77 % dari total 

desa/kelurahan di Kabupaten Soppeng bertopografi dataran. Pembagian wilayah 

Kabupaten Soppeng disajikan pada tabel berikut.131 

 

  

 
131 BPS Kabupaten Soppeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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Tabel. 2 

Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020132 

No. Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 

1. Marioriwawo 300 20,0 

2.  Lalabata 278 18,5 

3. Liliriaja 96 6,4 

4. Ganra 57 3,8 

5. Citta 40 2,7 

6. Lilirilau 187 12,5 

7. Donri-Donri 222 14,8 

8. Marioriawa 320 21,3 

Total 1.500 100,0 

Sumber Data: Profil Desa Ganra Tahun 2020 

 Berdasarkan Tabel 2, wilayah Kabupaten Soppeng terbagi menjadi 8 

kecamatan, meliputi Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, 

Lilirilau, Donri-Donri dan Marioriawa. Kecamatan Marioriawa menjadi kecamatan 

terluas, dengan luas wilayah sebesar 320 km2 atau sekitar 21,3 % dari total luas 

Kabupaten Soppeng. Sedangkan Kecamatan Citta merupakan kecamatan dengan 

luas wilayah terkecil, yaitu 40 km2 atau 2,7 % dari total luas Kabupaten Soppeng.133 

3. Gambaran Umum Kecamatan Ganra 

Kecamatan Ganra adalah merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Ganra 

terdiri atas 4 Desa diantaranya; Desa Ganra, Desa Belo, Desa Lompulle, dan Desa 

Enrekeng. Dengan ibu kota Kecamatan di Desa Ganra. 

  

 
132 Profil  Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, 2022. 
133 BPS Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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Letak Geografis Desa Ganra 

Tabel. 3 

No. Desa Luas Wilayah (km2) Persentase 

1 Ganra 21 37% 

2 Belo 14 25% 

3 Lompulle 12 21% 

4 Enrekeng 10 18% 

Total 57 100% 

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2020 

Ganra menurut tokoh lokal H. Baharuddin Andi yaitu berasal dari kata 

Antra, dalam bahasa bugis yang bermakna “Umpan untuk ayam hutan”, 

menurutnya Ganra dulu merupakan hutan belantara. Oleh karena itu, anak Arung 

Ganra saat memanfaatkannya sebagai suatu kegemaran untuk menangkap ayam-

ayam hutan dengan cara memasang Anra tersebut. 

Pendapat lain mengatakan bahwa Ganra sebenarnya berasal bahasa Bugis 

Kuno, Ganra diartikan sebagai alat pemintal benang yang berbentuk melingkar. Hal 

tersebut dibenarkan karena secara teritorial Desa Ganra terlihat seperti lingkaran.134 

a. Pendidikan 

Dalam hal pendidikan, Kecamatan Ganra ini memiliki fasilitas pendidikan 

yang cukup lengkap. Dari jenjang pendidikan TK sampai dengan sekolah menegah 

atas, terdapat di kecamatan ini. Sampai dengan tahun 2015, Di Kecamatan Ganra 

terdapat 7 unit TK, 18 unit SD dan MI, 5 unit SLTP dan MTs dan 2 unit SLTA dan 

MA. 

  

 
134 Buku Profil Desa Ganra Tahun 2020, h. 2. 
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Fasilitas Pendidikan 

Tabel. 4 

No Fasilitas Pendidikan Jumlah 

1 PAUD 3 

2 TK 7 

3 SD/MI 18 

4 SMP/MTS 5 

5 SMA/MA/SMK 2 

Total 32 

b. Agama  

Mayoritas penduduk Kecamatan Ganra beragama islam. Kecamatan ini 

mempunyai 18 mesjid dan 5 mushalah yang tersebar disemua desa/ kelurahan. 

Sehingga Kecamatan Ganra memiliki 23 fasilitas ibadah yaitu masjid dan 

mushalah. 

Fasilitas Ibadah 

Tabel. 5 

No Fasilitas Keagamaan JUMLAH 

1 Mushola 5 

2 Masjid 18 

Total 23 

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng. 

4. Gambaran Umum Kecamatan Lalabata 

Kecamatan Lalabata adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berada 

di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Lalabata 

terdiri dari sepuluh kelurahan/Desa yaitu Kelurahan Bila, Kelurahan Labata 

Rilau, Kelurahan Botto, Kelurahan Lapajung, Kelurahan Lemba, Desa Maccile, 

Desa Ompo, Desa Mattabulu, Desa Salokaraja, dan Desa Umpungeng. Dengan ibu 

kota Kecamatan Lalabata. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bila,_Lalabata,_Soppeng
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Labata_Rilau,_Lalabata,_Soppeng&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Labata_Rilau,_Lalabata,_Soppeng&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Botto,_Lalabata,_Soppeng&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapajung,_Lalabata,_Soppeng&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemba,_Lalabata,_Soppeng&action=edit&redlink=1
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Letak Geografis Kecamatan Lalabata 

Tabel. 7 

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah Persentase 

1 Umpungeng 85 31% 

2 Lalabata Rilau 41 15% 

3 Botto 8 3% 

4 Lemba 10 4% 

5 Bila 32 12% 

6 Mattabulu 50 18% 

7 Ompo 23 8% 

8 Lapajung 5 2% 

9 Macille 8 3% 

10 Salokaraja 16 6% 

Total 278 100% 

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2020 

1. Letak Geogrfis dan Luas Wilayah. 

Lalabata, dengan luas wilayah 278 km, berada di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten Soppeng dan merupakan ibukota Kabupaten. Kecamatan ini berbatasan 

dengan kecamatan Donri-Donri di bagian utara kecamatan Liliriaja di sebelah timur 

Kecamatan Marioriwawo di sebelah selatan dan sebelah barat Kabupaten Barru.135 

Pemerintahan Kecamatan Lalabata membawahi 7 kelurahan dan 3 desa, 

kecamatan ini berada pada wilayah dengan wilayah topografi yang beragam. 

Sebagian desa berada pada wilayah dengan topografi yang datar dan sebagian lagi 

berada pada wilayah yang berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut 

berkisar antara 25 sampai 1.505 m di atas permukaan air laut. 

2. Keadaan Demografi 

 a. Penduduk Berdasarkan estimasi Sensus penduduk 2000, terdapat 42.398 orang 

yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Lalabata. Secara rata-rata, setiap km2 

wilayah di kecamatan ini didiami 153 orang. Kelurahan Botto merupakan 

 
135 Profil Kabupaten/Kota, (Laporan), Soppeng, (Studio 2020). 
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desa/kelurahan yang memiliki penduduk terpadat yaitu 642 orang per km dan desa 

Umpungeng Pattojo yang terjarang dengan kepadatan 43 setiap km2. Penduduk di 

kecamatan ini terdiri dari perempuan 20.315 dan laki-laki 22.083 dengan seks rasio 

92. 

Keadaan Demografi Kecamatan Lalabata 

Tabel. 8 

No Desa/Kelurahan  Penduduk  Persentase 

1 Umpungeng 4.019 8% 

2 Lalabata Rilau 10.017 21% 

3 Botto 4.701 10% 

4 Lemba 4.173 9% 

5 Bila 7.373 15% 

6 Mattabulu 1.563 3% 

7 Ompo 3.214 7% 

8 Lapajung 7.266 15% 

9 Macille 3.325 7% 

10 Salokaraja 3.012 6% 

Total 48.663 100% 

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2020 

 b. Pendidikan 

 Dalam hal pendidikan, ibukota kabupten ini memiliki fasilitas pendidikan 

yang cukup lengkap. Dari jenjang pendidikan TK sampai dengan perguruan tinggi 

terdapat di kecamatan ini. Sampai dengan tahun 2015, Di Kecamatan Lalabata 

terdapat 19 unit TK, 44 unit SD dan MI, 10 unit SLTP dan MTs dan 12 unit SLTA 

dan MA, dan 3 unit Perguruan Tinggi. 

d. Agama 

Mayoritas penduduk lalabata beragama islam dan sebagian lagi memeluk 

agama selain Islam. Kecamatan ini mempunyai 68 mesjid dan 6 mushalah yang 

tersebar disemua desa/ kelurahan. Selain itu, terdapat 3 gereja. 
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e. Mata Pencaharian 

Kecamatan lalabata merupakan salah satu daerah penghasil padi di Kabupaten 

Soppeng. Pada tahun 2015, produksi padi sebanyak 35.052 ton yang dihasilkan dari 

areal tanaman seluas 3.270 Ha. Jenis buah-buahan yang banyak diusahakan adalah 

mangga, pepaya, dan pisang. Sedangkan tanaman perkebunan yang utama adalah 

kakao. 

5. Gambaran Umum Kecamatan Liliriaja 

Kecamatan Liliriaja adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Liliriaja 

terdiri dari delepan kelurahan/Desa yaitu : Kecamatan Liliriaja meliputi 3 

Kelurahan dan 5 Desa yaitu Kelurahan Appanang, Kelurahan Galung, Kelurahan 

Jennae, Desa Jampu, Desa Barang, Desa Timusu, Desa Rompegading, dan Desa 

Pattojo.136 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Letak Geoagrafis Kecamatan Liliriaja 

Tabel. 9 

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah Persentase 

1 Timusu 13 14% 

2 Rompegading 8 8% 

3 Pattojo 17 18% 

4 Galung 11 11% 

5 Jennae 13 14% 

6 Jampu 16 17% 

7 Barang 5 5% 

8 Appanang 13 14% 

Total 96 100% 

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng, 2020 

Kecamatan Liliriaja merupakan Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Soppeng yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng 

 
136 Profil Kabupaten/Kota, (Laporan), Soppeng, (Studio 2020). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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yang dipimpin oleh Camat. Camat bertanggung jawab langsung kepada Kabupaten 

melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah 

Kabupaten Soppeng. Kecamatan Liliriaja meliputi 3 Kelurahan dan 5 Desa yaitu, 

Kelurahan Appanang, Kelurahan Galung, Kelurahan Jennae, Desa Timusu, Desa 

Barang, Desa Jampu, Desa Rompegading, Desa Pattojo dan membina 145 RT dan 

51 RW. Kecamatan Liliriaja juga merupakan salah satu daerah penyangga 

Kabupaten Soppeng yang memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui 

keterkaitan wilayah,selain itu juga merupakan daerah yang memiliki potensi besar 

untuk pertanian, perkebunan dan peternakan.Melalui Kantor Kecamatan, warga 

juga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan.137 

Sebelum berstatus Kecamatan, Liliriaja awalnya disebut Wanua Liliriaja 

Ibu kotanya Cangadi. Setelah Undang-Undang No.29 Tahun 1959 Daerah Soppeng 

keluar dari yang sebelumnya Wanua Liliriaja berubah menjadi Kecamatan Liliriaja. 

Kecamatan Liliriaja dibentuk bersama dengan Kecamatan–Kecamatan lainnya 

yang ada di dalam Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Sulawesi Selatan Tenggara tanggal 16 Agustus 1961 Nomor 1100 dalam rangka 

reorganisasi Pemerintahan Administrasi terendah di Sulawesi Selatan Tenggara 

dalam tahun 1961. 

Kantor Kecamatan terletak di Cangadi, Kelurahan Appanang, Kecamatan 

Liliriaja terletak kurang lebih 17 km di Sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Soppeng 

dengan luas wilayah 99 km2 berbatasan dengan Kecamatan Lilirilau. Berdasarkan 

kondisi geografis menjadikan posisi Kantor Kecamatan Liliriaja sangat strategis 

dengan aksebilitas tinggi. Kecamatan Liliriaja berbatasan dengan Kecamatan 

Lilirilau di sebelah Utara, Kecamatan Citta di sebelah Timur, Marioriwawo di 

 
137 BPS Keleurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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sebelah Selatan dan Kecamatan Liliriaja dan Lalabata di sebelah Barat. Kecamatan 

Liliriaja berada pada daerah Topografi yang beragam.Secara keseluruhan 

Kecamatan Liliriaja berada pada ketinggian antara 25–1.400 meter dari permukaan 

laut.138 

Kecamatan Liliriaja dengan posisi strategisnya sangat mempengaruhi 

pendapatan ekonomi masyarakat sekitar, di karnakan akses transportasi yang 

menghubungkan antara poros Soppeng dan Makassar melalui dua jalur alternatif 

yaitu via Camba atau Bulu Dua. 

B.  Simbol Pada Tahapan Perkawinan Adat Bugis Soppeng   

1. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis Soppeng 

 Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan 

bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, 

bahkan keluarga mereka masing-masing. Itulah sebabnya perkawinan dianggap 

sesuatu yang sangat sakral dikarenakan dampak yang dirasakan sangat luas.   

 Salah satu fenomena yang menarik pada masyarakat Bugis di Kabupaten 

Soppeng yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan 

perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga 

berpegang teguh pada tradisi/adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara 

turun temurun. 

 Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat, sehingga setiap 

rangkaian dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis sarat dengan pelaksanaan 

berbagai tradisi/adat yang orang Bugis di istilahkan assennu-sennureng. Ada tiga 

 
138 BPS Keleurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, 2022. 
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tahapan utama dalam proses perkawinan masyarakat Bugis Soppeng yaitu; 

praperkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan petemuan resmi berikutnya.139 

 Tahapan proses perkawinan tersebut di atas dalam pelaksanaannya telah 

mengalami beberapa perubahan, namun nilai-nilai yang terkandung di dalam 

setiap upacara adat yang sifatnya prinsipal masih tetap dipertahankan. Untuk lebih 

jelasnya pada bagian ini akan diuraikan secara berturut-turut dengan terlebih 

dahulu mengelompokkan kepada tiga tahap yaitu; praperkawinan, pelaksanaan 

perkawinan, dan pascaperkawinan. 

a. Tahapan Praperkawinan 

 Masyarakat Bugis Soppeng dalam melaksanakan perkawinan, banyak 

sekali tahapan-tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta 

perkawinan (Mappabotting) dilaksanakan. Jika laki-laki belum dijodohkan sejak 

kecil (atau sebelum dia lahir) maka keluarganya akan mulai mencari-cari pasangan 

yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan (arung), garis 

keturunan perempuan dan laki-laki akan diteliti secara seksama untuk mengetahui 

apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau tidak, untuk mempertahankan 

darah keturunan mereka sehingga tidak keluar dari garis kebangsawanannya. 

 Melamar atau madduta (Bugis) adalah suatu proses tahapan, cara 

meminang atau melamar, atau meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri. 

Peminangan merupakan suatu proses awal dari suatu rangkaian kegiatan suatu 

perkawinan yang dilaksanakan secara normal, beradab, beradat, dan beragama. 

Peminangan itu terdiri atas kegiatan sistematis, beruntun atau berurutan. Kegiatan-

kegiatan tersebut, yaitu; Mabbalawo cici, Mammanu’-manu’, Madduta/Massuro, 

dan Mappetuada atau mappasiarekeng. 

 
139 Susan Bolyard Millar, Perkawinan Bugis; Refleksi Status Sosial dan Budaya di 

Baliknya, (Makassar: Ininnawa, 2009), h. 85. 
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Oleh karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang berurutan, maka 

tidak satu pun kegiatan dapat mendahului kegiatan lainnya, apalagi meniadakan 

salah satu kegiatan itu pada masyarakat Bugis tempo dulu. Namun, masyarakat 

Bugis modern sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan dan pergeseran 

secara sistematis di kalangan masyarakat Bugis di Kabupaten Soppeng dan bahkan 

di daerah lain. Misalnya dahulu pada prosesi peminangan diawali dengan 

mabbalawo cici (Bugis) yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan 

dituakan di kalangan keluarga, tapi sekarang mabbalawo cici atau mencari calon 

istri dilakukan langsung oleh yang bersangkutan yang ingin menikah. Numun 

bukan berarti tahapan pada mabbalawo cici ini secara keseluruhan sudah tidak 

dilaksanakan, masih ada untuk beberapa kalangan yang lebih kuat dalam 

mempertahankan adat Bugis Soppeng seperti yang masih memiliki keturunan 

arung (bangsawan).  

Menurut keterangan Andi Sitti bahwa “sekarang untuk mencari calon istri 

atau suami dipercayakan langsung kepada anak yang ingin menikah, karena yang 

ingin menjalani kehidupan rumahtangga ke depan adalah yang bersangkutan, kami 

orang tua dan keluarga hanya mendukung apa yang menjadi pilihannya”.140  

Setelah anak yang bersangkutan telah menetukan calonnya, maka pihak 

keluarga melakukan penyelidikan yang dalam bahasa Bugis Soppeng disebut 

mabbalawo cici. 

a) Mabbalawo cici (Penyelidikan Secara sembunyi-sembunyi) 

Mabbalawo cici merupakan langkah awal dari pihak laki-laki dahulu 

mengadakan penyelidikan terhadap wanita yang akan dilamarnya dengan 

menanyakan apakah tidak ada orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. 

Dalam bahasa bugis dikatakan “De’togaga Taroi”. Mabbalawo cici ini biasanya 

 
140 Andi Sitti (58 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 03 Januari 2023 di 

Soppeng. 
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dilakukan oleh utusan pihak laki-laki yang terdiri dari satu orang atau lebih laki-

laki atau perempuan dari keluarga dekat yang dapat menyimpan rahasia, dengan 

maksud manakala usaha ini gagal, maka tidak mudah diketahui oleh orang lain 

yang mungkin dapat mendatangkan perasaan malu (siri’ dalam bahasa Bugis) bagi 

pihak laki-laki. 

Dalam kegiatan mabbalawo cici, utusan khusus pihak laki-laki ini 

menyembunyikan maksudnya bertamu, dia hanya bertanya tentang keluarga pihak 

perempuan, memperhatikan cara bicara, keluarga perempuan terkhusus kepada 

anak gadis yang akan dilamar. Meskipun pada kenyataannya pihak keluarga 

perempuan pasti bisa menebak kedatangan tamu khusus tersebut ke rumahnya, 

apalagi dengan banyak bertanya tentang anak gadisnya. 

Setelah orang tua pihak perempuan mengetahui maksud dari utusan pihak 

laki-laki, maka orang tua pihak perempuan tidak secara langsung menerima atau 

menolak tetapi biasanya meminta waktu untuk berunding dan bermusyawarah 

lebih dahulu dengan pihak keluarganya terutama kepada anak perempuannya. 

Biasanya orang tua pihak perempuan meminta waktu beberapa hari lagi kepada 

utusan pihak laki-laki untuk datang kedua kalinya mendengarkan hasil 

musyawarah pihak orang tua dan keluarga pihak perempuan. 

Adapun kunjungan kedua ini, oleh pihak orang tua pihak perempuan 

menyampaikan hasil musyawarah dengan keluarganya menyatakan menerima 

maksud baik tersebut, maka pihak laki-laki meminta waktu untuk mengirim 

seseorang secara resmi untuk membicarakan segala hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan perkawinan yang akan dilaksanakan. 
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b) Mammanu’-Manu’ (Mencari Jodoh) 

Mammanu’-manu’ adalah pihak laki-laki secara resmi mengutus orang yang 

dipercaya untuk meyakini kebenaran informasi yang diberikan oleh pabbalawo cici 

terkait kemungkinan atau peluang untuk dilakukan pelamaran. 

Pada acara mammanu’-manu’ ini biasanya dilakukan dialog yang penuh 

keseriusan dengan mengunakan bahasa baku dan kiasan serta dilakukan oleh orang-

orang yang berpengalaman atau merupakan kepercayaan dari pihak keluarga laki-

laki. 

Dalam acara mammanu’-manu’ masalah yang dibicarakan biasanya terbatas 

pada masalah yang berkaitan dengan acara madduta (melamar). Sedangkan 

mengenai kemungkinan lamaran diterima atau ditolak, biasanya dibicarakan pada 

acara madduta. Dengan demikian mammanu’-manu’ pada prinsipnya adalah wadah 

untuk mengetahui atau mendapatkan izin untuk melakukan pelamaran. 

c) Madduta/Massuro (Melamar) 

Madduta atau melamar adalah kelanjutan dari pada tahap berikutnya dengan 

mengutus orang yang dituakan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan 

untuk menyampaikan amanah dan menyatakan lamarannya secara resmi. 

H. Tarebbi menjelaskan terkait orang yang diutus untuk melakukan tahapan 

madduta pelamaran itu tidak sembarang: 

“Tau risuroe lettu dee nasembarang tau rijello, naiyakia tau riyaseppa 

tokoh masyarakat iyarega tokoh agama”.141 

Maksudnya:  

“orang yang melakukan pelamaran tidak sembarang yang ditunjuk, 

melainkan orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama 

(terpandang)”142 

 
141 H. Tarebbi (77 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023 di Soppeng. 
142 Diterjemahkan Oleh Penulis. 
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Pada acara ini, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga 

terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah dipanggil bermusyawarah pada 

waktu dilakukan pembicaraan mammanu’-manu’, serta orang-orang yang 

dianggap bisa mempertimbangkan hal-hal lamaran. Pada waktu pelamaran, 

keluarga wanita berkumpul di rumah orang tua atau wali wanita. 

Biasanya Perwakilan orang tua pihak perempuan terdiri dari beberapa orang 

tua berpakaian resmi/lengkap. Pakaian resmi laki-laki, yaitu jas, sarung, songkok, 

dan wanita berpakaian kebaya, sarung sutera. Demikian pula orang-orang yang 

menjadi perwakilan orang tua pihak laki-laki juga berpakaian resmi, sebagaimana 

halnya keluarga pihak perempuan. 

Pada umunya masyarakat Bugis di Kabupaten Soppeng, pada acara 

madduta (lamaran) menyiapkan beberapa macam makanan ringan yang terdiri atas 

kue-kue tradisional Bugis, seperti; (1) sikaporo, (2) bolu peca, (3) katirisa’llang, 

(4) bingka, (5) biji nangka (6) sanggara, (7) bandang (8) barongko, (9) onde-onde, 

(10) cicuru tello, (11) jompo-jompo, (12) cucuru’ dll. 

Banyaknya kue yang dibuat untuk disuguhkan di acara lebih bagus, Andi 

Sitti menjelaskan sesuai dengan pepatah Bugis yang mengatakan; 

“napataromposenngi makkunraiye narekko maccai mabbeppa”.143 Maksudnya 

“bila wanita pandai membuat kue, menjadi kebanggaan baginya”.144 Banyaknya 

jenis kue, yaitu dua belas jenis atau lebih. Tergantung pada kesanggupan dan 

kesediaan pihak keluarga. 

Para tamu duduk bersila (duduk adat) pada appe (tikar) yang telah 

disediakan. Biasanya untuk bangsawan dalam pelaksanaan acara "Madduta", 

semuanya diatur oleh adat termasuk pakaian, tempat duduk, dan termasuk akka-

akka (dalam bahasa Bugis Soppeng) yang pengaturannya seperti berikut: 

 
143 Andi Sitti (58 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 03 Januari 2023 di Soppeng. 
144 Diterjemahkan Oleh Penulis. 



86 
 

 
 

(1) Untuk orang yang dituakan/dipertuakan dalam kampung, seperti Arung 

(bangsawan), kepala kampung, imam kampung, dan juru bicara setiap pihak 

berpakaian jas, sarung, songkok. 

(2)  Kurang lebih lima orang, di antara mereka itu, satu orang yang bertindak 

sebagai juru bicara (pabbicara). Semuanya berpakaian jas, sarung dan 

songkok. 

(3)   Tiga atau empat wanita berpakaian kebaya dan sarung sutera. Ini dilakukan 

sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 

Setelah rombongan tomadduta (utusan) datang, kemudian dijemput dan 

dipersilakan duduk pada tempat yang sudah disediakan oleh penjemput yang 

mengenal tamu yang datang itu. Setelah bersalam-salaman menerima tamu to 

madduta, saling duduk dan melempar senyum, akhirnya juru bicara dari pihak to 

madduta memulai pembicaraan dengan maksud tujuannya. 

Mendengar maksud kedatangan to Madduta yang diungkapkan dengan 

sangat baik tersebut, to riaddutai tentu akan menjawabnya atau merespon 

penyampaian dari to madduta.  

Proses pelamaran berjalan dengan baik dan maksud baik to Madduta 

tersebut untuk menjalin dan menyatukan dua keluarga akhirnya to Riaddutai 

sanggupi dan mengunci maksud kedatangannya tersebut. Pembicaraan selanjutnya 

setelah maksud to madduta diterima adalah pembicaraan yang ringan-ringan saja 

tentang kondisi keluarga masing-masing. 

Jika sudah tercapai kesepakatan, tahapan proses madduta’ sudah selesai, 

proses selanjutnya disebut Mappettu Ada atau mappasiarekeng (Bugis), biasanya 

langsung dilanjutkan pembicaraan dari Madduta ke proses Mappettuada, 

maksudnya supaya lebih ringkas, namun lebih banyak yang menyepakatinya di hari 

lain saja, di waktu yang berbeda, dengan mengabarkannya kepada seluruh keluarga 
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bahwa proses menuju perkawinan sudah benar-benar serius dari kedua pihak 

keluarga. 

d) Mappettuada atau Mappasiarekeng (Memutus Perkatan) 

Kata mappasiarekeng, artinya mengikat dengan kuat. acara ini biasa pula 

disebut mappettuada maksudnya pada waktu ini antara kedua belah pihak (pihak 

perempuan dan pihak laki-laki) bersama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan 

pembicaraan yang dirintis sebelumnya. 

Untuk melaksanakan suatu perkawinan, selalu ada acara mappasiarekeng 

karena acara madduta masih dianggap belum resmi sebagai suatu ikatan dari 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Hj. Andi Dude menjelaskan tentang tujuan mappasiarekeng ini: 

“Naiya riyasenge madduta/lettu yebarai seddi barang defa narisio nennia 

detopa narisengkaru, wedding mopa tabbuka, narimakuannaro ripegaui 

riyasengnge mappasiarekeng artinya ipasiarenni namasse yaro  janci-janci ya 

purae ripuada oleh duwae pihak”.145 

Maksudnya:  

“adapun acara madduta tersebut diibaratkan suatu benda belum diikat dan 

belum disimpul, masih dapat terbuka. Oleh karena itu, dalam acara 

mappasiarekeng, diadakan janji yang kuat antara kedua belah pihak”.146 

Pada acara mappetu ada, akan dibicarakan dan membahas hal-hal tertentu 

yang akan dilakukan dalam proses perkawinan nanti, hal yang dibicarakan tersebut 

antara lain adalah: 

 

 

 
145 Andi Dude (79 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 05 Januari 2023 di Soppeng. 
146 Diterjemahkan Oleh Penulis. 
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(1) Sompa (Mahar) 

Sompa artinya maskawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu 

perkawinan. Besarnya sompa (Bugis) telah ditentukan menurut golongan atau 

tingkatan derajat gadis. Penggolongan sompa tidaklah selalu sama dalam 

pengistilahannya. Ada dalam bentuk mata uang “kati” dan ada pula dalam bentuk 

“real” tetapi dalam penelitian ini secara umum dapat dikemukakan sebagi berikut: 

1). Untuk tingkatan arung, maharnya menggunakan istilah kati 

2). Untuk tingkatan to deceng, maharnya menggunakan istilah real 

3). Untuk tingkatan to sama, maharnya menggunakan istilah real 

Dalam menjelaskan nilai kati saat ini Andi Pattawari AE mengemukakan 

bahwasanya: 

“yero nilainna rekeng kati makkakkuange nak seddi kati 1.000.000 sisala 

ladde sibawa nilainna kati riolo makkada 100.000. tette menre matu nasaba 

berkembang maneng ni kebutuhan  yapperluang e”.147 

Maksudnya: 

“jumlah nilai kati untuk sekarang nak itu berkisar 1.000.000 sangat beda 

jauh dengan jumlah nilai kati dahulu yaitu sekitar 100.000. dan akan berkembang 

lagi karna tingkat kebutuhan yang diperlukan meningkat”.148 

Secara umum dapat di jelaskan jumlah mahar pada masa sekarang ini sesuai 

strata sosialnya: 

1). Bangsawan tinggi 88 real 

2). Bangsawan menengah 44 real 

3). Golongan merdeka (to deceng) 20 real 

 
147 Andi Pattawari AE (62 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 06 Januari 2023 di 

Soppeng. 
148 Diterjemahkan Oleh Penulis. 
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4). Golongan biasa atau (to sama) 10 real.149 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pada umumnya 

masyarakat Bugis Soppeng mahar disimbolkan dalam bentuk satu stel perhiasan 

emas dan ditambah dengan mushaf Alquran serta seperangkat alat shalat, jumlah 

maharnya tergantung dari persetujuan kedua belah pihak. 

Disamping mahar sebagaimana disebutkan diatas, pada masyarakat Bugis 

Soppeng juga dipersyaratkan sompa syara’ atau mahar adat yaitu pemberian pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan yang telah ditetapkan oleh adat dalam tradisi 

perkawinan Bugis Soppeng. 

Hj. Andi Dude menjelaskan terkait isi dari sompa syara’ diantaranya yaitu: 

“penne tanah, berre, aju cenning, golla cella, onnyi, penne pute, pisau-

pisau, jarung sibawa wennang, kaing pute simetere”.150 

Maksudnya: 

“Piring tanah, beras, buah pala, kayu manis, gula merah, kunyit, Piring putih 

sebagai alas bakul lontar, pisau-pisau, jarum dengan benang, Kain putih 1 meter”.151 

Dari hasil penelitian bahwa isi dari sompara berbeda-beda atau jumlah isi 

sompara, namun maksud dan tujuannya pun sama seperti biasanya. Sehingga tidak 

ada ketentuan mutlak dalam jumlah dan isinya.  

(2) Doi’ Menre’/Doi Balanca (Uang Belanja) 

Secara sederhana, doi’ menre’ dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni 

sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai 

perempuan. Uang belanja ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta perkawinan. 

Besar kecilnya uang belanja, ditentukan oleh pihak perempuan dan disepakati oleh 

 
149 Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, (Jakarta: Gaung Persada, 

2016), h. 233. 
150 Andi Dude (79 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 05 Januari 2023 di Soppeng. 
151 Diterjemahkan Oleh Penulis. 
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pihak laki-laki. Selain itu, status sosial juga seringkali jadi penentu besar kecilnya 

uang belanja ini. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa status sosial calon mempelai 

perempuan menentukan besar kecilnya uang belanja. Status sosial ini meliputi 

keturunan, jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Jika ia hanya tamatan sekolah 

menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang belanjanya tentu sedikit atau kecil. 

Sebaliknya, jika sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan yang tinggi misalnya 

di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka uang belanjanya pun akan besar. 

Andi Pattawari AE mengemukakan bahwa “saat ini nominal uang belanja yang 

termasuk rata-rata (standar) berkisar antara 25.000.000 - 50.000.000 juta rupiah. 

Bahkan untuk golongan bangsawan bisa mencapai 100 juta – 150 juta”.152 

Meskipun uang belanja merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung 

dalam kebudayaan masyarakat Bugis, namun seiring dengan perkembangan zaman, 

banyak masyarakat Bugis yang sudah tidak sepakat dengan tradisi ini, khususnya 

anak muda usia 20 sampai 30-an tahun. Persentuhan dan perkenalan dengan budaya 

lain serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi bisa jadi mendorong timbulnya 

sikap ini. Akan tetapi budaya uang belanja sampai saat ini masih ketat pengaruhnya 

dan pelaksanaannya dalam adat perkawinan Bugis khususnya di Kabupaten 

Soppeng. 

(3) Esso Mata Gau (Waktu Pelaksaan Perkawinan) 

Dalam budaya masyarakat Bugis Soppeng penentuan hari perkawinan 

diserahkan kepada pihak perempuan, namun tidak menutup kemungkinan dapat di 

sesuaikan dengan kesibukan dari pihak laki-laki. Sehingga dalam menentukan hari 

perkawinan tidak ada pihak yang dirugikan. Penetuan hari perkawinan tidak lepas 

 
152 Andi Pattawari AE (62 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 06 Januari 2023 di 

Soppeng. 
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dari pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua kita seperti menetukan bulan, 

tanggal, dan harinya yang sesuai dengan Lontara dahulu. 

(4) Pakaian  

Berdasarkan aturan pemakaian pakaian adat tersebut, baik pada acara 

pengantin maupun acara lainnya, termasuk pengantin dan bukan pengantin dituntut 

untuk memakai pakaian tersebut sesuai dengan aturan menurut budaya yang 

berlaku di tengah masyarakat. Sehingga aturan dalam berpakaian pun diatur 

sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya.153 

Selanjutnya akan diuraikan jenis pakaian yang biasanya di pakai oleh 

pengantin laki-laki dan pengantin perempuan: 

1. Pakain Laki-laki 

a). Sigara, semacam topi berlapiskan emas 

b). Waju attallasa, baju dengan desain mewah penuh dengan warna seperti emas 

c). Saloppangkana, selendang untuk laki-laki 

d). Tappi, keris yang di selipkan di sela pinggang 

e). Lima antallasa, sarung atau rok pada bagian bawah baju 

f). Potto raga, gelang bermotif seperti ular atau naga 

g). Sima atau geno ulaweng, sejenis kalaung dari emas 

2.  Pakaian Perempuan 

a). Bunga ulaweng, hiasan di atas kepala 

b). Geno ulaweng, sejenis kalung emas 

c). Waju antallasa, baju dengan desain mewah penuh dengan warna seperti emas 

d). Potto lola, gelang emas yang dominan memanjang 

e). Sima taiyya, sejenis alat yang di pasang di sekitar lengan 

 
153 Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, (Jakarta: Gaung Persada, 

2016), h. 233. 
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f). Pattopa jakka, hiasan di atas kepala 

Penentuan warnapun dalam penggunaan baju bodo tidak boleh sembarang 

orang, harus sesuai dengan latar belakang orangnya dan keturunannya dan 

merupakan peraturan yang sampai saat ini dijunjung tinggi khususnya di Kabupaten 

Soppeng. 

(5) Akka-akka (Barang Bawaan untuk Pihak Perempuan) 

Akka-akka yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan diluar 

mahar dan doi menre yang diberikan pada saat mappenre botting, berupa 

perlengkapan sehari-hari pihak perempuan seperti: Pakaian, Perhiasan, dan 

Kosmetik. Jenis akka-akka yang diberikan tergantung dari permintaan pihak 

perempuan atau kesepakatan kedua belah pihak dan juga status sosial menentukan 

jumlah yang akan di bawakan. 

Setelah mengetahui hari pelaksanaan akad nikah dengan sendirinya prosesi 

adat lainnya seperti mandi majang, malam pacar (tudang penni, wenni mappacci) 

serta marola sudah diketahui pula. Acara mappacci, pada malam tudang penni atau 

malam pacar biasanya dilakukan sehari sebelum hari perkawinan. Sedangkan 

mapparola dilakukan sehari atau beberapa hari setelah hari perkawinan 

dilangsungkan. 

Tahapan persiapan akad nikah atau esso appabotingeng meliputi lima tahap, 

yaitu: madduppa atau mappaisseng, massarapo atau mabbaruga, mappasau, 

mappasili atau cemme majang, dan tudang penni. Akan dijelaskan secara jelas pada 

tahapan dibawah ini: 

e) Madduppa atau mappaisseng (Mengundang) 

Setelah prosesi peminangan telah selesai dan menghasilkan kesepakatan 

dari hasil mufakat kedua keluarga bela pihak, maka kedua pihak keluarga calon 

mempelai akan menyampaikan kabar mengenai perkawinan ini. Biasanya yang 
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diberi tahu adalah tokoh masyarakat (ketua RT/RW, kepala Desa/Lurah dan kepala 

KUA), keluarga yang sangat dekat, serta tetangga-tetangga dekat berhubung 

mereka inilah yang akan mengambil peran terhadap kesuksesan semua rangkaian 

upacara perkawinan. 

Pada tahapan mappaisseng ini diatur dalam kebiasaan adat masyarakat 

Soppeng, untuk yang mempunyai keturunan arung akan menggunakan 8 orang, 10 

orang, atau 12 orang. Untuk kategori to deceng biasanya hanya 4 orang, dan untuk 

kategori to sama hanya 2 orang. 

Bahkan dalam hasil penelitian penulis dahulu bila ingin madduppa ke rumah 

orang yang memiliki keturunan arung dalam hal ini yang masih penuh darah 

kebangsawanannya harus 12 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, 

apabila setelah madduppa untuk keluar dari rumah untuk massima (pamit) harus 

massoro boko (mundur tanpa membelakangi tuan rumah). 

f) Mabbaruga atau Massarapo (Mendirikan Bangunan) 

Untuk menampung undangan keluarga dan undangan resmi, sebelum pesta 

perkawinan berlangsung, dibuatlah bangunan tambahan di samping, di muka, atau 

di belakang rumah. Kegiatan itu disebut massarapo (Bugis). Bahkan ada yang 

membangun tenda tersendiri di halaman rumahnya. Gedung itu disebut mabbaruga. 

Bangunan itu diberi pagar bambu yang oleh orang bugis disebut walasuji (anyaman 

bambu). Di tengah-tengah bangunan itu didirikan lamming (panggung) yang 

merupakan tempat duduk pengantin bersama passappi (pendamping). Tempat itu 

penuh dengan hiasan bunga yang beraneka bentuk dan warnanya serta kain 

berwarna-warni yang memiliki corak yang mencolok (tabere). 

Untuk kalangan bangsawan atau arung penyebutannya harus jelas yaitu 

mabbaruga bukan massarapo. Karna istilah mabbaruga juga diatur dalam aturan 

adat Bugis Soppeng. 
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Terkait mabbaruga Hj. Andi Dude menjelaskan secara singkat 

penyebutannya: 

“mabaruga taue de odding sembarang yasenge, nasaba yero bawang punna 

appang pole arung e ye odding yaseng mabbaruga, nampa tette yita matu 

makkadaki pole tegi yero niga appang”154 

Maksudnya: 

“dalam mendirikan baruga tidak sembarang peruntukannya, karna hanya 

yang memiliki keturunan bangsawan yang boleh diberikan nama baruga pada 

bangunan tambahannya, dan akan dilihat dan dipertanyakan dikemudian hari, 

bahwa dia yang ingin menikah keturunan dari mana”155 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pengistilahan baruga juga 

diatur dalam tatanan masyarakat Bugis Soppeng dan sebagai dasar utama untuk 

melihat strata sosial bangsawan dapat di cermati pada timpa lajang (atap depan atau 

teras rumah yang bersusun 3, 5, atau 7 tingkatan pada rumah adatnya. 

Sedangkan pengistilahan bangunan yang didirikan oleh kalangan to deceng 

dan to sama tepatnya mengunakan istilah massalemma atau massarapo yang 

demikian tetap diatur dalam adat Bugis Soppeng. Namun kebanyakan di daerah 

perkotaan sudah menghiraukan pengistilahan tersebut. 

g) Mappasau (Mandi Uap) 

Mapasau adalah mandi uap yang dimaksudkan untuk menyembuhkan atau 

menguapi. Dengan demikian, secara istilah mappasau berarti menguapi calon 

pengantin agar sembuh dari segalah penyakit, sehingga tampak segar dan 

mengeluarkan aurah ketika duduk bersanding pada pesta perkawinan. 

 
154 Andi Dude (79 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 05 Januari 2023 di Soppeng. 
155 Diterjemahkan Oleh Penulis. 
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Dalam masyarakat Bugis Soppeng mappasau bagi calon pengantin 

dilakukan dalam suatu ruangan tertentu. Ramuan yang dipersiapkan di antaranya 

daung baka, daung coppeng, daung pao, daung pandang, dan akar-akar yang 

harum, dimasak dalam sebuah belanga sampai mendidih.156 Hal ini biasanya 

dilakukan dua atau tiga hari, bahkan sampai tujuh hari oleh calon pengantin 

sebelum pesta perkawinan. Sekarang tradisi mappasau sudah jarang ditemui 

dikarenakan fasilitas salon sudah lengkap dan canggih sehingga memudahkan 

orang-orang untuk melakukan perawatan. 

h) Mappasili atau Cemme Majang (Mandi Menolak Bahaya) 

Mappasili (mandi kembang), merupakan ritual yang dilakukan oleh pihak 

perempuan atau laki-laki pada pagi atau sore hari sehari sebelum akad nikah 

dilangsungkan, biasanya cemme majang dilakukan dengan menggunakan gentong 

(bempa) yang terbuat dari tanah liat berisi air yang telah dicampurkan beberapa 

bahan. 

Air yang telah dicampur beberapa bahan tersebut kemudian didoakan oleh 

pemuka adat atau orang tua yang ahli dalam melakukan ritual tersebut kemudian 

air yang telah dicampur beberapa bahan dan telah didoakan diambil dan disiram 

diatas kepala calon pengantin sebanyak 3 kali, setelah pemuka adat atau orang 

tersebut selesai menyiram kepala calon pengantin perempuan, barulah kemudian 

pihak keluarga dan orang tertentu ikut menyiram secara bergantian, semakin tinggi 

derajat dan keturunanya maka semakin banyak pula jumlah orang yang menyiram 

calon pengantin perempuan tersebut. Dalam tradisi perkawinan Bugis ritual ini 

bertujuan untuk membersihkan jasmani dan rohani calon pengantin perempuan. 

 
156 Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, (Jakarta: Gaung Persada, 

2016), h. 222. 
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Disebut juga mappasili yaitu permohonan kepada Allah swt, agar kiranya 

dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala’ yang dapat menimpa khususnya 

bagi calon mempelai. Prosesi ini dilaksanakan di depan pintu rumah dengan 

maksud agar kiranya bala’ atau bencana dari luar tidak masuk ke dalam rumah dan 

bala' yang berasal dari dalam rumah bisa keluar. 

Adapun bahan-bahan yang akan digunakan adalah; 1) daun sirih simbol 

harga diri, 2) daun serikaya simbol kekayaan, 3) daun waru simbol kesuburan, 4) 

daun tebu simbol kenikmatan, 5) bunga cabberu simbol keceriaan, 6) daun 

cangadori simbol penonjolan, 7) majang alosi atau mayang pinang simbol manfaat 

dan harapan. 

Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gentong atau bempa yang 

terbuat dari tanah liat sebagai simbol lekat atau saling melengket yang telah dialasi 

dengan semacam tikar yang disebut appereng (Bugis) sebagai simbol jalinan 

kebersamaan. 

i) Mappacci atau Tudang penni (Malam Pacar) 

Upacara adat mappacci dilaksanakan pada waktu tudang penni, menjelang 

acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya. Upacara mappacci adalah salah satu 

upacara adat Bugis Soppeng yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar, 

atau daun Pacci. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu 

dengan mappanre temme (khatam Alquran) dan barazanji (shalawat atas Nabi 

Muhammad saw). Daun pacci ini dikaitkan dengan kata paccing yang maknanya 

adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan mappacci 

mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa. Mengandung makna 

bahwa; Mappaci merupakan perbuatan yang sudah membudaya yang mengandung 
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harapan baik mudah-mudahan mejadi sebab-musabab turunnya rahmat Tuhan yang 

maha esa.157 

Makna lain dari kata mappacci adalah gabungan dari dua kata, yaitu mappa 

dan ci, maknanya sebagai berikut: 

1) Mappacci (mappasadia Cinna) artinya mempersiapkan keinginan. 

2) Mappacci (mappasilolongeng Cinna) artinya menghubungkan keinginan. 

3) Mappacci (mappasiruntu Cinna) mempertemukan keinginan.158 

Adapun urutan dan tata cara mappacci adalah sebagai berikut: Sebelum 

acara mappacci dimulai, biasanya dilakukan padduppa (penjemputan) mempelai. 

Calon mempelai dipersilakan oleh protokol atau juru bicara keluarga. Calon 

mempelai dipersilakan menuju pelaminan. Di Pelaminan calon mempelai duduk di 

sisi para pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain. Mereka duduk 

bersuka ria di malam tudang penni, mappacci pada sang raja/ratu mempelai nan 

rupawan. Tuntunlah dan bimbinglah sang raja/ratu menuju pelaminan yang 

bertahtakan emas. 

Bahan-bahan yang dipersipakan pada upacara mappacci adalah sebagai 

berikut; Angkalungeng (Bantal), lipa sabbe (sarung sutra), colli daung otti silampa 

(Pucuk pisang 1 lembar), daung panasa (daun Nangka), kaluku (kelapa), golla cella 

(gula merah), pesse pelleng (kemiri) atau lilin, berre (beras),dan pacci (daun 

pacar).159 

Orang-orang yang diminta untuk meletakkan pacci pada calon mempelai 

biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik atau tau 

 
157 H. Tarebbi (77 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, tanggal 04 Januari 2023 di Soppeng. 
158 Andi Muhammad Akmal, “Upacara Mappacci Pra Pernikahan di Kecamatan Lalabata 

Kabupeten Soppeng Dalam Sorotan Syariat Islam”, Karya Tulis Ilmiah (Barru: Fak. Syariah STAI 

DDI Mangkoso Barru, 2000), h. 54. 
159 Andi Muhammad Akmal, “Upacara Mappacci Pra Pernikahan di Kecamatan Lalabata 

Kabupeten Soppeng Dalam Sorotan Syariat Islam”, Karya Tulis Ilmiah (Barru: Fak. Syariah STAI 

DDI Mangkoso Barru, 2000), h. 54. 
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malebbi (Bugis) dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Tau malebbi 

dapat dilihat dari empat kriteria, yaitu; karena ilmunya (panritai), karena 

jabatannya (Mapparentai), karena keturunannya (akkarungeng), dan karena 

kekayaannya (asugireng).160 

Jumlah orang yang meletakkan pacci ke tangan calon mempelai adalah 

biasanya disesuaikan dengan stratifikasi sosial calon mempelai itu sendiri. Untuk 

golongan bangsawan tertinggi jumlahnya 2 x 9 orang atau dalam istilah Bugis 

“duakkasera”. Untuk golongan bangsawan menengah sebanyak 2 x 7 orang atau 

“duappitu”. Sedangkan untuk golongan di bawahnya bisa 1 x 9 atau 1 x 7 orang. 

Namun realitasnya di lapangan saat ini pada umumnya, tidak lagi 

dipersoalkan berapa jumlah orang yang memberi pacci kepada calon pengantin 

yang penting mewakili tau malebbi atau tau deceng sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas. 

Cara memberi pacci kepada calon mempelai adalah sebagai berikut; 

Diambil sedikit daun pacci yang telah dihaluskan (telah dibentuk bulat supaya 

praktis), lalu diletakkan daun dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama ke 

telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, lalu disertai dengan doa 

semoga calon mempelai kelak dapat hidup dengan bahagia. Sekali-kali indo’ 

botting menghamburkan beras kepada calon mempelai atau mereka yang 

meletakkan daun pacar tadi dapat pula menghamburkan beras yang disertai dengan 

doa. 

b. Tahapan Esso Appabottigeng (Hari Pelaksanaan Perkawinan) 

Acara inti dari perkawinan itu adalah acara akad nikah, yakni pengucapan 

ijab-kabul atau penyerahan dan penerimaan. Jadi suatu acara pengucapan 

penyerahan tanggung jawab (pengurusan dan pelayanan seorang perempuan) dari 

 
160 Andi Dude (79 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 05 Januari 2023 di Soppeng. 
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walinya kepada seorang laki-laki yang menikahinya dengan disaksikan dua orang 

saksi. Sesudah acara akad nikah maka kedua pengantin (suami-isteri) 

dipersandingkan dengan pesta besar-besaran (sesuai kemampuan masing-masing 

pihak) yang maksud utamanya ialah sebagai pemberitahuan kepada umum bahwa 

keduanya sudah menjadi suami isteri. Karena itu hari akad nikah atau esso 

abottingeng (Bugis) merupakan puncak acara dari seluruh proses kegiatan 

perkawinan. 

Acara akad nikah juga memiliki beberapa rangkaian acara yang tidak kalah 

pentingnya, yaitu; madduppa botting, mappenre botting, ripakawing , mappasiluka 

atau ipassikarawa, nasehat perkawinan, dan mappegau. Untuk lebih jelasnya, 

setiap tahap tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a) Madduppa Botting (Menjemput Pengantin) 

Madduppa botting atau menjemput pengantin adalah pihak pengantin 

perempuan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menjemput pengantin laki-

laki untuk datang melaksanakn akad nikah di tempat pengantin perempuan. Oleh 

karena itu, madduppa botting dilaksanakan sebelum pengantin laki-laki bersama 

rombongan (pangantara) berangkat kerumah pengantin perempuan untuk 

melakukan akad nikah. 

Madduppa botting merupakan rangkaian dari acara mappenre botting 

(mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan) yang harus 

dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan disamping sebagai penghormatan pihak 

pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki, juga dimaksudkan sebagai 

tanda bahwa pihak  pengantin perempuan telah menerima kedatangan pengantin 

laki-laki Bersama rombongannya (pangantara).  

Bagi masyarakat Bugis Soppeng, madduppa botting merupakan keharusan 

bagi pihak pengantin perempuan secara adat. Akan tetapi, apabila tempat pengantin 
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laki-laki berjauhan dengan tempat pengantin perempuan, maka madduppa botting 

boleh tidak dilaksanakan. Sehingga adanya rangkaian acara madduppa botting ini 

dibicarakan pada acara mappasiarekeng, sehingga tidak menimbulkan masalah di 

kemudian hari anatara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan.  

b) Mappenre Botting (Mengantar Pengantin) 

Mappenre Botting adalah mengantar pengantin laki-laki ke pengantin 

wanita untuk melaksanakan upacara akad nikah. Pengantin laki-laki diusahakan 

berangkat dari rumah menuju ke tempat wanita pada waktu masih pagi. Hal ini 

dilakukan agar akad nikah dapat dilaksankan sebelum matahari condong ke barat. 

Waktu yang paling baik untuk melakukan akad nikah ialah sekitar jam 10:00, 

sampai dengan jam 12:00. Hal ini mengandung niat dan harapan atau sennu-

sennureng, agar kedua mempelai mendapat kehidupan yang baik dan semakin hari 

semakin meningkat. 

Dalam rombongan iring-iringan pengantin terdiri dari beberapa komponen. 

Pada baris terdepan seorang laki-laki tua berpakaian adat dan membawa keris. 

Kemudian diikuti oleh sepasang remaja yang masing-masing berpakaian pengantin. 

Lalu Pengantin laki-laki pada barisan berikutnya dengan diapit oleh dua orang 

passeppi. 

Untuk pembawa sompa syara’ atau ulu sompa memakai Jas biasa, sarung, 

Songkok hitam, dan membawa payung. Peralatan ulu sompa meliputi; penne tana 

yang terbuat dari tanah liat yang diisi dengan beras, buah pala, kayu manis, pisau, 

dan gula merah.  

Di belakang pengantin berturut-turut berjalan dengan teratur antara lain; 

sekelompok wanita berpakaian baju bodo yang membawa akka-akka yang dikemas 

indah dan transparan terdiri dari; mushaf Alquran, pakaian shalat, seperangkat 

perhiasan, baju, sarung, sepatu, tas pesta, berbagai jenis alat kosmetik, dan lain-lain. 
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Setelah itu ada pula yang membawa pappaenre sejenis buah-buahan yang 

ditempatkan dalam walasuji. Buah-buahan itu terdiri atas, kaluku mattunrung 

(kelapa satu tandang), alosi mattunrung (pinang satu tandang), panasa tasa (buah 

Nangka yang masak), tebbu siujung (tebu satu ikat), panreng majjarampe cappa’na 

(nenas bermahkota), bota mattunrung (buah lontar satu tandang), otti situnrung 

(pisang satu tandang), dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula sekelompok wanita 

yang berpakaian baju bodo yang membawa kue-kue adat dalam bosara. Setiap 

orang membawa jenis kue yang berbeda dengan orang yang lainnya, disamping itu 

juga disediakan sokko (beras ketan) dan palopo’ (air gula merah yang dicampur 

santan dengan telur). Sedangkan jumlah bosara yang menyertai pengantin 

disesuaikan dengan derajat kebangsawanannya, yaitu: 

1. Ana Datu sebanyak eppa akkareng (empat lusin) 

2. Ana rajeng sebanyak tellu akkareng (tiga lusin) 

3. Ana cera sebanyak dua akkareng (dua lusin) 

4. Ana tosama sebanyak siakkareng (satu lusin)161 

Dewasa ini, rombongan calon pengantin laki-laki yang terdiri dari laki-laki 

dan perempuan dengan berbagai macam tugas dan fungsinya kadang tidak lagi 

dijemput melainkan cukup dengan saling menghubungi lewat sarana komunikasi 

yang tersedia (misalnya lewat telepon dan hendphone). 

Ketika pengantin laki-laki akan naik atau masuk rumah pengantin 

perempaun, bagi golongan bangsawan, biasanya melalui: 

 a) Diantar menggunakan lellu kain berbentuk segiempat dengan sisi diberikan 

tiang; 

 b) Menginjak periuk tanah atau belanga yang berisi telur (mattudduk upasikati) 

 c) Menginjak tangga yang dialas kain putih yang disebut savana; 

 
161 Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, (Jakarta: Gaung Persada, 

2016), h. 233. 
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d) Sementara naik tangga, dihamburi dengan beras (yampo berre) oleh seorang 

perempuan tua yang berdiri didepan muka. 

Kalau pengantin laki-laki dari kalangan masyarakat biasa (to sama) maka 

urutan-urutan penjemputan lebih kurang sebagai berikut; 

 a) Disambut/dijemput sebelum turun dari kendaraan; 

 b) Diantar sampai masuk rumah pengantin perempuan; 

 c) Dihamburi beras; 

 d) Dituntun untuk berpegang pada tiang pusat rumah; 

 e) Kemudian sang pengantin laki-laki dituntun oleh orang tertentu menuju 

pelaminan. 

c) Ripakawing (Akad Nikah) 

Acara inti akad nikah adalah pengucapan ijab dan kabul atau penyerahan 

dan penerimaan, yakni penyerahan tanggung jawab untuk mengurus, melayani, 

menjaga, memimpin, dan melindungi seorang perempuan yang masih bujangan dari 

walinya kepada seorang laki-laki yang menikahinya dan disaksikan oleh dua orang 

saksi. Jadi pada dasarnya yang menikahkan ialah wali perempuan seperti ayahnya, 

kakeknya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya sesuai yang diatur dalan ajaran 

Islam. 

Prosesi akad nikah berdasarkan hasil pemantauan peneliti, disusun lebih 

kurang sebagai berikut: (1) Pembukaan oleh pengantar acara; (2) Pembacaan ayat 

suci Alquran oleh salah seorang qari'/qariah yang telah dipersiapkan; (3) 

Pemeriksaan kelengkapan surat-surat yang diperlukan oleh petugas Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN); (4) Penanda tanganan surat-surat yang diperlukan, oleh 

calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali yang menikahkan atau 

wakilnya, dan dua orang saksi; (5) Pidato/Khutbah nikah; (6) Pelaksanaan akad 

nikah yakni pengucapan ijab atau pernyataan penyerahan dari wali/wakilnya dan 
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disambut dengan pengucapan kabul atau pernyataan penerimaan dari calon suami; 

(7) Setelah acara ijab-kabul terlaksana dengan baik dan benar sesuai penyaksian 

para saksi maka acara dilanjutkan dengan Pembacaan doa yang biasanya dipimpin 

oleh pegawai yang bertugas atau oleh seorang ulama; (8) Pembacaan naskah taklik-

talak yang telah disiapkan, oleh pengantin laki-laki; (9) Pengantin laki-laki dituntun 

oleh orang yang ditentukan menjemput pengantin perempuan di sebuah kamar 

tertentu. Di dalam kamar tersebut kedua pengantin ripassikarawa(Bugis), biasa 

juga dilakukan tukar cincin, kemudian keduanya dituntun ke tempat pelaminan 

untuk dipersandingkan; (10) Nasehat perkawinan, biasanya disampaiakan oleh 

seorang ulama atau tokoh agama atau tokoh masyarakat yang biasa melakukannya; 

(11) Kata-kata sambutan dari wakil keluarga pengantin perempuan; (12) Kedua 

pasangan suami isteri bersimpuh kepada ayah dan ibu si isteri serta bersalaman 

dengan kerabat lainnya yang hadir. Kemudian keduanya menerima ucapan selamat 

dari undangan. 

d) Mappasiluka atau Mappasikarawa (Dipersentuhkan) 

Mappasikarawa adalah sebuah proses yang tidak terpisahkan dalam prosesi 

perkawinan masyarakat Bugis Soppeng dengan cara mempertemukan mempelai 

laki-laki dengan pasangannya (isterinya) dalam tempat tertentu yang ditindak 

lanjuti dengan berbagai perilaku (gau-gaukeng khusus) oleh orang-orang tertentu 

dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, 

kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah 

tangga. 

Adapun proses kegiatan mappasikarawa ini diawali dengan mempelai laki-

laki menjemput isterinya. Dalam penjemputan tersebut sering terjadi pintu kamar 

pengantin perempuan ditutup dan dijaga oleh seseorang, sehingga untuk masuk 

dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa 
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uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu 

(pangonrang tange). Setelah pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya 

didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi mappasikarawa 

yang didampingi oleh seorang yang dituakan untuk menuntun pengantin laki-laki 

menyentuh bagian tertentu dari tubuh pengantin perempuan. 

Setiba di kamar, oleh orang yang mengantar (ambo botting) menuntun 

pengantin laki-laki untuk menyentuh bagain tertentu tubuh pengantin wanita. Ada 

beberapa variasi bagian tubuh yang disentuh tergantung dari niatnya, antara lain: 

(1) Buah dada istrinya, (2) Bagian atas dada, (3) Jabat tangan atau ibu jari, (4) 

menyentuh perut istrinya, (5) Ada pula yang langsung mencium bau harum 

isterinya dan lain sebagainya.162 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa, setelah acara 

mappasikarawa selesai pasangan pengantin berlomba berdiri. Mitos yang 

terkandung di dalamnya adalah ”siapa paling dulu berdiri dan menginjak 

pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam hidupan rumah tangganya ke 

depan”. Namun hal ini perlu diluruskan bahwa hakikat dari sebuah perkawinan 

adalah saling melengkapi antar satu dan yang lainnya. 

Setelah prosesi mappasikarawa maka dilanjutkan dengan acara memohon 

maaf (mellau addampeng) kepada kedua orang tua pengantin. Selesai memohon 

maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaminan untuk bersanding untuk 

menerima ucapan selamat dan doa restu dari segenap tamu dan keluarga yang hadir. 

e) Nasehat Perkawinan 

Telah menjadi budaya bagi masyarakat Bugis Soppeng, bahwa setiap 

perkawinan yang dilakukan harus ada nasehat perkawinan. Nasehat perkawinan 

diadakan setelah acara akad nikah dilangsungkan dan pada saat kedua mempelai 

 
162 Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, (Jakarta: Gaung Persada, 

2016), h. 236. 
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duduk di pelaminan. Nasehat perkawinan dihadirkan sebagai bentuk bekal, 

khususnya kepada kedua mempelai yang akan membangun kehidupan rumah 

tangga sesuai dengan prinsip dalam beragama. Dan tidak mentup kemungkinan 

nasehat perkawinan juga dapat menjadi motivasi kepada yang sudah menikah untuk 

menjalin rumah tangga yang lebih harmonis kedepannya. 

f) Mappegau (Pesta Perkawinan) 

Mappegau adalah pesta perkawinan atau walimat al-ursy yang dilaksanakan 

setelah akad nikah di tempat masing-masing. Namun dengan kondisi yang lebih 

praktis dan singkat terutama di bagian kota dilaksanakan satu kali secara bersamaan 

seperti di Gedung. 

Acara mappegau dihadiri oleh para tamu undangan yang terdiri dari 

keluarga, kerabat terdekat, dan handai taulan serta para sahabat. Mappegau 

disamping sebagai menerima ucapan selamat dan doa restu, juga dimaksudkan 

kepada para hadirin menyaksikan acara yang dipersembahkan sekaligus sebagai 

tempat bertemu kembali dengan sanak saudara dan keluarga.   

c. Tahapan Pascaperkawinan 

Setelah seluruh rangkaian akad nikah dilaksanakan, maka prosesi 

selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah: 

a) Mapparola (kunjungan pengantin perempuan) 

Acara ini juga merupakan prosesi penting dalam rangkaian adat perkawinan 

masyarakat Bugis Soppeng, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada 

pihak lak-laki. Jadi dianggap sebagai sebuah kekurangan, apabila seorang 

mempelai perempuan tidak diantar ke rumah orang tua mempelai laki-laki. 

Kegiatan ini dahulu dilaksanakan sehari atau beberapa hari setelah upacara akad 

nikah dilaksanakan, akan tetapi sudah mengalami banyak perubahan dalam hal 

waktu pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan diperoleh 
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data bahwa acara mapparola saat ini dilakukan pada hari itu juga, beberapa saat 

setelah akad nikah dilaksanakan, namun hal ini sesuai dengan kesepakatan ke dua 

belah pihak. 

Proses pelaksanaan mapparola/marola kedua belah pihak kemudian 

mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk hadir dan meramaikan 

upacara mapparola. Keluarga pihak perempuan mengundang beberapa keluarga 

untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki-laki. 

Sedangkan pihak laki-laki mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk 

menyambut kedatangan pihak perempuan. Kedua mempelai kembali tetap dalam 

berpakaian pengantin sebagaimana pada waktu akad nikah, lengkap pula dengan 

semua pengringnya. 

Apabila kedua mempelai beserta rombongan tiba di hadapan rumah orang 

tua laki-laki maka disambut dengan wanita berpakaian waju tokko hitam dengan 

menghamburkan werre (beras), sebagai pakkuru sumange’ (ucapan selamat 

datang). 

Dalam acara mapparola ini biasanya dilakukan juga mammatoa yaitu 

mempelai perempuan membawakan sarung untuk mertua/orang tua laki-laki 

beserta saudara-saudaranya yang diletakkan di atas nampan (baki). Hal ini 

dilakukan di kamar pengantin laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh indo’ 

botting untuk memberikan sarung sutera kepada orang tua dan saudara pengantin 

laki-laki. Di daerah Bugis biasanya pemberian ini akan dikembalikan lagi dengan 

ditambahkan pemberian dari mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan. 

Marola wekka dua/Mabbekkadua (kunjungan kedua) pengantin perempuan 

diiringi oleh beberapa orang terdekat dengan membawa lisek rantang (isi rantang) 

dua belas macam yang terdiri dari lauk dan kue-kue tradisional. Biasanaya di 

marola wakka dua pengantin perempuan bermalam satu malam dan mertua 
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memberikan perhiasan, perlatan tempat tidur, dan sebagainya, apabila menantunya 

kembali kerumah. 

b) Mappoleang mpunge (Bawaan Pertama) 

Mappoleang mpunge adalah bawaan pertama pengantin laki-laki setelah 

Kembali dari rumahnya pada esok harinya berupa kaluku (kelapa) dan golla cella 

(gula merah). Bahwa Mappoleang mpunge merupakan simbol yang mengandung 

makna filosofis bahwa suami mempunyai kesiapan dan kesungguhan untuk hidup 

berumah tangga dengan istrinya. 

c) Massita Baiseng (Silaturahim antara Orang Tua Pengantin) 

Massita Baiseng adalah pihak keluarga pengantin laki-laki berkunjung ke 

rumah pengantin perempuan beserta rombongannya dengan membawa bingkisan 

serta saling memperkenalkan sanak keluarga dekat. Massita baiseng juga 

dimaksudkan sebagai penyerahan mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai 

perempuan yang dilaksanakan sesudah acara marola. 

d) Massiara Kubburu (Siara Kubur) 

Tahapan ini termasuk bagian penting dalam tradisi Bugis Soppeng. Hal ini 

dilakukan oleh kedua belah pihak, untuk memperkenalkan leluhur kedua belah 

pihak yang telah meninggal dunia. Sehingga dapat mengingatkan kepada kedua 

pihak yang baru saja melaksanakan tahapan perkawinannya bahwa kelak mereka 

akan seperti leluhurnya. Justru itu, di saat-saat kebahagiaan hendaklah pula 

mengingat Allah swt. 

e) Cemme-cemme  (Mandi-Mandi) 

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis khususnya Soppeng bahwa 

setelah upacara perkawinan yang banyak menguras tenaga dan pemikiran maka 

rombongan dari kedua belah pihak pergi mandi-mandi atau rekreasi di suatu 

tempat untuk menghilangkan kelelahan. 
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Biasanya dilakukan secara berombongan ke permandian lejja atau ompo. 

Menurut Andi Ahmad Saransi bahwa kata lejja berarti diinjak atau dilalui, 

sedangkan kata ompo yang berarti muncul, Nampak dipermukaan, meningkat atau 

Bahagia. Dengan demikian, mandi di permandian lejja ata ompo merupakan simbol 

agar kelak kedua mempelai membina rumahtangganya akan hidup dalam keadaan 

Bahagia dengan mendapatkan rezki  yang melimpah, sesuai dengan pengertian kata 

lejja dan ompo.163 Kebahagiaan kedua mempelai akan muncul atau terwujud 

apabila bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Dan semoga kedua mempelai si-

ompo-reng dalam menjalin bahtera rumahtangganya. 

C. Makna Filosofis Pada Simbol-Simbol Perkawinan Adat Bugis Soppeng 

Tradisi/adat perkawinan masyarakat Bugis dalam prosesnya sarat dengan 

makna dan simbol-simbol. Hal itu terjadi karena masyarakat Bugis menganggap 

bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaanya diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. 

Prosesi adat yang menyertai perkawinan masyarakat Bugis Soppeng, bukan 

sekedar kebiasaan semata, akan tetapi banyak sekali simbol-simbol atau sennu-

sennureng yang terkandung di dalamnya, baik yang tersirat dalam prosesnya 

maupun yang terkandung dalam peralatan/perlengkapan yang digunakan. Hal ini 

menggambarkan betapa nenek moyang kita telah mewariskan nilai-nilai luhur yang 

senantiasa harus dan perlu untuk dilestarikan. 

Keyakinan individu atau masyarakat yang memiliki komitmen tradisional 

terhadap apa yang telah dilakukan leluhurnya secara turun-temurun, merupakan 

salah satu faktor yang meneyebabkan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh 

masyarakat tetap dilanggengkan dan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. 

 
163 Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, (Jakarta: Gaung Persada, 

2016), h. 241. 
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Masyarakat tetap bertahan melakukan suatu tradisi tersebut, karena leluhur mereka 

telah melakukannya dan telah banyak memberikan bukti-bukti empirik 

kebenarannya baik pada diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Faktor ini yang 

paling banyak mempengaruhi masih terlaksananya berbagai adat dalam perkawinan 

masyarakat Bugis Soppeng. 

Faktor norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam setiap adat perkawinan tampaknya tidak terlepas dari roh 

kegiatan ritual. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut sarat 

dengan kegiatan ritual, gaukeng dan sennung-sennureng yang memiliki makna dan 

simbol tersendiri. Adapun makna dan simbol dari seluruh rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan tersebut tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Hal ini 

menunjukkan bahwa transpormasi makna dan simbol ritual bagi masyarakat Bugis 

Soppeng yang memiliki komitmen tradisional dari generasi ke generasi masih tetap 

utuh dan terjaga hingga sekarang. Hal ini memberikan indikasi bagaimana kuatnya 

jaringan pelestarian simbol tersebut. 

Adapun makna filosofis yang terkandung dalam berbagai tradisi yang 

dilakukan dalam perkawinan Bugis Soppeng antara lain sebagai berikut: 

1. Tradisi Penyerahan Pantenre’ Ada Sesaat Setelah Acara Mappettuada. 

Merupakan kebiasaan masyarakat Bugis Soppeng pada acara lamaran 

selesai atau mappettuada selesai menyerahkan seserahan kepada pihak perempuan 

sesaat sesudah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Seserahan tersebut 

dinamakan pattenre’ ada atau passio (pengikat) berupa cincin, beserta sejumlah 

benda simbolis lainnya, misalnya tebu sebagai simbol sesuatu yang manis, buah 

nangka (Panasa) yang mengibaratkan harapan (minasa), dan lain sebagainya. 

Namun kebanyakan acara mappettuada disaat sekarang ini hanya membawa kelapa 

bertunas serta gula merah yang dibungkus dalam kertas warna-warni yang memiliki 
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makna bahwa kelak kedepan semoga sebuah kehidupan yang akan baru dibangun 

dalam sebuah perkawinan bisa sejalan dengan kelezatan yang terdapat pada kelapa 

serta keharmonisan yang sesuai dengan simbol gula merah. Sekarang Apabila 

waktu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu singkat, maka passio ini diiringi 

serta diserahkan setelah pembicaraan telah disepakati, yaitu; 1) satu lembar bahan 

waju bodo, 2) satu lembar sarung sutera atau lipa’ sabbe, juga disertai dengan, 3) 

satu piring besar nasi ketan (sokko), 4) satu mangkok besar palopo’ (air gula merah 

yang dimasak dengan santan dan diberi telur ayam secukupnya), 5) dua sisir pisang 

raja. 

Seserahan di atas merupakan simbol adat yang mengandung makna, seperti; 

baju bodo simbol ade’, lipa sabbe simbol kemuliaan, sokko’ simbol kebersamaan, 

palopo’ simbol keharmonisan, pisang raja simbol kesinambungan. Makna simbol 

tersebut bila disusun berdasarkan urutannya, maka menghasilkan makna: 

“mamminasaka taro ada lempu namacenning, mammuarei naweddikki sipakkiade 

rialebbirengnge, natosipammase-mase ricenning malunrra’e na tomannennungeng 

ridecengnge.”164 Yang berarti “kami berkeinginan menyimpan kesan yang baik, 

mudah-mudahan dengan kesan tersebut kita semua dapat saling hormat 

menghormati dalam menjunjung tinggi kemuliaan dan saling menjaga 

keharmonisan di antara kita semua selama-lamanya”.165 Lebih lanjut Andi 

Pattawari AE menjelaskan bahwa, “penyerahan beberapa benda pada saat acara 

mappasiarekeng merupakan simbol dan patenre’ada setelah terjadinya 

kesepakatan kedua belah pihak”166. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. 

al-Baqarah/2:282 yang berbunyi: 

 
164 Andi Pattawari AE (62 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 06 Januari 2023 di 

Soppeng. 
165 Diterjemahkan oleh Muhammad Kasim. 
166 Andi Pattawari AE (62 tahun) Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 06 Januari 2023 di 

Soppeng. 
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َٰٓا يُّه   بَّي ن كُم   يَٰ تبُ   ل ي ك  و  هُْۗ  تبُوُ  ف اك  ى  س مًّ مُّ لٍ  ا ج  ى 
َٰٓ الَِٰ بدِ ي نٍ  ت د اي ن تمُ   اِذ ا  ا  نوُ َٰٓ م  اَٰ الَّذِي ن   ا 

 ك اتِبٌٌۢ باِل ع د لِِۖ  

 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.167 

Berdasarkan ayat tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa jika 

diantara dua orang atau lebih melakukan suatu kesepakatan, maka diperintahkan 

untuk menulisnya sebagai alat bukti dan dipersaksikan kepada dua orang saksi. 

Karena pada masa itu masih berada dalam keterbatasan, maka untuk menguatkan 

suatu perjanjian atau kesepakatan diserahkanlah sejumlah barang sebagai jaminan, 

termasuk dalam hal kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan. 

Inti dari tradisi penyesahan pattenre ada ini adalah barang jaminan atas 

perjanjian yang telah disepakati antara pihak calon pengantin laki-laki dan calon 

pengantin perempuan. 

Perjanjian dalam prespektif hukum Islam harus dipenuhi sesuai dengan 

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:1 

دِْۗ   ا باِل عقُوُ  فوُ  ا ا و  نوُ َٰٓ م  ا الَّذِي ن  اَٰ َٰٓا يُّه   يَٰ

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (perjanjian) 
itu”.168 

Dengan demikian sangat wajar dan amat sesuai bila dengan tuntunan kepada 

orang beriman untuk memenuhi akad (perjanjian). Menurut M. Quraish Shihab, 

akad (perjanjian) ada empat; 1) Perjanjian dengan Allah.swt; 2) Perjanjian dengan 

sesama manusia; 3) Perjanjian dengan diri sendiri; 4) Perjanjian yang halal.169 

 
167 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48. 
168 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106. 
169 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, jilid 3 

(Jakarta: Lentera Hati, 2004), III. 6. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis memahami bahwa penyerahan 

beberapa benda sebagai pattenre ada setelah terjadinya kesepakatan dalam acara 

mappettuada, merupakan adat yang bersesuaian dengan tujuan dalam beragama 

menjaga harta (maqasid al-syari’ah). 

2. Tradisi Massarapo atau Mabbaruga 

Sarapo atau baruga adalah bangunan tambahan yang didirikan disamping 

kiri/kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Maksudnya dalam 

kegitan perkawinan banyak sekali rangkaian kegiatan-kegiatan dilakukan dalam 

rangka mensukseskan acara perkawinan. Dan setelah acara selesai, maka disebutlah 

dalam bahasa Bugis dengan istilah ”makkapponi sarae”. Sedangkan baruga adalah 

bangunan terpisah dari rumah yang ditempati bakal pengantin dan dindingnya 

terbuat dari jalinan bambu yang dianyam yang disebut “walasuji”. 

Di dalam sarapo atau baruga dibuatkan pula tempat yang khusus bagi 

pengantin dan kedua orang tua mempelai yang disebut “lamming”. Tetapi akhir-

akhir ini dikalangan masyarakat Bugis perkotaan sudah jarang lagi mendirikan 

sarapo oleh karena sudah ada beberapa gedung atau tenda yang dipersewakan 

lengkap dengan peralatannya, namun kadang pula masih ada yang melaksanakan 

terutama bagi kalangan bangsawan dan orang berada. Namun masyarakat Bugis 

pedesaan masih tetap mendirikan sarapo. 

Konsep segi empat pada walasuji ini, berpangkal pada kebudayaan orang 

Bugis-Makassar yang memandang alam raya sebagai sulapa’ eppa’ walasuji (segi 

empat belah ketupat). Konsep tersebut ditempatkan secara horizontal dengan dunia 

tengah. Dengan pandangan ini, masyarakat Bugis memandang dunia sebagai 

sebuah kesempurnaan.170 Kesempurnaan yang dimaksud meliputi empat persegi 

penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Secara makro, alam 

 
170 Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 

(Ujungpandang, Hasanuddin University Press, 1995), h. 8. 
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semesta adalah satu-kesatuan yang tertuang dalam sebuah simbol aksara Bugis-

Makassar. Yaitu sa’ yang berarti seuwa, artinya tunggal atau esa. Begitu pula secara 

mikro, manusia adalah sebuah kesatuan yang diwujudkan dalam sulapa’ eppa’. 

Dengan demikian, Walasuji dalam hal ini dipakai sebagai acuan untuk mengukur 

tingkat kesempurnaan yang dimiliki seseorang. Kesempurnaan yang dimaksud itu 

adalah Awaraningeng (keberanian), akkarungeng (kebangsawanan), asugireng 

(kekayaan), dan akkessingeng (ketampanan/kecantikan).171 

Melihat dari makna yang terkandung dalam simbol-simbol adat dalam 

tradisi massarapo serta tujuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat 

Islam, dan bahkan Islam memerintahkan kepada penganutnya untuk memuliakan 

tamunya. Sebagimana yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. Sebagai 

berikut: 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللّه ُ عَنْهُ انََّ رَسُوْلَ اللّه  عَنْ ابَىِ هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّه

ِ وَ الْيوَْمَ الآخِرِ فلَْيقَلُْ خَيْرًا اوَْ لِيَ  صْمُتْ، وَ قاَلَ  مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِاللّه  

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ  فلَْيكُْرِمْ   مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِاللّه  

ِ وَالْيَوْمِ الْْخَِرِ فلَْيكُْرِمْ ضَيْفهَُ .رواه البخاري ومسلم   باِاللّه

Artinya: 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah saw. telah 
bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka 
hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa yang beriman kepada 
Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia 
memuliakan tamunya.172 

Hadits ini mengandung hukum, hendaklah kita berkeyakinan bahwa 

menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya, 

 
171 Muhammad Sudirman Sesse, “Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare 

Dalam Perspektif Hukum Islam”, Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 

2017), h. 167. 
172 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-mughirah bin bardizbah al Ju‟fi 

al-Bukhori, Matanu Masykul Hadits, Jus 5 (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 85. 
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apakah tamunya itu orang kaya atau yang lain. Juga anjuran untuk menjamu 

tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya walaupun sedikit. Menghormati 

tamu itu dilakukan dengan cara segera menyambutnya dengan wajah senang, 

perkataan yang baik, dan menghidangkan makanan. Hendaklah ia segera memberi 

pelayanan yang mudah dilakukannya tanpa memaksakan diri. 

3. Tradisi Mappasili atau Cemme Majang  

Mappasili merupakan permohonan kepada Allah swt agar kiranya 

senantiasa memberikan perlindungan dari hal-hal buruk, baik itu yang berasal dari 

dalam rumah maupun dari luar rumah. Upaya ini mengandung hikmah bahwa 

diharapkan calon pengantin senantiasa menjaga diri. 

Mengenai bahan yang digunakan telah disinggung pada bagian sebelumnya 

namun untuk penjelasan mengenai makna dari penggunaan bahan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Daun sirih merupakan simbol harga diri. Penggunaan bahan ini selain fungsinya 

sebagai anti septik tetapi juga mengandung arti siri’ yaitu harga diri atau rasa malu. 

Dengan harapan di masa yang akan datang mempelai dapat mempertahankan harga 

dirinya dalam melakoni kehidupan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada masyarakat 

Bugis siri’ merupakan nilai yang paling diagungkan, seperti pada ungkapan Bugis 

yang menyatakan: “siri’emi riaseng tau” yang artinya hanya karena kita 

mempunyai rasa malu maka disebut manusia. Ungkapan ini menunjukkan bahwa 

salah satu nilai kemanusiaan seseorang adalah rasa malu. Sehingga memberikan 

pemahaman kepada kita bahwa betapa pentingnya rasa malu itu dimiliki oleh setiap 

orang, sehingga ditegaskan bahwa jika seseorang itu memiliki rasa malu, maka ia 

telah melaksanakan separuh dari keimanannya karena ia mampu mengendalikan 

dirinya dari segala hal yang dapat merusak diri dan reputasi serta keluarganya. 
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b. Daun serikaya simbol kekayaan. Daun serikaya dalam ilmu pengobatan 

tradisional juga berfungsi sebagai anti septik. Dari penyebutannya serikaya “kaya” 

hikmahnya adalah pengharapan manusia untuk dicukupkan rezekinya oleh Allah 

swt. Kekayaan di sini tidak dilihat dari sudut kuantitas namun lebih kepada kualitas. 

Sehingga keberkahan dan kecukupan senantiasa mengiringi kehidupan mempelai 

dalam menempuh hidup dalam bahtera rumah tangganya. 

c. Daun waru simbol kesuburan. Hal ini menyiratkan harapan semoga nantinya 

kedua mempelai dianugerahi keturunan yang banyak dan berkualitas sehingga 

mampu meneruskan kehidupan ini. Daun waru merupakan juga simbol kekuatan 

dan ketahanan menghadapi hidup, pohon waru dimanapun hidup akan tetap rimbun 

daunnya. 

d. Tebu simbol kenikmatan. Tebuh merupakan tanaman penghasil gula. Oleh 

karena gula memberikan rasa manis, maka diharapkan kedua mempelai senantiasa 

dapat mereguk manisnya kehidupan, dan terhindar dari kendala-kendala yang dapat 

merusak keidupan rumah tangganya kelak. 

e. Bunga Cabberu simbol keceriaan. Cabberu berarti senyum dan keceriaan. 

Penggunaan bunga ini memberikan makna bahwa dalam menempuh kehidupan 

rumah tangga yang sangat berat tantangannya, kedua pasangan suami istri 

diharapkan mampu tetap berbaik sangka, ceria dan tersenyum menghadapinya. 

f. Daun cangngaduri simbol penonjolan. Cangngaduri merupakan simbol 

penonjolan oleh karena walaupun bunganya kecil namun akan tetap menonjol baik 

dari segi warna maupun bentuknya. Hikmahnya adalah bahwa kehidupan suami 

istri haruslah dilandasi oleh rasa percaya diri, optimis dalam menempuh kehidupan 

rumah tangganya. Rasa optimis dan percaya diri inilah yang kemudian akan 

melahirkan generasi-generasi yang tangguh, cerdas dalam melanjutkan eksistensi 

manusia di muka bumi.  
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g. Majang alosi simbol serba guna. Majang alosi atau majang pinang adalah simbol 

serba guna. Seluruh bagian dari pohon pinang ini dapat digunakan mulai dari akar 

sampai buahnya. Pemaknaan ini berarti pasangan ini diharapkan mampu 

memberikan dan menciptakan karya, termasuk keturunan yang dapat bermafaat 

bagi keluarga dan lingkungannya sebagaimana layaknya pohon pinang tersebut. 

Majang adalah bunga pinang yang baru mekar yang dalam bahasa Bugis 

disebut ”tabbakka”. Hal ini memberikan simbol kepada sang gadis yang baru saja 

mendapatkan jodoh yang dalam masyarakat Bugis disebut ”tabbukka” artinya 

jodohnya telah terbuka. Majang yang sedang terbuka akan menghasilkan buah yang 

banyak, demikian halnya sang gadis yang sudah terbuka jodohnya akan diharapkan 

menghasilkan banyak rezki, banyak keturunan, banyak kebaikan dan lain 

sebagainya. 

Memohon perlindungan dari ilmu sihir sebagaimana tujuan utama 

pelaksanaan cemme passiling ditegaskan dalam QS. al-Falaq/113: 1-5. Allah swt 

berfirman: 

مِن  ش ر ِ   ق ب ِۙ و  مِن  ش ر ِ غ اسِقٍ اذِ ا و  ل ق ِۙ و  ا خ  ِ ال ف ل قِِۙ مِن  ش ر ِ م  ب  برِ  ذُ  قلُ  ا عُو 

س د    اسِدٍ اِذ ا ح  مِن  ش ر ِ ح  تِ فىِ ال عقُ دِِۙ و   النَّفّٰثَٰ

Terjemahnya: 

Katakanlah, Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari 
kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap 
gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus ke 
buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.173 

Dalam ayat keempat surat al-Falaq disebutkan perintah untuk berlindung 

dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, hal ini secara jelas menunjukkan adanya 

sihir dan bahayanya, jika sihir itu tidak ada tentu tidak ada esensi perintah untuk 

berlindung darinya. 

 
173 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 604. 
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Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka masyarakat Bugis Soppeng sampai 

saat ini masih tetap mempertahankan tradisi cemme majang atau cemme passiling 

pada setiap melakukan acara perkawinan. Adapaun waktu pelaksanaannya ada dua 

versi. Versi pertama dilaksanakan pada waktu pagi antara jam 09.00 hingga jam 

11.00. dengan harapan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh calon pengantin 

dalam membina keluarga kelak senantiasa naik terus sebagaimana naiknya mata 

hari di waktu pagi. Adapun versi yang kedua dilaksanakan di waktu sore antara jam 

15.00 – 17.00. dengan harapan bahwa segala keburukan dan pengaruh-pengaruh 

negatif yang ada pada dirinya dihilangkan dan ditenggelamkan ke bumi bersama 

dengan turun dan tenggelamnya mata hari di waktu sore. Waktu yang dipilih 

tersebut sangat ditentukan niat dan harapan yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaannya atau dalam istilah Bugisnya tergantung assenu-sennurenna. 

4. Tradisi Mappacci atau Tudang Penni 

Tudang penni adalah duduk bersama pada malam hari menjelang 

pernikahan. Pengertian sesungguhnya adalah duduk bermusyawarah di malam hari 

bersama dengan handaitaulan, tudang sipitangngari (Bugis), dalam rangka 

pelaksanaan pernikahan.174 

Pada malam tudang penni itu pada umumnya keluarga-keluarga dari jauh 

datang berkumpul untuk memenuhi undangan. Pertemuan antar keluarga tersebut 

berlangsung dangan mesra sekali terutama bagi yang telah berpisah karena berada 

di tempat yang jauh. Upacara perkawinan merupakan suatu acara yang 

mempertemukan kembali keluarga. 

Sebelum upacara tudang penni, yang dihadiri oleh keluarga, pada 

masyarakat Bugis Soppeng dilaksanakan dua rangkaian acara, yaitu; Khataman 

alquran (mappanre temme’), dan pembacaan barazanji. 

 
174 H. Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Batar, 

(Makassar: Indobis, 2006), h.184. 
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Khataman Alquran dipimpin oleh seorang imam atau ustadz kemudian 

diikuti oleh pengantin dan sesekali pendamping menaburi beras ke arah pengantin. 

Adapun surah yang dibaca dimulai dari QS. ad-Duha sampai QS. an-Nas kemudian 

dilanjutkan QS. al-fatiha, QS. al-Baqarah: 2/1-5, kemudian ayat 255-256, kemudian 

ayat 284-286 dan ditutup dengan doa khatam Alquran. 

Tradisi pembacaan kitab Barzanji sebenarnya bukanlah hal yang wajib 

dilakukan oleh umat Islam atau pun sebuah kegiatan yang harus dilakukan di setiap 

hajatan. Barzanji hanya dilakukan untuk mengambil hikmah dan meningkatkan 

kecintaan umat terhadap Nabinya, menjadikannya suri tauladan dalam kehidupan 

sehari-hari. Tradisi Barzanji di kalangan masyarakat Bugis Soppeng sudah 

merupakan hal yang lazim dilakukan. Tujuannya memohon berkah kepada Allah 

agar apa yang dihajatkan terkabul. Semuanya atas kecintaan serta syafaat yang 

diinginkan oleh masyarakat. 

Walaupun barzanji sudah menjadi tradisi umum yang dilakukan oleh 

masyarakat Bugis Soppeng, namun sebagian masyarakat Bugis memahami Barzanji 

sebagai sesuatu yang sakral dan “harus” dilakukan ketika melaksanakan suatu 

upacara adat. Tanpa Barzanji suatu upacara adat dikatakan belum sempurna. Bagi 

mereka, Barzanji merupakan penyempurna dari upacara adat yang mereka lakukan. 

Sebagian besar masyarakat juga percaya, bahwa orang yang melakukan hajatan 

tanpa melaksanakan Barzanji seperti tidak sempurna. 

Mappacci yang dilaksanakan pada saat tudang penni/wenni  merupakan 

upacara yang sangat kental dengan nuansa batin. Dimana proses ini merupakan 

upaya manusia untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik. 

Dengan keyakinan bahwa segala tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan 

upaya yang baik pula. 
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Karena perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan dirahmati Allah, 

maka segenap keluarga termasuk calon mempelai diharapkan untuk mengikhlaskan 

segenap hati dalam menempuh kehidupan ini. Karena bagi calon mempelai, 

perkawinan merupakan awal dari kehidupan baru sebagai suami istri. Jadi 

hendaklah segala sesuatunya betul-betul dipersiapkan dan didasari dengan niat yang 

suci. 

Upacara mappacci ini dilaksankan, juga sebagai bukti atau tanda bahwa 

calon mempelai pria dan Wanita masih bujang dan perawan (simbol kesucian).175 

Kegiatan ini memiliki makna yang sangat tajam dalam sebuah perkawinan adat 

Bugis khususnya di Kabupaten Soppeng. 

Makna lain dari kata mappacci adalah gabungan dari dua kata, yaitu mappa 

dan ci, maknanya sebagai berikut: 

a) Mappacci (mappasadia Cinna) artinya mempersiapkan keinginan. 

b) Mappacci (mappasilolongeng Cinna) artinya menghubungkan keinginan. 

c) Mappacci (mappasiruntu Cinna) mempertemukan keinginan.176 

Dari ketiga makna di atas dapatlah diketahui bahwa apabila seorang laki-

laki sudah memiliki keinginan atau kemauan untuk hidup berumah tangga maka dia 

harus mempersiapkan diri secara matang  jasmani maupun rohani dan mampu 

memberi nafkah lahir batin. Diharapkan pula ujung dari tahapan mappacci ini 

adalah keluarga sudah betul-betul ikhlas memaafkan kesalahan atau khilaf dari 

calon pengantin. 

 

 

 
175 Andi Muhammad Akmal, “Upacara Mappacci Pra Pernikahan di Kecamatan Lalabata 

Kabupeten Soppeng Dalam Sorotan Syariat Islam”, Karya Tulis Ilmiah (Barru: Fak. Syariah STAI 

DDI Mangkoso Barru, 2000), h. 62. 
176 Andi Muhammad Akmal, “Upacara Mappacci Pra Pernikahan di Kecamatan Lalabata 

Kabupeten Soppeng Dalam Sorotan Syariat Islam”, Karya Tulis Ilmiah (Barru: Fak. Syariah STAI 

DDI Mangkoso Barru, 2000), h. 54. 
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Makna simbolis dari kegiatan dan peralatan yang dipergunakan dalam 

upacara mappacci adalah: 

1) Kedua Tangan Menjulur Kedepan 

Pemaknaan pada simbol ini adalah sebagai suatu kegiatan untuk selalu 

berdoa kepada Allah swt. Dan juga di maknakan sebagai sebuah kesiapan dalam 

menerima tugas dan tanggungjawab dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

2) Bantal (angkalungeng) 

Bantal terbuat dari kapuk dan kapas sebagai perlambangan kemakmuran, 

yang dalam bahasa Bugis adalah ‟asalewangeng‟. Bantal sesuai dengan 

peruntukannya merupakan pengalas atau penopang kepala, yang mana kepala 

merupakan organ tubuh manusia yang paling mulia (alebbireng). Dengan demikian 

diharapkan calon mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling 

hormat menghormati. Dalam bahasa Bugisnya mappakalebbi. 

3) Sarung Sutra 7, 9, atau 11 lembar (Lipa Sabbe) 

Sarung merupakan penutup/pelindung tubuh. Sarung merupakan simbol 

dari upaya manusia menjaga harga dirinya. Sehingga kelak mempelai senantiasa 

dapat menjaga harga diri dan kehormatan keluarganya. Pembuatan sarung 

memerlukan keterampilan, ketelatenan, dan ketekunan. Ini memberikan pesan 

bahwa dalam menempuh kehidupan berumah tangga dibutuhkan keterampilam, 

ketelatenan, dan ketekunan sehingga rahmat Allah swt dapat dicapai. 

Makna simbolis tujuh lembar ini, adalah bahwa tujuh lembar dalam bahasa 

Bugis pitullampa. Angka tujuh ini dikaitkan dengan filosofi orang Bugis yang 

menyatakan: ‟iyapa muabbatang tau rekko mulleni mattulili dapurenge wekka 
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pitu‟177,  maksudnya: “bahwa persyaratan untuk menikah adalah kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup selama 7 hari dalam seminggu baik itu kebutuhan 

lahiriah maupun kebutuhan rohani”. 

Jumlah sarung tujuh lembar juga bermakna dalam bahasa Bugis tuju. Ini 

sangat erat kaitannya dengan kata patujui atau tujui yang artinya tepat,benar, atau 

bermanfaat. Pemaknaan ini diharapkan memberikan insprirasi untuk senantiasa 

melakukan atau mengerjakan sesuatu yang benar atau bermanfaat. Adapun jumlah 

susunan sarung 9 lembar atau 11 lembar di sesuaikan dengan latar belakang calon 

pengantin, semakin tinggi starata sosial kebangsawanannya semakin banyak jumlah 

sarung yang di susun. 

4) Pucuk Daun Pisang (Colli Daung Otti) 

Kita mengetahui bahwa daun pisang yang telah tua, belum kering, sudah 

muncul lagi daun mudanya untuk meneruskan kehidupannya, dalam bahasa Bugis 

dikatakan ”maccolli maddaung” melambangkan kehidupan yang sambung 

menyambung (berkesinambungan). Pemaknaan ini menjelaskan kepada kita bahwa 

perkawinan merupakan proses untuk melanjutkan kehidupan sehingga kehidupan 

di dunia dapat terus berlanjut sampai pada akhirnya kita tinggalkan. 

5) Daun Nangka (Daung Panasa) 

Kata ‟panasa‟ mirip dengan sebutan ‟menasa‟ yang berarti harapan mulia 

dan cita-cita luhur. Dalam ungkapan Bugis dikenal ‟mamminasa ridecengnge‟ 

artinya senantiasa bercita-cita kepada kebaikan.178 Sedangkan bunga nangka dalam 

bahasa Bugis disebut lempu, yang dikaitkan dengan kata ‟lempu‟179 yang berarti 

 
177 Andi Sitti (58 tahun), Tokoh Adat, wawancara, 03 Januari 2023 di Soppeng. 
178 Andi Muhammad Akmal, “Upacara Mappacci Pra Pernikahan di Kecamatan Lalabata 

Kabupeten Soppeng Dalam Sorotan Syariat Islam”, Karya Tulis Ilmiah (Barru: Fak. Syariah STAI 

DDI Mangkoso Barru, 2000), h. 67. 
179 Muhammad Sudirman Sesse, “Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare 

Dalam Perspektif Hukum Islam”, Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 

2017), h. 182. 
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jujur. Salah satu syair Bugis menjelaskan tentang kejujuran ini yaitu ‟duami riala 

sappo, unganna panasae belona kanukue‟. Hal ini bermaksud bahwa dalam 

kehidupan ini ada dua hal yang patut dijadikan perisai hidup yaitu unganna panasae 

(lempu) kejujuran, dan belona kanukue (pacci) kebersihan dan kesucian jiwa. 

Dengan demikian diharapkan kiranya kelak kedua mempelai memiliki kejujuran 

dan kebersihan hati dalam menempuh hidup sebagai suami istri. 

6)  Lilin atau (Tai Bani) 

Tai bani  berasal dari lebah yang dijadikan lilin sebagai suluh/pelita yang 

dapat menerangi kegelapan yang berati panutan atau suri tauladan. Penggunaan lilin 

memberikan arti bahwa kedua mempelai senantiasa dapat menjadi suluh penerang 

bagi keluarganya, suri tauladan bagi anak-anaknya, dan keluarga. Pemaknaan lain 

dari kehidupan lebah yang senantiasa hidup rukun dan damai, rajin dan tidak saling 

mengganggu satu sama lain, kita juga diharapkan dapat mengambil hikmahnya, 

yaitu kedua mempelai haruslah dapat bekerja sama berkarya dalam mengisi hidup. 

7) Daun Pacar (Daung Pacci) 

Daun pacar atau pacci sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. 

Penggunaan pacci ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci 

hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya 

sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. 

8) Gula merah (Golla Cella) 

Sebagai simbol manis, agar mempelai bersikap ramah, murah senyum dan 

manis ucapan serta perilakunya. Gula merah diperoleh dengan jeri payah di daerah 

pegunungan, memberikan makna bahwa untuk mencapai dan mendapatkan hidup 

yang harmonis, Bahagia, dan sejahtera harus melalui penderitaan dan 
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perjuangan.180 Dan diharapkan calon pengantin bisa melalui proses yang begitu 

panjang yang nantinya akan berujung pada sebuah kebahagiaan dunia akhirat sesuai 

harapan dan keinginan. 

9) Beras (Berre) 

Sebagai simbol kemakmuran dalam rumah tangga, bahwa dalam berumah 

tangga dalam menjalani kehidupan kebutuhan makanan selalu ada dan sedia untuk 

hari-hari. Selalu merasa berkecukupan untuk kebutuhannya sehingga keluarga 

dapat tumbuh dewasa dan bermanfaat nantinya. 

 Tempat Pacci Yang Terbuat dari Logam Perpaduan antara ca’paru dan 

pacci melambangkan dua insan yang saling mengisi, menyatu dalam ikatan yang 

kokoh, semoga pasangan suami istri tetap menyatu, bersama mereguk nikmatnya 

cinta dan kasih sayang. 

Terlepas makna simbol-simbol yang dipergunakan dalam tradisi mappacci 

pada acara tudang penni. Inti dari pelaksanaan tradisi mappacci adalah saling 

memaafkan satu sama lain yang dalam istilah masyarakat Bugis ”sipaccingi” 

artinya saling memaafkan antara sanak keluarga terutama kepada kedua orang tua 

pengantin. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa selama dalam pengasuhan 

orang tua pernah terjadi kesalah pahaman antara anak dan orang tua. Oleh karena 

itu, harapan yang diinginkan semoga sang anak benar-benar suci lahir dan batinnya 

dalam mempersiapkan diri memasuki biduk rumah tangganya. 

Dengan melihat tujuan utama pelaksanaan tradisi tudang penni yang 

dirangkaikan dengan acara mappacci, maka dapat ditegaskan bahwa tradisi tersebut 

bersesuaian dengan ajaran Islam tentang saling maaf memaafkan satu sama lain. 

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran: 4/134 

 
180 Andi Muhammad Akmal, “Upacara Mappacci Pra Pernikahan di Kecamatan Lalabata 

Kabupeten Soppeng Dalam Sorotan Syariat Islam”, Karya Tulis Ilmiah (Barru: Fak. Syariah STAI 

DDI Mangkoso Barru, 2000), h. 68. 
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النَّاسِْۗ  ال ع افِي ن  ع نِ  و  ال غ ي ظ   ظِمِي ن   ال كَٰ و  اءِ  رَّۤ الضَّ و  اءِ  السَّرَّۤ فىِ  ن   ينُ فِقوُ  الَّذِي ن  

سِنيِ ن ۚٗ  ُ يحُِبُّ ال مُح  الَّّٰ  و 

Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan.181 

Ayat diatas menjelaskan bahwa betapa besar kemuliaan seseorang apabila 

dapat memberi maaf yang tulus dan ikhlas kepada sesamanya. Atas kemuliaan dan 

kebajikan itulah Allah akan mengangkat derajatnya. 

5. Esso Appabottingeng atau Hari Perkawinan 

Esso Appabottigeng merupakan bagian paling utama atau ulu aggaukeng 

(Bugis), dan acara kunci dalam pernikahan. Pada intinya akad nikah adalah upacara 

keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia. Melalui akad nikah, maka 

hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga 

diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. 

Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam sebuah pelaminan. 

Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. Dengan dua kalimat yang 

sederhana ijab dan qabul terjadilah perubahan besar, yang haram menjadi halal, 

yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi 

tanggung jawab. Maka nafsupun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Begitu 

besarnya perubahan ini sehingga Alquran menyebut akad nikah sebagai Mitsaqan 

Ghalidzha (perjanjian yang berat). 

Akad nikah bukanlah sekedar kata-kata yang terucap dari mulut laki-laki, 

atau sekedar formalitas untuk mensahkan hubungan suami istri, atau bahkan adat 

yang menjadi kebiasaan dalam perkawinan. Akad nikah adalah sebuah perjanjian 

sakral yang ikatannya amat kokoh dan kuat. Akad nikah telah mengikatkan suami 

 
181 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 67. 
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dan istri dalam sebuah perjanjian syariah, dimana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-

haknya. Perjanjian agung menghalalkan kehormatan diri untuk dinikmati pihak 

lainnya. Perjanjian kokoh yang tidak boleh dicederai dengan ucapan dan perbuatan 

yang menyimpang dari hakikat perjanjian itu sendiri. Allah berfirman dalam QS. 

An-Nisaa: 4/21 yang berbunyi: 

ي ث اقاً  ذ ن  مِن كُم  م ِ ا خ  ى ب ع ضٍ وَّ ى ب ع ضُكُم  الَِٰ ق د  ا ف ضَٰ ن ها و  خُذوُ 
ك ي ف  ت أ   غ لِي ظًاو 

Terjemahnya: 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 
Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 
mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang 
kuat.182 

Pemaknaan lain dari perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah 

akad yang menghalalkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan untuk 

bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Sehingga perkawinan bisa dipahami 

sebagai; akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat Allah, 

akad untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. 

Perkawinan juga akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling 

menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk 

saling mengautkan keimananan, akad untuk saling membantu dan meringankan 

beban, akad untuk saling menasehati, akad untuk setia kepada pasangannya dalam 

suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, dalam sakit dan sehat. 

Perkawinan berarti akad untuk meniti hari-hari dalam kebersamaan, akad 

untuk saling melindungi, akad untuk saling memberi rasa aman, akad untuk saling 

mempercayai, akad untuk saling menutupi aib, akad untuk saling mencurahkan 

perasaan, akad untuk berlomba menunaikan kewajiban, akad untuk saling 

 
182 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81. 
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memaafkan kesalahan, akad untuk tidak menyimpan dendam dan kemarahan, akad 

untuk tidak mengungkit-ungkit kelemahan, kekurangan dan kesalahan. 

Mengingat betapa pentingnya akad nikah pada esso appabottigeng, maka 

masyarakat Bugis Soppeng memaksimalkan pelaksanaannya dengan menggunakan 

prangkat-prangkat yang ada, baik yang bersumber dari syari’at maupun yang 

bersumber dari adat kebiasaan. Rangkaian upacara inti itu, didahului dan diakhiri 

beberapa upacara seperti berikut; madduppa dan mappenre botting, mengucapkan 

akad nikah, dan mappasikarawa. 

Walaupun upacara-upacara ini pada dasarnya terpisah-pisah, namun dalam 

kenyataan pelaksanaannya terlalu sukar dibedakan dan dipisahkan oleh masyarakat 

awam. Akibatnya, kesalahan pelaksanaan suatu upacara pasca nikah akan merusak 

upacara inti, yaitu akad nikah. 

Pada upacara perkawinan, terdapat beberapa upacara adat yang 

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Upacara tersebut adalah 

mappenre botting, akad nikah, dan mappasikarawa. 

f) Mappenre Botting (Mengantar Pengantin) 

Mappenre Botting pada dasarnya ada dua rangkaian tradisi yang digabung, 

yaitu madduppa botting dan mappenre botting. Pada kegitan mappenre botting 

diusahakan agar pengantin pria berangkat dari rumahnya menuju ke tempat wanita 

pada waktu masih pagi. Hal ini dikerjakan agar nikah dapat dilaksanakan sebelum 

matahari condong ke barat. Waktu yang paling baik untuk menikah ialah sekitar 

jam 10:00, sampai dengan jam 12:00. Hal ini mengandung niat dan harapan, atau 

sennu-senureng, agar kedua mempelai mendapat rezeki yang baik. 

Setelah itu, iring-iringan rombongan pengantar pengantin laki-laki berjalan 

menuju ke rumah pengantin perempuan dengan membawa beberapa barang bawaan 

sebagaimana yang diatur dalam adat/tradisi masyarakat Bugis Soppeng. Barang 
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bawaan yang dimaksudkan antara lain; sompa atau mahar, akka-akka atau erang-

erang (Makassar), dan pappaenre (walasuji) yang berisi buah-buahan. 

a) Sompa (Mahar) 

Mahar di dalam Islam dianggap sebagai ungkapan kasih sayang. Mahar juga 

merupakan isyarat atau tanda kemuliaan seorang perempuan. Allah mensyariatkan 

mahar seperti sebuah hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang di 

lamarnya ketika telah mencapai kesepakatan diantara keduanya (untuk menikah). 

Mahar juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan dan kemuliaan 

perempuan. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 4 

ـًٔا  
هُ ه نيِ ۤ ن هُ ن ف سًا ف كُلوُ  ءٍ م ِ ل ةً ْۗ ف اِن  طِب ن  ل كُم  ع ن  ش ي  تهِِنَّ نِح  دقَُٰ توُا الن ِس اۤء  ص  اَٰ و 

ـًٔا 
رِي ۤ  مَّ

Terjemahnya: 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan73. Kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya.183 

Mahar merupakan pemberian yang dapat melanggengkan rasa cinta, 

mengokohkan bangunan keharmonisan rumah tangga dan juga dapat menyokong 

tuntutan nafkah kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu perkawinan harus 

dilangsungkan dengan adanya mahar (sompa). 

Sompa atau mahar pada perkawinan masyarakat Bugis Soppeng terdiri dari 

dua bagian yaitu; sompa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat dan sompa 

yang telah ditetapkan oleh adat (Bugis Ade’) yang disebut sompa syara’. Kedua 

bentuk sompa ini ditentukan berdasarkan tingkat strata sosial pengantin perempuan 

dan disepakati oleh pihak pengantin laki-laki. 

 
183 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 
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Pada masyarakat Bugis Soppeng pada umumnya mahar diberikan dalam 

bentuk emas satu stel ditambah dengan mushaf Alquran dan seperangkat alat sholat. 

Emas sebagai simbol kemuliaan, Alquran disimbolkan sebagai pedoman hidup, dan 

seperangkat alat sholat disimbolkan sebagai pengabdian kepada Allah swt. 

Simbol tersebut mengandung makna dan pesan bahwa “kalau pasangan 

pengantin baru tersebut ingin mendapatkan kemuliaan di mata masyarakat dan 

kemuliaan di mata Allah swt, maka hendaklah senantiasa berpedoman kepada 

Alquran dan taat melaksanakan ibadah sholat”.184 

Disamping sompa yang telah ditetapkan oleh syariat sebagaimana yang 

telah disebutkan di atas, pada masyarakat Bugis Soppeng juga menyerahkan sompa 

yang ditetapkan oleh adat yang disebut ”sompa syara’ atau pangolo sompa”. 

 Adapun isi dari pangolo sompa adalah piring yang terbuat dari tanah, beras, 

jarum dangan benang, kayu manis, buah pala, dan pisau. Pesan yang terkandung 

pada simbol tersebut adalah tanah tempat tumbuhnya padi menghasilkan beras yang 

merupakan kebutuhan pokok pasangan pengantin baru dengan harapan semoga 

diberikan keturunan yang baik dan memiliki ketajaman hati dan kebaikan budi 

pekerti yang mulia. 

 Isi dan makna pangolo sompa pada masyarakat Bugis Soppeng sangat 

variatif tergantung niat dan pesan yang ingin disampaikan. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti juga diperoleh data bahwa isi pengolo sompa adalah; piring 

tanah, beras, buah pala, kayu manis, piring tanah, tempat/bakul lontar, piring putih 

sebagai alas bakul lontar, jarum dengan benang, kain putih 1 meter. 

 Tanah simbol kesuburan. Di atas tanah manusia mendirikan bangunan 

rumah sebagai tempat tinggal, di tanah manusia bercocok tanam; padi, umbi-

umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, yang semuanya di konsumsi manusia. 

 
184 H. Tarebbi (77 tahun), Tokoh Agama, wawancara, Tanggal 04 Januari 2023 di Soppeng. 
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Disamping itu, tanah memiliki prinsip kejujuran, teguh menyimpan rahasia, tidak 

sombong dan pendendam. Hikmah yang diharapkan pada simbol tanah adalah agar 

pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan keluarga nantinya memiliki 

kesuburan, memiliki kejujuran, teguh menyimpan rahasia memiliki sifat pemaaf 

dan tidak pendendam. 

 Filosofi beras adalah jangan digenggam terlalu keras, jika digenggam 

terlalu keras akan keluar dari selah-selah jemari tangan. Penganglah beras dengan 

lembut maka ia tidak akan pergi dari genggamanmu. Filosofi beras diharapkan 

dapat diterapkan pada kehidupan suami isteri, jika beras merasa nyaman ditangan 

ketika ia tidak digenggam terlalu keras begitu juga manusia tidak suka dikekang 

dan ditekan begitu keras. Oleh karena itu perlakukan orang yang engkau sayangi 

dengan baik, dengan begitu ia akan nyaman di genggamanmu, dalam pelukanmu. 

Pinang merupakan lambang keturunan orang yang baik budi pekerti, jujur, 

serta memiliki derajat tinggi. Bersedia melakukan suatu pekerjaan dengan hati 

terbuka dan bersungguh-sungguh. Makna ini ditarik dari sifat pohon pinang yang 

tinggi lurus ke atas serta mempunyai buah yang lebat dalam setandan. 

Jarum dan benang disimbolkan sebagai perekat dan pemersatu dari dua 

rumpun keluarga. Artinya bila disuatu waktu terjadi suatu permasalahan di dalam 

kehidupan rumah tangga atau keluarga besarnya, maka diharapkan diantara mereka 

tampil sebagai jurum untuk merajut kembali kesalah pahaman diantara mereka 

sebagaimana layaknya jarum dan benang, jika terdapat pakaian yang robek dirajut 

kembali dengan memakai jarum dan benang. 

Pisau mengandung arti bahwa kelak calon pengantin mattugengkeng 

majjama hati yang tajam dan keras dalam bekerja. Sehingga pemaknaan ini 

dianggap bisa menjadi harapan besar kedepannya dalam menaugi bahtera 

rumahtangga. 
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 Uraian tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa ”pangolo sompa” 

dalam tradisi masyarakat Bugis memiliki kedudukan penting karena merupakan inti 

dan hakikat perkawinan, karena disitulah penyatuan jiwa pasangan suami isteri. 

Oleh karena itu, tidak sembarang orang yang dapat mempersipkan isi dan 

perlengkapan pangolo sompa tersebut.185 Hakikat perkawinan yang dimaksud 

sebagaimana yang tergambar dalam makna yang disimbolkan pada isi pangolo 

sompa tersebut. 

b) Akka-Akka (Barang Bawaan Pengantin Laki-Laki) 

Akka-akka yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan diluar 

mahar dan Doi Menre yang diberikan pada saat Mappenre Botting, berupa 

perlengkapan sehari-hari pihak perempuan seperti: Pakaian, Perhiasan, Kosmetik 

dan lain sebagainya merupakan simbol kesanggupan seorang suami akan memenuhi 

kebutuhan sandang isterinya kelak. Jenis akka-akka yang diberikan tergantung dari 

permintaan pihak perempuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Adapun barang 

bawaan dalam kelompok akka-akka ini pada masyarakat Bugis Soppeng pada 

umumnya berjumlah 12 pasang atau semuanya 24 buah. 

c) Walasuji (Tempat Berisikan Buah-buahan) 

Walasuji yang dimaksudkan di sini adalah tempat buah pappaenre 

berbentuk persegi empat yang terbuat dari anyaman bambu. Persegi empat dalam 

tradisi Bugis disebut “sulapa eppa” yang menyimbolkan susunan alam semesta, 

api, air, angin, dan tanah. Dengan pandangan ini, masyarakat Bugis memandang 

dunia sebagai sebuah kesempurnaan. Secara makro, alam semesta adalah satu 

kesatuan yang tertuang dalam sebuah simbol aksara Bugis-Makassar, yaitu “sa” 

yang berarti seua, artinya tunggal atau esa. Begitu pula secara mikro, manusia 

adalah sebuah kesatuan yang diwujudkan dalam sulapa eppa.  

 
185 Hj. Andi Dude (79 tahun), Tokoh Adat, wawancara, tanggal 05 Januari 2023, di 

Soppeng. 
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Adapun isi walasuji adalah Nangka (Panasa), Pisang 1 tandan (otti 

mattunrung), Nenas (buah pandang), tebu, kelapa 1 tandan (kaluku mattunrung), 

buah lontar (buah ta’), maka tersusunlah sebuah kalimat dalam bahasa Bugis 

“mamminasa ati mattunrung, pada cenninna tebbue nalunranna kalukue, engkana 

buah salak bennengnge bajae sangadie engkka atassalanna botting burane, rilawa-

lawai nasaba lasawa-lawa papoji naengka tang pada tanna buah taE engkae natiwi 

botting buranewe.186 Maksudnya: “aku menyerahkan diri seutuhnya dengan senang 

hati, jika seandainya disuatu waktu terdapat kekeliruan dan kesalahan yang 

dilakukan, maka diusahakan diperbaiki dan dinasehati agar tetap bertahan sebagai 

suami isteri”.187 Begitu luas makna yang terkandung didalam simbol-simbol adat 

yang dihadirkan dalam sebuah perkawinan Bugis Soppeng. Sehinnga besar harapan 

dan keinginan agar kelak calon pengantin dapat memiliki jiwa yang humanis. 

g) Ripakawing (Akad Nikah) 

Prosesi akad nikah masyarakat Bugis pada umumnya pengantin laki-laki 

dan pengantin perempuan ditempatkan pada tempat yang terpisah. Pengantin laki-

laki duduk pada tempat yang telah disediakan dan pengantin perempuan berada 

pada kamar yang telah disediakan pula. 

Hj. Andi Dude mengatakan bahwa; ”pemisahan tempat antara pengantin 

laki-laki dan pengantin perempuan tidak terlepas dari sejarah masa lalu, dimana 

pada waktu itu perempuan (gadis) terkadang menjadi ajang persaingan dikalangan 

pemuda-pemuda untuk mempersuntingnya, sehingga seorang gadis manakala telah 

dilamar oleh seorang laki-laki dan lamarannya diterima, maka perempuan tersebut 

disembunyi sampai selesainya akad nikah”.188 Hj. Andi Dude lebih lanjut 

mengatakan bahwa; ”setelah acara mengucapkan akad nikah (ijab qabul), maka 

 
186 Andi Dude (79 tahun), Toko Adat, wawancara, 05 Januari 2023, di Soppeng. 
187 Diterjemahkan Oleh Muhammad Kasim.  
188 Andi Dude (79 tahun), Tokoh Adat, wawancara, 05 Januari 2023, di Soppeng. 
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pengantin laki-laki dengan pakain kebesarannya dituntun oleh seorang laki-laki 

yang dituakan dan berpengalaman menuju kamar yang ditempati mempelai 

perempuan untuk acara mappasikarawa sebagai tanda bahwa keduanya telah sah 

untuk bersentuhan. 

 Menurut kebiasaan pada masyarakat Bugis Soppeng, ketika pengantin laki-

laki diantar ke kamar pengantin perempuan, pintu kamar pengantin perempuan 

telah dijaga oleh beberapa perempuan untuk meminta sesuatu dari pihak pengantin 

laki-laki, setelah diberikan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk 

membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah 

materi (uang logam, gula-gula dan semacamnya) yang dihamburkan di depan pintu. 

Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, 

lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. 

Setelah pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya didudukkan di 

samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi mappasikarawa. 

Dalam tradisi mappasikarawa ketika mempelai laki-laki dan perempuan 

sudah berhadap-hadapan di dalam kamar pengantin, maka pertama-tama yang harus 

dilakukan adalah menyentuhkan ibu jari tangan kanannya, kemudian mengambil 

ibu jari tangan kanan masing-masing kedua mempelai dan kedua ibu jari dimaksud 

dipertemukan dengan menjepit kedua ibu jari kedua mempelai tersebut.Adapun 

rincian perilaku dimaksud sebagai berikut: 

a)  Ibu jari (jempol) tangan laki dan perempuan di pertemukan (bersentuhan) dengan  

tujuan merasakan sentuhan tipis antara kulit pengantin baru. 

b) Pappasikarawa memegang kedua ibu jari tersebut, dengan tujuan  

mempersatukan pengantin baru dengan harapan Bersama dan terus Bersama 

baik ketika merasakan kesulitan maupun kesenangan. 
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c) Pappasikarawa memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin  

perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing (tidak saling menekan) 

agar keduanya merasakan kelembutan dan kenyamanan. 

Perbedaan versi pappasikarawa tersebut, meskipun berbeda-beda bacaan 

dan caranya namun maksud dan tujuannya sama, yaitu agar kedua mempelai 

mendapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga. Karna sesungguhnya tantangan setelah perkawinan jauh 

lebih besar dan menantang dibanding ketika masih membujang. 

h) Millau Addampeng (Memohon Maaf dan Restu Kedua Orang Tua) 

Setelah acara mappasikarawa selesai, maka kedua mempelai keluar dari 

kamarnya lalu dituntun, menuju kedua orang tua pengantin perempuan untuk 

memohon maaf “millau addampeng” dan mohon restu kepada kedua orang tua 

pengantin perempuan dan seluruh keluarga yang sempat hadir atas hidup baru 

kedua mempelai. Selanjutnya kedua pengantin diantar menuju ke pelaminan untuk 

bersanding menerima ucapan selamat dan doa restu dari tamu dan keluarga yang 

hadir. 

i) Mapparola (Kunjungan Pengantin Perempuan) 

Mapparola merupakan kegiatan kunjungan balasan pihak keluarga 

pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki untuk menghadiri pesta pihak 

pengantin laki-laki. Pengantin perempuan menuju rumah orang tua pengantin laki-

laki untuk melakukan perkenalan dan doa restu kepada orang tua dan keluarga 

suminya. 

Acara mapparola pada masyarakat Bugis Soppeng dilakukan hari itu juga 

sesudah acara akad nikah. Kedua suami isteri diantar oleh kerabat, anggota 

keluarga, dan handai taulan menuju kediaman orang tua pengantin laki-laki. Ketika 

kedua suami isteri dan pengantar tiba dihadapan rumah orang tua pengantin laki-
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laki, keduanya lalu ditaburi beras (yampo berre) diiringi ucapan “kurru sumange” 

yang artinya sama dengan ucapan selamat datang atau doa panjang umur. Dalam 

acara penerimaan menantu baru ini, orang tua pengantin laki-laki (mertua) biasanya 

memberi hadiah-hadiah kepada menantunya berupa pakaian atau perhiasan emas 

dan lain-lain. Sebagai bentuk kemuliaan antara pihak keluarga pengantin 

perempuan dan pihak keluarga pengantin laki-laki. 

j) Mappoleang Mpunge (Bawaan Pertama) 

Pihak keluarga laki-laki berkunjung serta membawa kelapa dan gula merah 

sebagai makna filosofis yaitu suami mempunyai kesiapan dan kesungguhan hati 

seorang suami untuk hidup berumah tangga dengan isterinya. Tentu harapan-

harapan baik yang diinginkan kelak seperti lezatnya kelapa dan manisnya gula 

merah. 

k) Massita Baiseng (Silaturahmi Antara Keluarga Laki-laki dan Perempuan)  

Setelah marola dilaksanakan biasanya pihak pengantin laki-laki Bersama 

keluarga terdekatnya berkunjung ke rumah pengantin perempuan dengan membawa 

baki (piring besi yang lebar) yang ditutup yang berisikan ikan kering (pijja bale 

rakko), gula pasir (golla kessi), kopi, beras (berre). Dimaksudkan untuk agar nanti 

suami dapat memberi nafkah lahir batin kepada isteri sebagai tanggung jawabnya. 

Selanjutnya pihak keluarga perempuan mengantar pengantin sebagai 

kunjungan balasannya, untuk bermalam selama tiga malam (mabenni tellu penni) 

dengan membawa lauk pauk yang berisi ketan (sokko), ayam lengkuas (nasu likku), 

buras atau nasi, sebagai makna kebersamaan dan kenyamanan dalam bahtera rumah 

tangga. 

Makna lain yang dapat dipetik dari tradisi penyerahan makanan bahwasanya 

seorang suami sudah menyerahkan dengan hati yang lapang dengan penuh 

keikhlasan dalam artian suami memiliki kewajiban dengan penuh tanggungjawab 
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menafkahi istrinya. Segala apa yang dihasilkan suaminya diserahkan kepada isteri, 

sementara istri diharapkan agar bisa mengolah bahan itu dengan racikannya sendiri 

sesuai selera suaminya.  

Dalam konsep Islam seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka 

wajib baginya memberinya nafkah, hal ini didasarkan pada Alquran, Allah swt 

berfirman dalam QS. Al-Baqarah/ 2:228 

فِِۖ ࣖ ع رُو  ل هُنَّ مِث لُ الَّذِي  ع ل ي هِنَّ باِل م   و 

Terjemahnya: 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
dengan cara yang ma’ruf.189 

Ibnu Katsir berkata,‟maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah 

oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka 

hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, 

dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- 

hak lainnya “.190 

Rasulullah saw bersabda; 

 ولهن عليكم  رزقهن وكسوتهن بالمعروف
Artinya: 

Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) 
yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).191 

Terlepas dari makna simbol-simbol yang dipergunakan dalam tradisi 

penyerahan makanan, pesan inti yang ingin disampaikan bahwa jika kelak suami 

mendapatkan rezki berupa bahan makan sebagaimana yang disimbolkan tersebut, 

raciklah bahan tersebut sesuai dengan selera suami. 

 

 

 
189 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36. 
190 Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir , jilid 1, (Jakarta: Pustaka Asy-Syafii, 2015), h.272. 
191 Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al Qusyair an Naesabury, Shahih Muslim, Juz. 4 

(Beirut: Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, 1992), h. 867. hadis ke 2137. 



136 
 

 
 

l) Massiara Kubburu (Ziarah kubur) 

Meskipun banyak pihak mengatakan bahwa ziarah kubur bukanlah 

merupakan rangkaian dalam upacara perkawinan masyarakat Bugis Soppeng, 

namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih sering dilakukan karena merupakan 

tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis Soppeng, yaitu lima hari atau 

seminggu setelah kedua belah pihak melaksanakan upacara perkawinan. Pesan 

yang ingin disampaikan pada kegiatan ini adalah kelak suami-isteri ini ketika 

merasakan nikmatnya kehidupan jangan lupa akan ujung dari perjalanan hidup 

yaitu kematian. 

m) Cemme-Cemme (Mandi-mandi) 

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis khususnya Soppeng bahwa 

setelah upacara perkawinan yang banyak menguras tenaga dan pemikiran maka 

rombongan dari kedua belah pihak pergi mandi-mandi atau rekreasi di suatu tempat 

untuk menghilangkan kelelahan. 

Biasanya dilakukan secara berombongan ke permandian lejja atau ompo. 

Menurut Andi Ahmad Saransi bahwa kata lejja berarti diinjak atau dilalui, 

sedangkan kata ompo yang berarti muncul, nampak dipermukaan, meningkat atau 

bahagia. Dengan demikian mandi di permandian lejja ata ompo merupakan simbol 

agar kelak kedua mempelai membina rumahtangganya akan hidup dalam keadaan 

Bahagia dengan mendapatkan rezki  yang melimpah, sesuai dengan pengertian kata 

lejja dan ompo. Kebahagiaan kedua mempelai akan muncul atau terwujud apabila 

bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Dan semoga kedua mempelai si-ompo-reng 

dalam menjalin bahtera rumahtangganya. 

Dari berbagai tradisi perkawinan masyarakat Bugis Soppeng yang telah 

diuraikan, bila dilihat dari aspek pelaksanaan dan makna-makna yang terkandung 

didalam simbol-simbol yang dipergunakan hampir semuanya mengandung 
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kebaikan dan memberikan sifat optimisme kepada Allah swt, yang oleh masyarakat 

Bugis Soppeng disebut assennu-sennureng. Assennu-sennureng dalam pandangan 

Islam dikenal dengan istilah Tafa’ul (optimis). 

D. Perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah Terhadap Simbol Perkawinan Adat Bugis 

Soppeng. 

Tradisi yang terdapat dalam tahapan perkawinan adat Bugis Soppeng 

merupakan adat yang telah dijunjung tinggi oleh Masyarakat, tentu hal ini dianggap 

sebagai sebuah kebaikan bagi masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Soppeng. 

Karna sesungguhnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama. 

 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, serta tidak bertentangan dengan 

dalil syara’ atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya 

memperkuat terwujudnya ‘urf yang sahih karena bila 'urf bertentangan dengan nash 

atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang 

fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum, sehingga 

menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 'Urf seperti 

ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila 

tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.192 

Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk 

juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.193 

Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan 'urf. Penetapan hukum 

berdasarkan 'urf dalam hal ini termasuk dalam berdasarkan kesimpulan (menurut 

 
192 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, h. 143-144. 
193 A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Cet. 

10; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 89. 
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yang tersirat). Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan 

penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut.194 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf dapat dipakai 

sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, 'urf bukan dalil yang berdiri 

sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik 

berbentuk ijma' maupun maslahah. ‘Urf yang berlaku di kalangan masyarakat 

berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu 

diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah 

terjadi ijma', meskipun berbentuk ijma' sukuti.195 

 Menurut sebagian orang segala ritual atau upacara adat merupakan bid'ah 

alasannya karena pada masa nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara 

semacam itu di masanya. Namun zaman berkembang dan berubah sedangkan 

aturan-aturan normatif itu bersifat stagnan. Ketika terjadi benturan tidak semuanya 

harus dikonfomasikan dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal yang mesti 

mengikuti dinamisasi masyarakat. Meski tidak semua adat istiadat itu bisa masuk 

dalam kaidah ushul fiqh hanya yang benar dan baik (shahih) saja, bukan yang buruk 

(fasid) dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat dan budaya 

mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam, tidak 

heran para ulama ushul dan fiqh menjadikan adat dan budaya sebagai acuan dalam 

merumuskan hukum.196 

Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa adat istiadat Arab yang di adopsi 

dan dipelihara oleh syari'at. Misalnya syarat kesepadanan pasangan (kafa'ah) 

dalam pernikahan, adat ini ternyata berasal dari budaya arab pra-Islam. Namun, 

 
194 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 97. 
195 Firdaus, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Kompherensif, h. 119-

120. 
196 Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013. 
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budaya tersebut tidak serta merta karena mengandung nilai-nilai positif, atau 

maslahat. 

Para ulama sepakat bahwa adat istiadat yang baik itu wajib di pelihara dan 

diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang 

berlaku secara umum dan konstan disuatu masyarakat telah menjadi kebutuhan 

primer elementer (hajiyyah-daruriyyah). Juga dipastikan ada kesepakatan bersama 

terhadap maslahatnya. 

 Dalam budaya Suku Bugis terdapat berbagai macam jenis adat istiadat yang 

dapat memberikan gambaran tentang budaya orang Bugis. Bagi Masyarakat bugis, 

ada tempat jenis adat yaitu: “Ade' Marajae” (Adat yang agung) yang dipakai 

dikalangan Raja atau para pemimpin, “Ade' Puraonrro" yaitu adat yang sudah 

dipakai sejak lama di masyarakat secara turun temurun, “Ade' Assamaturukeng" 

peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan dan “Ade' Abiasang" yaitu adat 

yang dipakai dari dulu sampai sekarang dan sudah diterapkan dalam 

masyarakat."197 

 Terbentuknya simbol-simbol dalam upacara adat tersebut berdasarkan 

nilai-nilai etis dan pandangan hidup yang berlaku dalam masyarakat. Pendukung 

nilai-nilai serta adanya pandangan hidup yang sama mencerminkan corak 

kebudayaan masyarakat di Kabupaten Soppeng. Dengan melalui simbol-simbol, 

pesan ajaran agama, nilai-nilai etis dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat, disampaikan kepada semua warga masyarakat sehingga 

penyelenggaraan upacara adat merupakan juga sarana sosialisasi, terutama bagi 

warga masyarakat yang masih muda, yang harus mempersiapkan diri sebelum 

 
197 Djazuli, Kaidah-kaidah fikih (kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah 

praktis) Jakarta Putra Grafika,2006,Cet,6 h.78. 
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menginjak masa dewasa dan mampu menyesuaikan diri dalam tata pergaulan 

masyarakat secara utuh.198 

Dalam hal ini ulama terhadap adat/tradisi perkawinan masyarakat Bugis, 

berbeda pendapat mengenai hukum pelaksanaan tradisi dalam perkawinan. 

Sebagian ulama yang berpadangan bahwa pelaksanaan tradisi dalam perkawinan 

hukumnya haram dan sebagian yang lain mengatakan pelaksanaan tradisi dalam 

perkawinan hukumnya makruh dan bahkan ada yang berpandangan bahwa 

pelaksanaan tradisi dalam perkawinan hukumnya mubah (boleh). Untuk lebih 

jelasnya, berikut ini akan diuraikan secara berturut-turut pandagan hukum ulama 

yang dimaksud beserta alasannya.199 Beberapa pendapat diatas akan di jelaskan 

pada uraian dibawah ini. 

1. Pelaksanaan tradisi dalam perkawinan hukumnya haram. 

Ulama yang berpandangan bahwa pelaksanaan tradisi dalam perkawinan 

adalah haram dengan alasan bahwa; 1) mengandung unsur syirik, 2) mengandung 

unsur bid’ah, 3) mengandung unsur pemborosan, 4) mempersulit diri dan, 5) 

mengandung unsur taklid buta. 

Pertama unsur kemusyrikan yang dimaksudkan adalah kepercayaan 

dinamisme yang masih percaya terhadap roh-roh para nenek moyang yang akan 

berpengaruh pada diri dan keluarganya manakala tidak dilaksanakan. Tradisi yang 

dimaksud oleh kelompok ini seperti baca doa selamat dalam bahasa bugis “doang 

salama” yang ditujukan kepada arwah para leluhur, dimana masyarakat Bugis 

Soppeng masih kental dengan tradisi ini. 

 
198 Tamarasari Desi, “Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat 

Pada Daerah Otonom”, Jurnal Kriminologi Indonesia, https://www.neliti.com (Diakses 24 Juli, 

2022). 
199 Sudirman Sesse, “Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam 

Perspektif Hukum Islam”, (Disertasi Pascasarjana UIN Alauddin Makassar: 2017). 
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Islam melarang penganutnya untuk mensyerikatkan Allah swt. Karena 

kemusyrikan merupakan suatu perbuatan dosa besar. Hal ini ditegaskan dalam QS. 

Lukman: 31/13: 

بنُ يَّ لٗ  تشُ رِ  هُو  ي عِظُها يَٰ نُ لِٗب نهِٖ و  اِذ  ق ال  لقُ مَٰ ك  ل ظُل مٌ ع ظِي مٌ و  ر  ِ ْۗاِنَّ الش ِ  ك  باِللَّّٰ

Terjemahnya: 

Dan (Ingatlah) ketika Luqmasn Berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.200 

Ayat tersebut di atas dengan tegas memerintahkan agar manusia tidak 

berbuat syirik (mempersekutukan Allah), oleh karena itu segala hal yang dapat 

membawa manusia kepada kemusyrikan harus ditinggalkan termasuk pelaksanaan 

adat/tradisi dalam perkawinan. 

Membacakan doa untuk keselamatan orang yang telah meninggal dunia 

menurut peneliti bukanlah termasuk perbuatan musyrik. Sebab, Setiap doa kaum 

muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit. Hal ini didasarkan 

pada firman Allah swt. Dalam QS. Al Hasyr: 59/10. 

ن ا   س ب قوُ  الَّذِي ن   انِن ا  و  خ  لِِٗ و  ل ن ا  فِر   اغ  بَّن ا  ر  ن   لوُ  ي قوُ  ب ع دِهِم    
مِن ٌۢ اۤءُو   ج  الَّذِي ن   و 

بَّ  ا ر  نوُ  م  لَّذِي ن  اَٰ بِن ا غِلاًّ ل ِ ع ل  فيِ  قلُوُ  لٗ  ت ج  انِ و  ي م  ِ حِي مٌࣖ باِلٗ  فٌ رَّ ءُو   ن آَٰ اِنَّك  ر 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), 
mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara 
kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau 
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang 
beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi 
Maha Penyayang.201 

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang dapat 

diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia 

 
200 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412. 
201 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 547. 
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adalah doa karena ayat ini mencakup umum, yaitu orang yang masih hidup ataupun 

yang sudah meninggal dunia. 

Jadi menurut peneliti tidak boleh kita lansung menjastifikasi kehalalan dan 

keharaman suatu hal sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu. Termasuk 

dalam hal tradisi mabbaca doang pada acara perkawinan masyarakat Bugis di 

Soppeng. 

Kedua tradisi masyarakat Bugis dalam perkawinan mengandung usur 

bid'ah, karena melaksanakan pernikahan merupakan perintah agama sedang 

melaksanakan perintah merupakan ibadah. Menambahkan sesuatu dalam ibadah 

yang tidak dicontohkan oleh Nabi saw. merupakan bid’ah dan semua bid’ah adalah 

sesat. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. sebagai berikut: 

ُ  فلَا مُضِلَّ  لهَُ  ، وَمَنْ  يضُْلِلْ  فلَا هَادِيَ  لهَُ  ، إِنَّ  أصََدقََ  الْحَدِيثِ   مَنْ  يهَْدِ  اللَّّ

ُ  عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ  ، وَشَرَّ  د   صَلَّى اللَّّ ِ  ،  وَأحَْسَنَ  الْهَدْيِ  هَدْيُ  مُحَمَّ  كِتاَبُ  اللَّّ

 الأمُُورِ  مُحْدثَاَتهَُا ، وَكُلَّ  مُحْدثَةَ   بدِْعَة   ،  وَكُلَّ  بِدْعَة   ضَلالةَ   ،  وَكُلَّ 

 ضَلالةَ   فيِ النَّرِ 

Artinya: 

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat 
menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang 
dapat memberinya petunjuk. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah 
Kitab Allah (alquran), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk 
Muhammad saw., dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsat (perkara 
baru yang diada-adakan), dan setiap yang baru diada-adakan adalah bid’ah, 
setiap bid’ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu (tempatnya) di dalam 
neraka” (HR. Nasa‟i)202 

Pada hadis di atas, ada dua hal yang disebut sebagai perkara yang paling 

buruk, yaitu: Muhdatsat dan Bid’ah. Muhdatsah secara bahasa adalah perkara baru 

yang diada-adakan. Sedangkan bid’ah adalah perkara baru yang diadakan dan 

 
202 Yulian Purnama, Hadis-Hadis Tentang Bid’ah, 27 Oktober 2022. 

https://muslim.or.id/11456-hadits-hadits-tentang-bidah.html. 

https://muslim.or.id/11456-hadits-hadits-tentang-bidah.html
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belum pernah ada sebelumnya. Al-Imam Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam 

mengemukakan bahwa bid’ah adalah: 

“Bid’ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (dikerjakan) 
pada masa Rasulullah saw”.203 

Pemahaman kelompok ini berdasarkan hadis tersebut di atas, berarti seluruh 

perkara baru yang tidak pernah ada di masa Rasulullah saw, dianggap sesat dan 

terlarang, apakah perkara yang berbau agama maupun yang tidak. Sampai di sini, 

sepertinya tidak ada sedikitpun pengecualian, karena keumuman lafaz muhdatsat 

atau bid’ah secara bahasa mencakup segala hal yang baru, termasuk urusan 

duniawi. 

Dalam khasanah literatur fikhi, bid’ah secara garis besar dikelompokkan 

menjadi dua yaitu; bid’ah hasanah (baik) dan bid’ah sayyiah (buruk), sebagaimana 

yang dikatakan oleh imam Syafi’ih: “Sesuatu yang diada-adakan itu adalah itu ada 

dua macam. Pertama sesuatu yang bari itu menyalahi alquran, sunnah Nabi saw., 

atsar sahabat atau ijma‟ ulama, hal itu disebut dengan bid’ah dhalalah. Dan kedua, 

jika sesuatu yang baru tersebut termasuk kebajikan yang tidak menyalahi sedikitpun 

dari itu (alquran, sunnah Nabi saw, ijma’ ulama), maka perbuatan tersebut 

tergolong perbuatan baru yang tidak dicela”. 

 Bid’ah hasanah adalah bid’ah yang tidak dilarang dalam agama karena 

mengandung unsur kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, masuk 

dalam kategori ini adalah bid’ah wajibah, bid’ah mandubah dan bid’ah mubaha. 

 Sedangkan bid’ah sayyi’ah atau bid’ah dhalalah yaitu bid’ah yang 

mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma agama Islam. 

Bid’ah yang masuk dalam kategori ini adalah bid’ah muharramah.  

 
203 Al-Imam Abu Muhammad „Izzuddin bin „Abdissalam, Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih 

Al-Anam, Juz. 2 (t.tp), h. 172. 
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 Berdasarkan dengan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak 

semua bid’ah itu dilarang dalam agama. Oleh karena itu, yang tidak diperkenankan 

adalah perbuatan yang dikhawatirkan menghancurkan sendi-sendi agama Islam, 

sedangkan amaliah yang akan menambah daya tarik agama Islam tidak dilarang 

bahkan untuk saat ini sudah waktunya umat Islam lebih kreatif untuk menjawab 

berbagai persoalan zaman. 

 Alasan ketiga mengandung unsur mubazir, karena dalam pelaksanaan adat 

dalam perkawinan itu banyak sekali kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan 

dan setelah selesai semua perlengkapan tersebut dibiarkan dan bahkan dibuang 

begitu saja. Misalnya pada acara penjemputan pengantin (maddupa botting) dan 

acara mappacci menabur beras kepada pengantin sehingga beras berserakan 

dimana-mana. Pada hal ini ajaran agama Islam melarang perbuatan mubazir 

sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra‟ :17/27 

رًا   ب هِٖ ك فوُ  نُ لِر  ك ان  الشَّي طَٰ طِي نِ ْۗو  ان  الشَّيَٰ و  ا اِخ  رِي ن  ك انوُ َٰٓ  اِنَّ ال مُب ذ ِ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan 
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.204 

Berhubungan dengan itu, menjadi keharusan bagi kita semua ummat yang 

beragama dan memiliki intelektual keilmuan untuk lebih mempertimbangkan 

tradisi menghaburkan beras kepada calon pengantin. Sehingga kita dapat terhindar 

dari kategori unsur mubazir ini.  

Alasan keempat unsur taqlid buta, artinya dalam pelaksanaan tradisi dalam 

perkawinan hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulunya tanpa 

mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Memang tidak dapat dipungkiri 

 
204 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 284. 
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bahwa, sebagian besar orang yang melakukan adat dalam perkawinan saat ini tidak 

mengetahui secara benar makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya. 

Berdasarkan keterangan di atas menunjukan bahwa dalam pelaksanaan adat 

dalam perkawinan masyarakat bugis Kota Soppeng mengandung unsur taqlid buta, 

sementara taqlid buta dalam Islam dilarang sebagaimana yang ditegaskan dalam 

QS. al- Israa’/17:36 

ىِٕك  ك ان  ع ن هُ  
اد  كُلُّ اوُلَٰۤ ال فؤُ  ر  و  ال ب ص  ع  و  ا ل ي س  ل ك  بهِٖ عِل مٌ ْۗاِنَّ السَّم  لٗ  ت ق فُ م  و 

لًٗ  ـُٔو  س   م 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.205 

Dalam hadis Rasulullah saw. ditegaskan: 

 عَنْ  ابَىِ هُرَيـرَْةَ  رض  انََّ  النَّبيَِّ  ص  قاَلَ  :كُل   امُـَّتىِ يدَْخُلـُوْنَ  الْجَـنَّةَ  اِلَّْ 

 مَنْ  ابَـىَ .قاَلـُوْا يـاَ رَسُوْلَ  اللِ  وَ  مَنْ  يـَأبْـىَ؟  قاَلَ  :مَنْ  اطََاعَنىِ دخََلَ 

 الْجَـنَّةَ  وَ  مَنْ  عَصَانىِ  فـَقَدْ  ابَـَ 206ى

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Semua 
ummatku kelak akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau". Para 
shahabat bertanya, "Ya Rasulullah siapa orang yang tidak mau (masuk 
surga) itu ?". Beliau saw bersabda, "Barangsiapa yang ta'at kepadaku, 
niscaya ia masuk surga dan barangsiapa yang bermakshiyat kepadaku, 
berarti ia tidak mau (masuk surga)". 

Dari dua alasan terakhir mengenai keharaman melakukan tradisi 

perkawinan dalam masyarakat Bugis yaitu, mubazir dan taklid buta menurut hemat 

peneliti ada benarnya. Karena berdasarkan pengamatan peneliti diperoleh data 

 
205 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285. 
206 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-

Ju‟fiy Al Bukhari, Shahihul Bukhari, juz 8, (Yogyakarta, Pustaka As- Sunnah, t.th) h. 139. 
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bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahu makna dan esensi dari tradisi yang 

dilakukan, tetapi bukan berarti tradisi perkawinan tersebut haram untuk 

dilaksanakan. 

2. Ulama yang berpendapat bahwa pelaksanaan upacara adat dalam perkawinan 

hukumnya makruh. 

Berdasarkan pengamatan peneliti diperoleh data bahwa pelaksanaan 

upacara adat dalam pekawinan masyakarat Bugis yang mendukung pendapat ini 

sudah banyak melakukan penyesuaian terhadap tradisi yang dilakukan masyarakat 

Bugis di Soppeng, seperti tradisi mandi majang, khatam al-quran dan baca barazanji 

pada malam “tudang penni” (Bugis) diganti dengan kegiatan pengajian (ceramah), 

upacara “mappasikarawa” disederhanakan dan segala hal yang dianggap 

melenceng dari akidah Islam dan dapat membawa kepada suatu kemudharatan 

ditinggalkan karena mengandung unsur syubhat. 

Syubhat adalah perkara yang masih samar hukumnya, apakah halal atau 

haram. Jika kita menemukan perkara semacam ini, maka lebih utama untuk 

ditinggalkan. 

Pendapat tersebut didasarkan pada sabda Nabi saw. sebagai berikut: 

 عَنْ  أبَيِْ  عَبْدِ  اللِ  الن عْمَانِ  بْنِ  بِشِيْر رضي الل عنهما قاَلَ  :سَمِعْتُ  رَسُوْلَ 

 اللِ  صلى الل عليه وسلم يقَوُْلُ ) :إِنَّ  الحَلالَ  بَيهنِ   وَإِنَّ  الحَرَامَ  بَيهِن   وَبَيْنهَُمَا

 أمُُوْر   مُشْتبَهَِات لَْ  يعَْلمَُهُنَّ  كَثِيْر   مِنَ  النَّاس،ِ فمََنِ  اتَّقىَ الش بهَُاتِ  فقََدِ 

  اسْتبَْرأَ  لِدِيْنهِِ  وعِرْضِه، وَمَنْ  وَقعََ  فيِ الش بهَُاتِ  وَقَعَ  فيِ  الحَرَامِ 

Artinya: 

Dari Abu Abdullah An Nu‟man bin Basyir ra, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang 
haram juga jelas dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar, 
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menghindar 
dari yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan 
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barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka dia telah terjatuh 
dalam perkara yang haram. (HR. Bukhari dan Muslim).207 

Hadis diatas menejelaskan tentang halal dan haram itu pasti jelas sedangkan 

diantara kedua itu ada perkara samar yang membuat kita tidak mengetahuinya. 

Namun perlu juga digaris bawahi bahwasanya tardisi yang dilaksanakan dalam 

perkawianan adat Bugis Soppeng tidak lepas dari harapan-harapan baik yang di 

maknakan pada simbol-simbol yang ada atau dalam istilah Bugis Soppeng sennu-

sennureng (tafa’ul).  

3. Ulama yang berpandangan bahwa pelaksanaan upacara adat dalam perkawinan 

hukumnya mubah. 

Ulama yang berpandangan bahwa mubah (boleh) hukumnya melaksanakan 

upacara adat dalam perkawina masyarakat, karena tradisi/adat tersebut telah 

disesuaikan dengan konsep dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.  

a. Teori Receptie A Contrario yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku 

bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama 

Islam dan Hukum Islam. 

b. Kaidah ushul Al-Ashlu Fil Asyyaa-i al-Ibaahah (hukum asal dari segala 

sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal atau boleh) 

c. Kaidah hukum Islam 

وَاجِب   فهَُوَ  بهِِ  إلَِّْ  الْوَاجِبُ  يتَِم   لَْ  مَا  

Artinya: 

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu 
hukumnya wajib.208 

 
207 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-

Ju’fiy Al Bukhari, Shahihul Bukhari, juz 8, (Yogyakarta, Pustaka As-Sunnah, t.th) hal. 164. 

(Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599). 
208 Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zakrasyi, Al-Bahr Al-Muhith, juz 7 (Beirut: 

Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, tt), h.358. Lihat juga Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah 

Asasi (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 20. 
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Berdasarkan tiga teori di atas maka sarak (syariah) dan adek (adat) menjadi 

dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat 

Bugis. Saat kehidupan diatur dengan pangngaderreng (undang-undang sosial) 

sebagai falsafah tertinggi yang mengatur dan ditaati masyarakat Bugis. Unsur yang 

awalnya hanya terdiri atas empat yaitu; 1) warik (protokoler kerajaan), 2) adek 

(adat-istiadat), 3) bicara (sistem hukum), 4) rapang (pengambilan keputusan 

berdasarkan perbandingan), Untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai 

pegangan hidup, Sistem yang saling mengukuhkan pangngaderreng didirikan atas 

1) warik, 2) adek, 3) bicara,4) rapang, dan 5) sarak.209 Fragmen sejarah ini 

kemudian menjadi karakter penting bagi orang Bugis. Dalam pandangan bahwa ada 

dua sifat yang senantiasa menjadi saling berkaitan. Bukan bertentangan, tetapi 

saling melengkapi. Di satu sisi, selalu terbuka terhadap perkembangan dan 

kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang. Pada saat yang sama, di sisi 

lain bersemayam kesadaran akan masa lampau untuk selalu menjaga tradisi dan 

pesan orang tua.210 

Kehadiran Islam dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk penerimaan 

nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. 

Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak 

meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal. 

Dengan adanya kesinambungan antara adat dan Islam kemudian dalam 

berbagai aktivitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang disertai dengan 

spiritualitas yang berasal dari kearifan yang diemban adat. Ketika menempuh siklus 

kehidupan, maka sandaran utama berada pada dua panduan yaitu adat dan Islam. 

Dalam prinsip ini, semua adat yang bertentangan dengan syariat serta merta 

 
209 Nurhayati Rahman, Cinta, Laut dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo, (Makassar: La 

Galigo Press, 2006), h. 387. 
210 Christian Pelras, The Bugis (Oxford: Blackwell, 1996), h. 4. 
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ditinggalkan. Hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang 

tetap dijalankan. Adapun prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi dasar dalam 

langgengnya pelaksanaan adat. 

Islam adalah satu-satunya agama yang haq; yang diakui keberadaan dan 

kebenarannya oleh Allah sebagaimana firman Allah swt. yang termaktub dalam QS. 

Ali Imran/3:19 sebagai berikut: 

ا   م  ب ع دِ   
مِن ٌۢ اِلَّٗ  ب   ال كِتَٰ توُا  اوُ  الَّذِي ن   ت ل ف   اخ  ا  م  و  مُ ْۗ  س لا  ِ الٗ   ِ عِن د  الَّّٰ ي ن   الد ِ اِنَّ 

اۤ  ِ ف اِنَّ الَّّٰ  س رِي عُ ال حِس ابِ ج  تِ الَّّٰ يَٰ فرُ  باَِٰ ن  يَّك  م  هُمُ ال عِل مُ ب غ ياًٌۢ ب ي ن هُم  ْۗو   ء 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada 
berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang 
pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara 
mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayatayat Allah Maka 
Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.211 

Jika berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran adalah 

peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia 

dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang 

dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin 

berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum Adat, mungkin juga berupa hukum 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum dalam 

konsepsi seperti hukum Barat ini adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia 

untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam 

masyarakat. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya 

ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia 

dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia 

dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia 

 
211 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 52. 
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dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta 

alam sekitarnya. 

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, 

serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat 

bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat (‘urf) setempat. 

Adat atau ‘urf merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu 

kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh 

karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syari’at 

Islam sangat memperhatikan adat (‘urf) masyarakat setempat, misalnya acara 

mappacci dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis. 

Peluang adat (‘urf) untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan 

hukum, secara implisit diisyaratkan oleh beberapa ayat hukum dalam alquran, 

antara lain firman Allah swt. dalam QS. alBaqarah/2: 233 

اع ة  ْۗ  ض  الرَّ يُّتِمَّ  ا ن   اد   ا ر  ن   لِم  ك امِل ي نِ  ل ي نِ  و  ح  د هُنَّ  لٗ  ا و  ضِع ن   يرُ  تُ  لِدَٰ ال وَٰ و 

ا ۚٗ   ع ه  فِْۗ لٗ  تكُ لَّفُ ن ف سٌ اِلَّٗ وُس  ع رُو  تهُُنَّ باِل م  و  كِس  قهُُنَّ و  دِ ل ها رِز  لوُ  و  ع ل ى ال م  و 

الِد ةٌ ٌۢبِو   و  اۤرَّ  تضُ  ف اِن   لٗ   لِك  ۚٗ  ذَٰ مِث لُ  ارِثِ  ال و  ع ل ى  ل دِهٖ و  بوِ  لَّها  دٌ  لوُ  و  م  لٗ   ل دِه ا و 

ا ن    د تُّم   ا ر  اِن   ا ْۗو  ع ل ي هِم  جُن اح   ف لا   ت ش اوُرٍ  و  ا  ن هُم  م ِ اضٍ  ت ر  ع ن   الًٗ  فِص  اد ا  ا ر 

د كُم  ف لا  جُن اح  ع ل ي كُم  اذِ ا س لَّ  لٗ  ا ا و  ضِعوُ َٰٓ ت ر  اتَّقوُا  ت س  فِْۗ و  ع رُو  ت ي تمُ  باِل م  آَٰ اَٰ تمُ  مَّ م 

ن  ب صِي رٌ  لوُ  ا ت ع م  ا ا نَّ الَّّٰ  بمِ  ل مُو َٰٓ اع   الَّّٰ  و 

Terjemahnya: 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 
seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah 
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya 
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
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kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan.212 

 Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 241 

قًّا ع ل ى ال مُتَّقِي ن   فِْۗ ح  ع رُو  ت اعٌ ٌۢباِل م  تِ م  لِل مُط لَّقَٰ  و 

Terjemahnya; 

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban 
bagi orang-orang yang bertakwa.213 

 Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai macam, jenis atau bentuk, 

dan batasan banyak sedikitnya nafkah yang harus diberikan oleh orangtua kepada 

anaknya dan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Hal ini karena Islam 

memahami bahwa tingkat kehidupan, kemampuan, dan adat (‘urf) masyarakat 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syari’at Islam memberikan kesempatan 

untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat (‘urf) setempat. Oleh karena 

itu, ketentuan hukum mengenai kewajiban memberi nafkah bagi suami atau orang 

tua yang ada dalam berbagai kitab fiqh (dari berbagai macam madzhab) berbeda-

beda karena antara lain disebabkan perbedaan tradisi di mana ulama tersebut 

berada. 

 Berkaitan dengan itu, dalam qaidah fiqhiyah disebutkan: “Adat kebiasaan 

dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”214 Qaidah yang lain: “Menetapkan 

(suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar 

nash”215. Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan 

diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat alquran dan al-

Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan 

 
212 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 37. 
213 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 39. 
214 7Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, Cet. Viii (Beirut: 

al-Qalam, 1988), h. 219. lihat juga Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), al-Asybah 

wa al-Naqza’ir (Beirut: Dar al Kutb al-Alamiah, 1985), h. 93. Al-Suyuthi, al-Asybah, h. 63. 
215 Ahmad bin Muhammad al-Zarqa‟, Syarh al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, h. 241. 
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hukum Islam (sebagaimana contoh ayat di atas) dapat dijabarkan kaidah ini dengan 

melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, qaidah fiqhiyah 

memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, 

apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti 

dan memperhatikan adat (‘urf) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam 

menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan.216 Akan tetapi, 

tidak semua adat (‘urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat (‘urf) yang 

dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Tidak bertentangan dengan nash baik alquran maupun al-sunnah; 

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan 

termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan; 

3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa 

dilakukan oleh beberapa orang saja; dan  

4. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdlah.217 

Dengan persyaratan tersebut, para ulama mengklasifikasikan adat (‘urf) ini 

menjadi dua macam, yaitu (1) al-‘urf al-shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 

Islam yang ada dalam nash (alquran dan alsunnah), (2) al-‘urf al-fasid, yaitu 

kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan 

tersebut bertentangan dengan nash atau ajaran-ajaran syari’ah secara umum.218 

Adat (‘urf) yang dapat dijadikan hukum adalah al’urf al-shahih. Oleh 

karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari’at Islam, 

maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, 

 
216 yaihabuddin Ahmad ibd Idris al-Qarrafi, al-Furuq fi Anwa’il Buruq (Beirut: „Alam al-

Kutb. t.th.), h. 49. 
217 H.A. Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen, MA. Ushul Fiqhi; Metolodologi Hukum Islam, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2000), h. 187 
218 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II. (Cet. I Jakarta: Logos, 1990), h. 368. 
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sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisir tanpa 

harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. 

Dengan menyimak pemaparan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka 

dapat dipahami eksistensi tradisi perkawinan masyarakat Bugis Soppeng 

berdasarkan analisis termasuk Al-‘urf al-sahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di 

masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (Alquran dan hadis), tidak 

menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi pelakunya. 

Sehingga perspektif maqasid al-syari’ah dilihat dari kemaslahatan dalam 

pelaksanaannya berada pada tataran tahsiniyat yaitu tingkat kebutuhan yang apabila 

tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu Maqāṣid Al-Syarīʻah (tujuan 

hukum Islam) dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 

Perkawinan ini mempunyai hubungan yang erat dengan Maqāṣid Al-

Syarīʻah, Maqāṣid Al-Syarīʻah itu sendiri adalah sebuah gagasan dalam hukum 

Islam bahwa ketentuan syariah itu  diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang harus dicapai. Menurut para pembawa gagasan ini, tujuan-tujuan yang 

disebutkan tadi diatas dapat ditemukan dan di simpulkan dari sumber utama hukum 

Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. 

Manfaat Maqāṣid Al-Syarīʻah adalah untuk membantu mengetahui hukum 

yang bersifat umum maupun khusus,  memahami nash-nash syar'i secara benar 

dalam menatar praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, 

menjadi referensi oleh para mujtahid dan membantu mujtahid lebih memahami 

hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. 

Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam 

adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan 

itu akan terwujud dengan terpeliharannya kebutuhan yang bersifat dharuriyah, 

hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsaniyat bagi manusia itu sendiri. 
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1. Dharuriyat 

Kebutuhan Dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi 

kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia baik itu di dunia 

maupun di akhirat kelak. Hal ini di jelaskan dalam lima pokok utama yaitu : Agama, 

Jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun diantara lima sendi diatas yang 

berhubungan dengan perkawinan adat Bugis Soppeng adalah sebagai berikut : 

a. Hifz al-din (Memelihara Agama) 

Hifz al-din adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama. 

Memelihara agama (hifz al-Din) melihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan 

fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dengan tujuan adalah 

menjaga sesorang dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan dalam 

agama Islam. 

b. Hifz al-nasl (Memelihara Keturunan) 

Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga serta memelihara keturunan. Dalam 

hal menjaga keturunan maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan 

yang dilakukan seorang laki-laki dan Wanita untuk  bisa mencapai tujuan mulia 

sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam AlQur’an yakni agar terhindari 

dari perbuatan zina. Memelihara keturunan (hifz al-Nasl) demi menjaga dan 

melestarikan keturunan putra-putri Adam, tujuan pernikahan dalam agama Islam 

termasuk mendapatkan keturunan yang shalih. Salah satu jalan investasi di akhirat, 

selain daripada beribadah, termasuk pula keturunan yang sholeh dan sholehah. 

Dalam hal ini perbuatan yang mereka lakukan tersebut sudah sesuai dengan 

Alquran dalam memelihara keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. al-

Mu’minun/23:5-7 

انهُُم  ف اِنَّهُم    ل ك ت  ا ي م  ا م  اجِهِم  ا و  م  و  ى ا ز 
َٰٓ ن  ِۙ اِلَّٗ ع لَٰ فِظُو  جِهِم  حَٰ الَّذِي ن  هُم  لِفرُُو  و 

ن  ۚٗ  ىِٕك  هُمُ ال ع ادوُ 
لِك  ف اوُلَٰۤ اۤء  ذَٰ ر  ى و  نِ اب ت غَٰ مِي ن ۚٗ ف م  لوُ   غ ي رُ م 
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Terjemahnya : 

Dan Orang-orang yang memelihara kemaluanya, kecuali terhadap istri-istri 
mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki: maka sesungguhnya mereka 
tidak tercela; tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), 
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.219 

c. Hifz al-nafs (Memelihara Jiwa) 

Hifz al-nafs adalah kewajiban menjaga dan memlihara jiwa. Memelihara 

jiwa (hifz al-Nafs) jiwa atau perasaan seseorang yang tenang dan tentram atau 

sakinah, akan hadir setelah melakukan perkawinan. Bukan hanya sekedar untuk 

melampiaskan syahwat semata atau perasaan biologis saja, oleh karena nya hal ini 

bisa mengurangi ketenangan tersebut. 

2. Hajjiyat  

Hajiyat secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, akan tetapi menimbulkan 

kesulitan. Islam mengenal rukhshah (keringanan) sebagai langkah yang dapat 

ditempuh untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Rukhshah yaitu hukum yang 

diperlukan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa 

rasa tertekan dan terkekang. 

3. Tahsaniyat 

Secara bahasa tahsiniyat berarti hal-hal penyempurna. Ketika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan bagi 

manusia. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Syatibi 

mendefenisikan tahsiniyat dengan hal-hal yang merupakan sesuai dengan norma 

adat yang berlaku, menghindari hal-hal yang kurang bagus untuk dilihat dan berhias 

dengan keindahan yang sesuai dengan ajaran norma dan akhlak. 

 
219 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 342. 
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Dalam hal perkawinan adat Bugis Soppeng yang termasuk pada kebutuhan 

dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyat akan diurai satu persatu pada penjelasan 

berikut ini yaitu: 

1. Tahapan praperkawinan adat Bugis Soppeng secara keseluruhan berada pada 

tararan tahsiniyat diantaranya mabbalawo cici, mammanu’-manu’, massuro 

atau madduta, mappettuada atau mappasiarekeng, mabbaruga atau 

massarapo, mappasau, mappasilli atau cemme majang, dan mappacci atau 

tudang penni. Dikarenakan secara umum pada tahapan praperkawinan tidak 

sama sekali mengancam keberlangsungan atau eksistensi sebuah perkawinan 

jika tidak dilaksanakan namun akan menjadi sebuah penyempurna atau nilai 

tambah terhadap pelaksanaannya. Namun ada satu tahapan dari praperkawinan 

yang masuk pada tataran hajjiyat yaitu madduppa atau mappaisseng, pada 

tahapan madduppa ini dipandang perlu untuk diberitahukan atau diumumkan 

kepada keluarga, kerabat, serta masyarakat sekitarnya sebagai bentuk saling 

bertemunya sanak keluarga dan wadah silaturahmi. Dilihat dari segi 

kemanfaatannya tentu tahap madduppa atau mappaisseng ini akan memberikan 

kemudahan kepada pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena tidak 

menutup kemungkinan ada dari pihak keluarga, tetangga, dan kerabat yang 

akan memberi bantuan baik berupa tenaga, materi, atau bahkan kelengkapan 

yang akan dibutuhkan dalam proses perkawinan. 

2. Tahapan pelaksanaan perkawinan adat Bugis Soppeng yang termasuk pada 

kategori dharuriyat yaitu ripakawing (akad nikah), dikarenakan akad nikah 

adalah inti dari sebuah pelaksanaan perkawinan dan sebagai bentuk hifz al-nasl 

(menjaga keturunan) sekaligus hifz al-din (memelihara agama), sehingga 

dalam pelaksanaannya adalah menjaga eksistensi kehidupan manusia. Dalam 

hal menjaga keturunan maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan 
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perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan Wanita untuk  bisa mencapai 

tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam Alquran yakni 

agar terhindari dari perbuatan zina. Selanjutnya tahapan pelaksanaan 

perkawinan yang termasuk kategori hajjiyat yaitu mappegau (pesta 

perkawinan) atau walimatul ursy sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah saw 

bersabda, “Adakanlah pesta perkawinan (walimatu al-'ursy) dengan 

menyembelih walaupun seekor kambing, maka jika tidak mampu menyembelih 

seekor kambing, bikinlah pesta dengan dua mud (sekitar 6 kg) makanan 

gandum.”220 Begitu pentingnya mengadakan sebuah walimatul ursy serta 

hadits tersebut menegaskan bahwa kewajiban memenuhi undangan walimah 

itu untuk mendoakan kedua mempelai. Bagi yang berpuasa, maka wajib 

mengunjunginya. Dalam tahapan pelaksanaan perkawinan yang termasuk pada 

kategori tahsiniyat yaitu diantaranya madduppa botting (menjemput pengantin 

laki-laki), mappenre botting (mengantar pengantin laki-laki), mappasiluka atau 

mappasikarawa (dipersentuhkan), dan nasihat perkawinan. Tahapan 

pelaksanaan perkawinan yang masuk pada kategori tahsiniyat ini karena 

sekalipun tidak dilaksanakan tidak membatalkan dari inti sebuah perkawinan 

yaitu akad nikah. Numun dianggap sebagai bentuk sennu-sennureng pada 

masyarakat Bugis Soppeng terhadap kegiatan ini. Begitu besar sebuah 

keinginan yang diharapkan pada setiap simbol yang dihadirkan pada setiap 

proses perkawinan. 

3. Tahapan pascaperkawinan adat Bugis Soppeng yang termasuk pada kategori 

hajjiyat yaitu mapparola (kunjungan balasan pengantin perempuan), pada 

tahapan mapparola ini diharapakan agar keluarga dari kedua belah pihak saling 

 
220Abi Abdul Jabbar, “Hukum Mengadakan Walimatul Al-ursy  Dalam Pernikahan” 

https://www.madaninews.id/4865/hukum-mangadakan-walmatu-al-ursy-dalam-

pernikahan.html#:~:text=Rasulullah%20SAW%20bersabda%2C%20%E2%80%9CAdakanlah%20

pesta,%E2%80%9D%20(al%2DHadis). 10 Januari 2022. 

https://www.madaninews.id/4865/hukum-mangadakan-walmatu-al-ursy-dalam-pernikahan.html#:~:text=Rasulullah%20SAW%20bersabda%2C%20%E2%80%9CAdakanlah%20pesta,%E2%80%9D%20(al%2DHadis).
https://www.madaninews.id/4865/hukum-mangadakan-walmatu-al-ursy-dalam-pernikahan.html#:~:text=Rasulullah%20SAW%20bersabda%2C%20%E2%80%9CAdakanlah%20pesta,%E2%80%9D%20(al%2DHadis).
https://www.madaninews.id/4865/hukum-mangadakan-walmatu-al-ursy-dalam-pernikahan.html#:~:text=Rasulullah%20SAW%20bersabda%2C%20%E2%80%9CAdakanlah%20pesta,%E2%80%9D%20(al%2DHadis).
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kenal-mengenali dan dapat dipersatukan sebagai salah satu pencapaian dalam 

sebuah perkawinan serta yang menjadi keutamaan dalam proses mapparola ini 

adalah untuk mendeteksi atau memastikan apakah pengantin laki-laki tidak 

mempunyai perempuan simpanan atau istri sebelumnya. Pada tahapan 

pascaperkawinan ada juga yang masuk pada kategori tahsiniyat seperti 

mappoleang mpunge (bawaan pertama laki-laki), massita baiseng (silaturahim 

antara keluarga), massiara kubburu (siarah kubur), dan cemme-cemme (mandi-

mandi). Dikarenakan kegiatan ini hanya merupakan kegiatan tambahan yang 

tidak dianggap sesuatu yang sangat perlu dilaksanakan namun menjadi 

kebiasaan masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Soppeng, seperti 

cemme-cemme yang dimaksudkan hanya sebagai pelaksanaan untuk berwisata 

menghilangkan beban pikiran yang sangat menguras tenaga karena telah 

mempersiapkan segala bentuk kebutuhan dalam perkawinan adat Bugis 

Soppeng. 

Dalam tahapan pra perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan pasca 

perkawinan yang termasuk pada kategori tahsiniyat hanya satu tahapan yaitu pada 

pelaksanaan ripakawing, karena dari sekian banyak tahapan serta simbol yang 

dipersiapakan hanya ripakawing yang dapat dilihat sisi tahsiniyatnya yaitu menjaga 

eksistensi manusia yang didalamnya terdapat menjaga hifz al-nasl (menjaga 

keturunan), hifz al-din (menjaga agama), dan hifz al-nafs (memelihara jiwa). Secara 

umum simbolik perkawinan adat Bugis Soppeng apabila tidak dipersiapkan maka 

tidak akan menimbulkan akibat yang fatal (dharuriyat), atau menyulitkan 

kehidupan (hajiyat). Namun memenuhi kebutuhan ini menjadi nilai tambah 

tersendiri pada tahapan perkawinan adat masyarakat Bugis Soppeng. 
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Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tahapan perkawinan adat Bugis 

Soppeng lebih banyak manfaatnya (dampak positif) di banding mudharatnya 

(dampak negatif) sehingga hal ini tetap dapat dijalankan (mubah) dan dapat 

dipertahankan dalam kehidupan kita. 

 

Tabel 10 Tahapan Pra perkawinan, Pelaksanaan Perkawinan, dan Pasca perkawinan 

Tahapan Praperkawinan Dharuriyat Hajjiyat Tahsiniyat 

Mabbalawo cici   ✓ 

Mammanu-manu   ✓ 

Madduta    ✓ 

Mappettuada/Mappasierekeng  ✓  

Madduppa/Mappaisseng  ✓  

Mabbaruga/Massarapo   ✓ 

Mappasau    ✓ 

Mappasili/Cemme Majang   ✓ 

Mappacci/Tudang Penni   ✓ 

 

Tahapan Pelaksanaan perkawinan Dharuriyat Hajjiyat Tahsiniyat 

Madduppa Botting   ✓ 

Mappenre Botting   ✓ 

Ripakawing ✓   

Mappasikarawa   ✓ 

Nasihat Perkawinan   ✓ 

Mappegau  ✓  
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Tahapan Pascaperkawinan Dharuriyat Hajjiyat Tahsiniyat 

Mapparola   ✓  

Mappoleang Mpunge   ✓ 

Massita Baiseng   ✓ 

Massiara Kubburu   ✓ 

Cemme-cemme   ✓ 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Tahapan pelaksanaan perkawinan adat Bugis Soppeng memiliki tiga tahapan inti 

di antaranya: tahapan pra perkawinan yaitu mabbalawo cici (penjajakan 

sembunyi-sembunyi), mammanu’-manu’ (mencari jodoh atau menetukan 

jodoh), massuro atau madduta (melamar), dan mappettuada atau 

mappasiarekeng (memutuskan perkataan atau menguatkan kesepakatan), 

madduppa atau mappaisseng (mengundang), mabbaruga atau massarapo 

(mendirikan bangunan), mappasau (mandi uap), mappassilli atau cemme majang 

(mandi menolak bahaya), dan mappacci atau tudang penni (malam pacar). 

Tahapan pelaksanaan perkawinan di antaranya yaitu madduppa botting 

(menjemput pengantin), mappenre botting (mengantar pengantin), ripakawing 

(akad nikah), mappasiluka atau mappasikarawa (dipersentuhkan), nasihat 

perkawinan, dan mappegau (pesta perkawinan). Tahapan pasca perkawinan di 

antaranya yaitu mapparola (kunjungan pengantin perempuan), mappoleang 

mpunge (bawaan pertama), massita baiseng (silaturahim antara keluarga 

pengantin), massiara kubburu (siarah kubur), dan cemme-cemme (mandi-

mandi).  

2. Makna filosofis yang terkandung dalam setiap simbol-simbol yang 

dipersiapakan pada perkawinan adat Bugis Soppeng secara umum mengarah 

pada keinginan-keinginan yang baik, harapan-harapan yang baik atau sennu-

sennureng dalam Bahasa Bugis dan tafa’ul yaitu rasa optimis yang diinginkan. 

Seperti halnya kelapa dan gula merah yang dipersiapakan pada tahapan adat 
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madduta, mappacci, dan mappoleang mpunge yaitu memiliki makna filosofis 

yaitu kelapa yang rasanya lezat (malunra) serta gula merah yang rasanya manis 

(macenning) sehingga dimaknakan kelak rumah tangga calon pengantin tersebut 

kehidupannya penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan baik tutur kata, 

akhlak, dan perilakunya. 

3. Perkawinan adat Bugis Soppeng termasuk dalam jenis Al-‘Urf shahih, yaitu 

kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan nash (Alquran dan 

hadis). Sehingga dilihat dari kemaslahatan dalam pelaksanaannya berada pada 

tataran daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat namun tahsiniyat yang mendominasi 

dari tahapan kemaslahatannya, yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu Maqāṣid Al-Syarīʻah (tujuan 

hukum Islam) dan tidak pula menimbulkan kesulitan. 

B. Implikasi Penelitian: 

1. Diharapkan agar masyarakat tetap mempertahankan perkawinan adat Bugis 

khususnya di Kabupaten Soppeng selama masih berpegang pada syariat Islam 

dan tujuan hukum Islam, dan diharapkan agar diajarkan kepada anak dan 

generasi selanjutnya agar nantinya mereka dapat memahami maksud dan tujuan 

dalam setiap tahapan perkawinan Bugis Soppeng. 

2. Memberikan wadah untuk generasi atau usia muda agar nilai-nilai agama dalam 

pelaksanaan perkawinan adat Bugis Soppeng dipahami dengan bijak dan 

menjadi edukasi kedepannya serta melibatkan mereka dalam beberapa tahapan 

adat perkawinan. 

3. Pelaksanaan perkawinan adat Bugis Soppeng diharapkan untuk tidak 

memberatkan masyarakat dalam tahapan pelaksanaannya dan mempersiapakan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan adat harus sesuai dengan kemampuan 

masyarakat tanpa ada unsur penekanan dan paksaan dari pihak manapun. 



163 
 

 
 

4. Agar kiranya penelitian ini dapat membangkitkan semangat dan niat baik kepada 

setiap orang yang belum melaksanakan indahnya sebuah perkawinan dan secara 

khusus mudah-mudahan atas dasar penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan 

petunjuk serta kemudahan dan segerah dapat melaksanakan perkawinannya 

sesuai dengan adat Bugis Soppeng seperti yang dikemukakan di atas dan sesuai 

dengan syariat Islam. 
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