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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

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 ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ֺs es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ֺz zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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̣ Sad S ص es (dengan titik di bawah) 

̣ Dad D ض de (dengan titik di bawah) 

̣ Ta T ط te (dengan titik di bawah) 

̣ Za Z 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

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 ي  
 

Ya Y Ye 

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

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

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ٱ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya᷄’ Ai a dan i ى᷄

 Fathah dan wau Au a dan u و᷄

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

.…ى᷄ ا׀  ᷄ ......  Fathah dan alif atau 

ya᷄’ 

Ā a dan garis di 

atas 
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 Kasrah dan dan ya᷄’ Ī i dan garis di ى

atas 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di و᷄

atas 

4. Ta’ Marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta’ 

marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulissan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid( ِّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ۑ), maka ia 

ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 
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mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 : al-akhla>k           َالْأخَْلاق  ُُ  

لْزَلةَ ُُ   الَزَّ            : al-z{alz{alah (al-z{alz{alah) 

ُُ   الَْفَلْسَفَة            : al-falsafah 

 al-bila>du :              الَْبلادَُ 

 

7. Hamzah 

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

yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau  

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 

di atas. Misalnya kata alquran (dari alquran), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

9. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

 Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 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. 

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

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

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanallahu wa ta’ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

NAMA           : Eko Mustadi 
 

NIM               : 80200221063 
 

JUDUL          : Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi Perkawinan 

Masyarakat Di Lingkungan Bungung Ba’do Desa Panaikang 

Kapupaten Jeneponto 
 

Pokok Penelitian ini yaitu bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam 

Tradisi Perkawinan Masyarakat  Di Lingkungan Bungung Ba’do Desa Panaikang 

Kapupaten Jeneponto? Dari pokok masalah tersebut di breakdown kedalam beberapa 

submasalah sebagai berikut yaitu Bagaimana prosesi pernikahan dalam perkawinan 

masyarakat di Lingkungan Bungung Ba’do Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto?,Apa 

saja nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam tradisi perkawinan di Lingkungan Bungung 

Ba’do Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto?. 

Jenis penelian ini adalah penelitian kualiatatif dengan menggunakan 
pendekatan metodologi  dan pendekatan keilmuan, adapun sumber data primer yaitu 
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Imam Kelurahan, Penyuluh Agama, data sekunder 
berupa buku-buku, jurnal dan arsip yang menjadi pendukung penelitian, selanjutnya 
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, lalu metode pengolahan data menggunakan model Miles dan Hubberman 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penlitian menunjukan bahwa dalam prosesi perkawinan yang dilakukan 
oleh masyarakat di Lingkungan Bungung Ba’do terbagi dalam 3 bagian yaitu sebelum 
pernikahan yaitu akuta’nang, pertemuan keluarga, membahas persiapan perniakahan, 
Korong tigi, mapaccing. Perkawianan yaitu ijab dan qabul serta acara perkawinan 
sedangkan pasca perkawinan yaitu mengantar penganting di rumah mertua. Nilai-nilai 
pendidikan akhlak dalam perkawinan yaitu adanya silaturahmi antar keluar keluarga, 
mengutus keluarga dalam lamaran dianggap sesuatu yang sopan dan santun serta pada 
saat ijab dan qabul pengantin perempuan tidak duduk berdampingan. Bagian adat yang 
tidak mencerminkan nilai akhlak dalam tradisi perkawinan yaitu dalam tradisi Korong 
tigi yaitu   dengan menggunakan wasilah berupa benda dan barang-barang dengan 
harapan dapat melanggengkan perkawinan dan mandi kembang yang termasuk pada 
perbuatan yang sia-sia, pesta perkawinan yang bercampur baur antara laki-laki dan 
perempuan dan mempertontonkan aurat yang terbuka bagi pemandu lagu dalam pesta 
perkawinan. 

Implikasi penelitian ini yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan tentang nilai pendidikan akhlak dalam 
tradisi perkawinan di  Bungung  Ba’do serta dapat  menjadi acuan bagi penelitian 
selanjutnya yang ingin meneliti tentang nilai pendidikan akhlak dalam tradisi 
perkawinan. 
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ABSTRACT 
 

Name            : Eko Mustadi 

Student ID       : 80200221063 

Title  : Values of Moral Education in Community Marriage 

Traditions in the Environment of Bungung Ba'do, Panaikang 

Village, Jeneponto District 

 
 

Values of Moral Education in Community Marriage Traditions in the Bungung Ba'do 
Environment, Panaikang Village, Jeneponto District were the focus of this study. The 
primary problem was subdivided into the following subproblems: How was the wedding 
procession at Bungung Ba'do Environment, Binamu District, Jeneponto Regency 
community weddings? What were the values of moral education in the Bungung Ba'do 
Environment, Binamu District, Jeneponto Regency's marriage tradition? 

This was a qualitative study employing a methodological and scientific approach, and 
the key data sources were community leaders, religious leaders, village priests, and religious 
extension workers. The study was supported by secondary material in the form of books, 
journals, and other documentation. In addition, observation, interviews, and documentation 
were employed for data collecting, and the Miles and Hubberman models were used for data 
reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

The investigation found that the community's wedding procession in the Bungung Ba'do 
context consisted of three distinct sections. Phase one comprised of pre-wedding events such 
as akuta'nang, family meetings, wedding preparation discussions, Korong tigi, and 
mapaccing. The second section was Marriage. Last Part was following the ceremony, the 
bride and groom were taken to the mother-in-residence. The values of moral education in 
marriage, including the existence of friendship between families, sending a family in an 
application, and when the approval and acceptance of the bride and groom do not sit side by 
side, were regarded polite and courteous. The portion of custom that did not reflect moral 
values in the marriage tradition, specifically in the Korong tigi tradition, namely by using 
wasilah in the form of objects and goods with the hope that it can perpetuate marriage and 
flower baths, which are included in futile actions, and mixed-gender wedding parties. Men 
and women exposed their genitalia for the wedding song guide. 

This study contributes knowledge about the value of moral education in the marriage 
tradition of Bungung Ba'do and can serve as a reference for future research that examines 
the value of moral education in the marriage context. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, terutama pendidikan Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadi>s. 

Pendidikan merupakan adalah suatu wadah dalam mengembangkan manusia menuju 

hidup yang efektif dan kehidupan yang bermakna.1 Pendidikan diharapkan 

mempunyai  output dari setiap jenjang pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, 

menengah, sampai perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan manusia yang 

bermanfaat bagi diri dan orang lain. Usaha yang dilakukan berupa pengajaran, 

bimbingan, pengarahan, pembinaan kepada manusia agar nantinya dapat memahami, 

menghayati, dan mengamalkan akidah Islam yang telah diyakini secara menyeluruh, 

mengembangkan dan memantapkan kemampuannya dalam mengenal Akhlak Islam, 

serta menjadikan akidah Islam itu sebagai suatu pandangan hidup dalam berbagai 

kehidupan baik pribadi, keluarga, maupun kehidupan masyarakat demi keselamatan 

dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dengan dilandasi oleh keyakinan kepada 

Allah semata.  

Dalam Pendidikan Akhlak sangatlah dibutuhkan dikehidupan manusia dengan 

tujuan dapat mengabdikan diri kepada Allah swt, karena dengan pendidikan dapat 

melahirkan suatu ilmu pengetahuan tertentu yang pada akhirnya bisa membedakan 

                                                           

1A. Ramaraju, “A Study On Emotional Quotient Vs Intelligence Quotient Of Management 

Students,” International Journal of Management (IJM) 6, no. 4. (2015): h. 59.  
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mana yang baik dan buruk, tidak hanya sampai disitu, dengan pendidikan juga mampu 

memanusiakan manusia secara utuh. Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan 

masalah etika. yaitu mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur tindakan dan 

perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sumber-sumber etika dan moral 

bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat, atau tradisi, ideologi bahkan agama.2 

Dalam konteks etika pendidikan dalam Islam, maka sumber etika dan nilai-nilai yang 

paling baik adalah al-Quran dan Sunnah Nabi saw. yang kemudian dikembangkan oleh 

hasil ijtihad para ulama. Nilai-nilai yang bersumber kepada adat-istiadat atau tradisi 

dan ideologi sangat rentan dan situasional.3 Sebab keduanya adalah produk budaya 

manusia yang bersifat relatif, kadang- kadang bersifat lokal dan situasional. 

Sedangkan nilai-nilai Qurani, yaitu nilai yang bersumber kepada al-Quran yang  

bersifat mutlak adanya. 

Nilai-nilai pendidikan akhlak, baik kepada Allah,  nabi saw maupun kepada 

kitab suci Agama termanifestasikan dalam tradisi pernikahan dalam masyarakat. 

Pernikahan adalah naluri hidup bagi manusia, hal ini merupakan suatu keharusan 

bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk 

melaksanakannya. Perkawinan adalah akad atau perikatan yang menghalalkan 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan 

hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara 

yang diridhai oleh Allah swt.4 

                                                           
2Said Agil Husin al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani Dalam Sistem Pendidikan Islam 

(Cet. II, Jakarta: Ciputat Press, 2015). h. 3. 

3Said Agil Husin al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani Dalam Sistem Pendidikan Islam, 

h. 4. 

4Kementerian Agama RI, Al-Quran Madinah Terjemahan dan Tajwid tafsir Ringkas Ibnu 

Katsir ( Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir al-Quran, 2009), h.522. 
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Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-

laki dan perempuan berupa hubungan perkawinan. Siapa pun haruslah memenuhi cara-

cara tersebut. Oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat apa pun, tidak hanya kepada dorongan-dorongan seksual saja, tetapi juga 

norma-norma dan budaya tertentu. Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus 

dilalui yaitu pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Ar- 

Ru<m/31:21 

رَحْمَ وَمِنْ  وَدَّةً وَّ ا اِليَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا لِِّتسَْكُنوُْٖٓ ٖٓ انَْ خَلَقَ لكَُمْ مِِّ ةً ۗاِنَّ اٰيٰتِه 

يٰتٍ لِِّقوَْمٍ يَّتفََكَّرُوْنَ   فيِْ ذٰلِكَ لََٰ

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.5 

Menurut Jalaluddin Mahali dan Jalaludin Suyuti  dalam tafsir Jala>lai>n Yaitu, 

Allah menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari 

jenis kalian sendiri.  Ada yang menganggap bahwa dari jenis kalian sendiri yakni dari 

tulang rusuk Nabi Adam as.6 Ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan 

umat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam pada 

hakekatnya bukan semata-mata kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu 

ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan 

                                                           
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya ( Cet. I,  Surakarta: Safa Media, 2015) 

h. 406 

6 Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir Jala>lai>n, (Bandung: Sinar baru, 

1990), h. 1467. 
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perbuatan tidak senonoh. Dalam realita kehidupan pernikahan berlaku di seluruh dunia 

termasuk Indonesia. Ketika seseorang melaksanakan perintah tersebut artinya ia 

mentaati sekaligus sebagai bentuk manifestasi dari keimanan kepada Allah dan  Rasul. 

Di Indonesia, pernikahan tidak hanya persatuan dua mempelai tetapi 

merupakan persatuan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, 

bibit bebet bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. 

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, 

agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-

kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.7  Perkawinan pada 

dasarnya sah, jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. 

Perkawinan yang sah jika dilakukan menurut hukum negara berdasarkan UUD No. 1 

Tahun 1974. Pasal 2 ayat 1.8 

Dalam Budaya dan adat perkawinan  masyarakat Makassar yang terjadi di 

Lingkungan Bungung Ba’do, dimana prosesi pernikahan yang terjadi menjadi  salah 

satu daearah di Jeneponto ini  yang paling kompleks dan melibatkan banyak tahapan, 

proses dan biaya dalam pelaksanaanya. Mulai dari proses lamaran hingga selesai 

resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua 

pasangan calon mempelai.  ditambah lagi dengan biaya mahar dan uang panai atau 

biaya akomodasi pernikahan yang tidak sedikit. Sebenarnya adat budaya pernikahan 

yang tergolong mewah dahulunya hanya berlaku bagi keluarga kerajaan, namun saat 

                                                           
7Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa (Surabaya : Usaha Nasional, 2014), h. 

19. 

8Farida Patittingi, dkk. Marriage Tradition of Indigenious Community of Baduy and The 

Covid-19 Prevention. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, October-December 14, No. 

4, (2020): h.32. 
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ini mengalami pergeseran dan mulai dipraktekkan masyarakat umum pada suku Bugis 

dan Makassar. Padahal jika persoalan uang panai, dalam Islam memberikan sebuah 

kemudahan. 

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang 

panaik sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan 

sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan uang panai. 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 4  

Pelaksanaan pemberian uang panai walaupun tidak tercantum dalam hukum 

Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari’at dan tidak merusak akidah karena 

salah satu fungsi dari pemberian uang panai adalah sebagai hadiah bagi mempelai 

wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan 

ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. 

Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan al-‘adah al-sahi>hah atau sering 

disebut dengan ‘urf sahi >hah yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan 

sebagai pertimbangan hukum 

Sangat tidak etis jika uang panaik yang diberikan oleh calon suami lebih 

banyak daripada uang mahar. Dalam Hadits sangat jelas menganjurkan kepada wanita 

agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar 

apalagi uang panai yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam 

Nabi Muhammad saw ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar 

yang banyak kepada Ali r.a. dan Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan 

memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Pada hadi>s tersebut Nabi 

Muhammad sangat jelas menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar kepada 
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Fatimah r.a sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, 

asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai. 

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh 

kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di 

dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai ialah, Nilai social, Nilai 

kepribadian, Nilai religious, Nilai pengetahuan, Hajra Yansa dkk. “Uang panai‟ dan 

Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri‟ pada Perkawinan Suku Bugis 

Makassar Sulawesi Selatan”,9  

Penulis juga menemukan beberapa istilah kebudayaan Bugis yang menjelaskan 

makna dibalik penetapan Uang panai dalam masyarakat Bugis. Tokoh adat maupun 

tokoh agama mengatakan bahwa makna filosofis yang terkandung dalam ketentuan 

mahar dan Uang panai tersebut merupakan representasi dari prinsip budaya 

(Sipakatau, sipakalebbi, sipakainga) yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. 

Makna dari ketiga ungkapan tersebut yaitu : 

 a. Sipakatau, Dapat kita pahami sebagai ungkapan memanusiakan manusia yaitu 

setiap orang harus paham posisinya seperti apa, harus tau diri dalam hal apapun 

yang nantinya akan tercipta hidup yang harmonis. Tidak ada tindakan yang 

merendahkan, mencibir atau hal lain yang membuat sakit hati dan sebagainya 

                                                           
9 Jurnal Pena, volume 3, h.7-9. 50 
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b. Sipakalebbi, Sifat manusia yang selalu ingin dihargai. Maka sifat ini adalah wujud 

apresiasi dimana sifat yang mampu melihat sisi baik dari orang lain dan bertutur 

kata yang baik juga 

c. Sipakainge, Maksudnya ialah saling mengingatkan yang dimana hal ini berkaitan 

dengan kesolidaritas, saling menasehati jangan sampai seseorang terjebak dalam 

hal-hal yang negative.10 

Dari pemaparan di atas ternyata ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan 

praktek pemberlakuan uang panai yang masih dipertahankan karena dapat 

menimbulkan efek-efek sosial (seperti terjadi kawin lari akibat seorang pemuda harus 

mengeluarkan biaya-biaya yang terkadang dianggap tidak masuk akal), atau bahkan 

sampai ada yang melakukan bunuh diri karena ketidakmampuan menunaikan uang 

panai yang dipatok oleh pihak calon mempelai perempuan yang terlalu tinggi. Contoh 

kasus yang terjadi di Jeneponto antara Isa dan Ramli dimana keluarga Isa mematok 

uang panaik sebesar 15 juta, sedangkan dari pihak keluarga Ramli hanya mampu 

memberikan uang panai sebesar 10 juta, dan pihak keluarga Isa-pun tetap tidak 

menirima kesanggupan pemberian uang panai dari pihak keluarga Ramli tersebut. 

Akhirnya mereka nekat melakukan kawin lari, namun beberapa waktu kemudian 

Ramli sempat kembali pulang kekeluarga Isa dan mengakhiri kawin larinya untuk 

mengupayakan kembali memberi uang panaik kepada keluarga Isa, namun si Ramli-

pun tetap ridak mampu memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan dan akhirnya 

                                                           
10 Wawancara Pribadi dengan Andi Najmuddin (Tokoh adat), 27 Mei 2022 
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Isa merasa putus asa kemudian melakukan upaya bunuh diri dengan meminum racun 

rumput.11 

Selain dari uang panai yang mengharuskan nominalnya tinggi atau mewah 

dalam proses tradisi perkawinan masyarakat lingkungan Bungung Ba’do di 

Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto tidak sesuai dengan nilai nilai akhlak dalam 

islam, ada juga yang dalam proses perkawinan atau pernikahannya yakni pakaian baju 

bodo yang di pakai perempuan berlengan pendek ketat. Hal ini sering terjadi khusunya 

dalam tradisi perkawinan masyarakat lingkungan Bungung Ba’do di Kecamatan 

Binamu Kab. Jeneponto. Mereka memakai hal itu karena menganggap bahwa 

merupakan suatu tradisi yang harus dilaksanakan. Padahal hal itu menunjukkan sikap 

yang tidak sejalan dengan nilai-nilai akhlak dalam islam.   

Akhlak berpakaian bagi seorang muslimah berbeda dengan seorang muslim. 

Adapun akhlak berpakain seorang muslimah adalah harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 1. Menutup aurat; 2. Menetapi jenis dan model yang ditetapkan syara’ 

(memakai jilbab, Khumur, mihnah dan memenuhi kriteria irkha’); 3. Tidak tembus 

pandang; 4. Tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya; 5. Tidak tabarruj; 6. 

Tidak menyerupai pakaian laki-laki; 7. Tidak tasyabbuh terhadap orang kafir  Jadi 

apabila ketika seorang wanita memakai baju bodo berlengan pendek dan ketat maka 

hal itu tidak sejalan dengan akhlak dalam berpakaian.  

                                                           
11 Https://m.detik.com news berita “Tragedi Cinta Ramli/Isa Bunuh Diri Karena Uang Panai 

Ditolak Kelurga” diakses pada tanggal 6 agustus 2019. 
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Oleh karena itu, dalam pernikahan khususnya persoalan uang panai dan 

persoalan pakaian yang berlengan pendek serta ketat hendaknya memperhatikan nilai 

nilai akhlak, karena hal itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari hari 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa pentingnya mengkaji 

kembali nilai-nilai pendidikan Akhlak yang terkandung dalam adat pernikahan 

masyarakat Makasar di Kemacamatan Binamu, serta nilai moral yang terkandung 

dalam ritual pernikahan masyarakat Makasar. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

mengkaji penelitian tentang nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam tradisi perkawinan 

masyarakat lingkungan Bungung Ba’do di Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Sifat penelitian kualitatif yang holistik dan universal yang menentukan fokus 

penelitian. Adapun fokus penelitian adalah implementasi Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak Dalam Tradisi Perkawinan  di  Lingkungan Bungung Bo’da  di Kecamatan 

Binamu Kab. Jeneponto. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk mengetahui penjelasan terhadap maksud dari penelitian ini sehingga 

tidak terdapat kekeliruan penafsiran antara pembaca dan penulis maka dari itu penulis 

menjabarkan sebagai berikut 

a) Nilai Pendidikan Ahlak 

Nilai adalah prinsip dasar keyakinan yang diyakini bermanfaat atau yang 

diperlukan, nilai dijadikan sebagai standar atau dasar bagi seseorang atau sekelompok   
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orang untuk melakukan sebuah tindakan atau melakukan sesuatu yang bermakna atau 

tidak bermakna,12 jadi nilai adalah standar atau tolak ukur yang dijadikan patokan 

bahwa sesuatu itu memiliki makna atau tidak untuk dilakukan. 

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia 

baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga beberapa ahli mengartikan 

pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau 

sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan.13 

Akhlak merupakan suatu sistem yang melekat pada individu yang menjadikan 

seseorang menjadi manusia istimewa dari individu lainnya, lalu menjadi sifat pada diri 

seseorang tersebut. Apakah sifat-sifat itu terdidik kepada hal yang baik, dinamakan 

akhlak baik, jika akhlak seseorang buruk, maka dinamakan akhlak buruk, jika 

seseorang tidak di didik untuk berperilaku baik, maka sifat-sifat seseorang itu akan 

menjadi buruk, keburukan akan menjadi kebiasaan dan pebiasaan buruk disebut akhlak 

buruk (mazmu>mah). Jika seseorang itu terdidik dengan akhlak baik, maka seseorang 

itu akan melakukan hal yang baik, dan perilakunya disebut akhak (mahmu>dah).14 

Adapun yang menulis maksudkan dalam penelitian yang berkatan dengan nilai 

pendidikan akhlak, adalah akhlak kejujuran, yakni kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat sebelum melakukan perkawinan dengan cara melakuka nazhar terlebih 

                                                           
12Nahkoda Arif Pua Geno, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Film Sang Kiyai Karya 

Rako Priyanto, Skripsi (Malang: Fak. Tarbiyah dan keguruan UIN Maulana malik Ibrahim, 2019), h. 

19.  

13Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 2007). h. 11 

14 Nasharuddin, Akhlak:Ciri Manusia Paripurna (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 207. 
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dahulu  sebelum melakukan perkawinan apabila keinginannya terpenuhi maka akan 

menunaikan nazhar tersebut dalam bentuk puasa.  

b) Tradisi Perkawinan   

Perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta. Hukum 

perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Hukum 

Adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.15 

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi 

semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta.  

Maka dari itu dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat   tidak terlepas dari 

upacara-upacara adat seperti tahapan akuta’akuta’nang (mencari informasi), Mange 

assuro, Doe panaik, accidong-,ciddong, a’borong-borong dengan tujuan untuk 

keselamatan mempelai dalam mengarungi rumah tangganya sampai akhir hayatnya. 

Segala bentuk upacara ini merupakan upacara peralihan setelah melawati upacara-

upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatankeluarga sebagai sepasang 

suami-istri. 

 

 

                                                           
15Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. IV, 

Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 40 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun pokok masalah dalam penelitian yaitu Bagaimaba Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Makassar di Kecamatan 

Binamu pokok masalah tersebut di jabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi pernikahan  dalam  perkawinan masyarakat di Lingkungan 

Bungung Ba’do Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam tradisi perkawinan di 

Lingkungan Bungung Ba’do  Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto?   

D. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian St. Hajar, dkk. Prosesi Pernikahan Adat Di Kelurahan 

Cikoro’Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, Nilai Islam yang terdapat 

dalam proses pernikahan adalah nilai yang berdasarkan pada ajaran agama 

Islam yang terdapat pada proses pada proses pernikahan di kelurahan Cikoro’ 

kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa. Nilaiyang mengandung unsur-unsur 

Islam seperti halnya pada acara yang dilakukan sebelum akad nikah, yaitu 

terlebih dahulu membaca al-Qur’an beberapa ayat maupun acara akad nikah 

dilakukan dengan cara Islami. Nilai Islam adalah kerjasama atau gotong 

royong dalam persiapan acara pernikahan, karena sanak keluarga dan tetangga 

serta masyarakat lainnya datang berkumpul ditempat acara sehingga 

hubungan silaturrahmi terjalin dengan sangat erat. 

2. Penelitian M Dahlan. Tentang  ” Islam dan Budaya lokal (kajian History 

terhadap adat perkawinan bugis Sinjai)” hasil penelitian ini menunjukan  
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proses asimilasi (gabungan antara 2 budaya yang berbeda)  budaya lokal dalam 

perkawinan adat Bugis Sinjai terhadap ajaran Islam di kab. Sinjai. penelitian 

ini  berimplikasi tentang pemahaman masyarakat tentang budaya lokal 

masyarakat Sinjai dan proses aktualisasi lebih lanjut tentang adat pernikahan 

yang dulu dilakukan mengguanakan baca-baca orang terdahulu kini diganti 

dengan seholawat-sholawat dan bacaan al-Qur’an, sehingga  prosesi konsep 

perkawinan dengan berbagai prosesinya yang sudah banyak mengalami 

perubahan  dengan masuknya ajaran Islam sehinga Islam tidak mematikan 

budaya lokal akan tetapi merubah sistem budaya lokal yang bercorak mistis 

menjadi konsep Islam sehingga antara budaya lokal dan ajaran Islam bisa 

sejalan   serta  budaya lokal tetap dapat dilestarikan. 

3. Penelitian Mardiana tentang “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa 

Bontolempangan Kabupaten Gowa(Akulturasi Budaya Islam dan Budaya 

Lokal)” hasil peneltian menunjukan bahwa dalam tradisi pernikahan selain 

terdapat praktik budaya Islam dan budaya lokal, mereka membaur menjadi 

kesatuan yang utuh. Praktik Islam pada pernikahan terlihat pada pemilihan 

waktu dan hari karena memakai tanggal dan bulan Islam, pembacaan kitab 

suci al-Quran shalawat badar serta serta seperangkat alat sholat menandakan 

bahwa mereka adalah orang Islam. Dan khatam Qur’an juga juga merupakan 

salah satu praktik yang berbau Islam serta nasehat-nasehat dalam pernikahan 

yang dipimpim oleh penghuni syarak (Imam). Dalam prosesi pernikahan pada 

masyarakat Bontolempangan terdapat pula nilai gotong royong sehingga 

menciptakakan kekerabatan berkeluarga dan bertetangga. percampuran 
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budaya inilah yang telah melekat sampai sekarang dan susah untuk dipisahkan 

karena mereka menyatu dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

4. Penelitian Hardianti, tentang “Adat pernikahan Bugis BoneDesa Tuju-tuju 

Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam perspektif Budaya Islam”  hasil 

penelitian  menunjukan bahwa prosesi pernikahan dalam suku Bugis Bone 

yang memakan waktu yang cukup panjang dengan beberapa rangkaian diawali 

dengan mammanu-manu hingga akhir acara. Pelaksanaan pernikahan tetap 

dilaksanakan secara adat namun di tuntun dengan ajaran Islam, dengan 

keberadaan Sharaq dalam sistem pengngadereng, karena adat ini merupakan 

hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sakral 

akan makna makna pernikahan itu sendiri. 

5. Penelitian M. Ilham Muchtar dan Asniati, “Nilai-Nilai Pendidikan Islamdalam 

Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba”, hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Nilai-nilai pendidikan Islam berorientasi pada 

pembentukan individu yang religius, berakhlak dan berbudaya, ketiga nilai 

tersebut meliputi tiga unsuri yaitu: nilai i’tiqadiyah, nilai ubudiyah, nilai 

khuluqiyah. Budaya sebagai salah satu aspek pendidikan juga memiliki nilai-

nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu lingkungan masyarakat, yang 

telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan dan simbol-simbol sebagai acuan 

perilaku bagi suatu masyarakat. Pernikahan adalah sesuatu yang suci, yang 

sebisa mungkin hanya dilakukan sekali saja seumur hidup, tradisi pernikahan 

masyarakat Kajang, tidak terlepas dari perpaduan atau keterkaitan budaya 

masyarakat pada umumnya di Sulawesi Selatan. Setiap rangkaian kegiatan 

pernikahan pada masyarakat Kajang sarat makna dan filosofi. Semua 
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mengandung nilai doa dan harapan bagi pasangan yang akan menjalani 

kehidupan berumah tangga. Meski demikian terdapat beberapa kegiatan yang 

tidak sejalan dengan syariat Islam. Walaupun ada beberapa unsur yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam akan tetapi itu hanya sebagaian kecil saja. 

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang 

tradisi pernikahan adat Makassar di atas penulis melihat belum ada yang membahas 

secara rinci tentang nilai-nilai pendidikan Akhlak masyarakat Makassar meskipun ada 

yang membahas tentang tradisi perkawinan Makassar akan tetapi penelitian yang 

dilakukan berbeda, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian ini yaitu Nilai 

pendidikan Akhlak masyarakat Makassar di Kecamatan Binamu. 

E. Tujuan  Penelitian 

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah dilakukan untuk: 

1. Untuk menjelaskan prosesi pernikahan  dalam  perkawinan masyarakat di 

Lingkungan Bungung Ba’do Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto. 

2. Untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam tradisi perkawinan di 

Lingkungan Bungung Ba’do  Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto.   

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  pengetahuan bagi pembaca serta 

dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti seletelahnya. Sebagai sumbangsih pada 

bidang akademik terutama pada jurusan Pendidikan Agama Islam program Pasca 
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Sarjana UIN Alauddin Makassar. sehingga penelitian ini diharapkan memperkaya 

khazanah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian tentang nilai pendidikan 

akhlak pernikahan  dalam  perkawinan masyarakat Makasar Lingkungan Bungung 

Ba’do  di Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto. 

2. Kegunaan Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat  menambah wawasan bagi para pembaca 

khususnya bagi penulis untuk memahami adanya nilai pendidikan akhlak dalam   

perkawinan masyarakat Makasar di Kecamatan Binamu. Sehingga dapat menjadi 

wawasan pengetahuan bagi para pembaca yang ingin menambah pengetahuan tentang 

tradisi pernikahan Masyarakat Makassar khususnya di daerah Bungung Ba’do 

Kabupaten Jenepnto. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Nilai Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Nilai 

Kata nilai sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang baik, yang berharga, 

bermartabat, dan berkonotasi positif.16 Nilai atau pegangan dasar dalam kehidupan 

adalah sebuah konsepsi abstrak yang menjadi acuan atau pedoman utama mengenal 

masalah mendasar atau umum yang sangat penting dan ditinggikan dalam kehidupan 

suatu masyarakat, bangsa, bahkan kemanusiaan.17 

Secara kebahasaan kata nilai memiliki tataran arti sebagai berikut: 

a. Harga, dipandang dari segi ekonomi. 

b. Derajat, dipandang berdasarkan pembuatan dan pengabdian. 

c. Harga, kapasitasnya dipandang sebagai perbandingan mata uang. 

d. Angka, di pandang dari ukuran potensi yang diperoleh. 

e. Kualitas dan mutu, dipandang dari muatan atau substansi yang 

dikandungnya. 

                                                           
 16Sujarwa, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar:Manusia dan Fenomen

a Sosial Budaya,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 229. 

17 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 70. 
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Jadi kata nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi 

kebenarannya, serta memiliki makna yang dijaga eksistensinya oleh manusia maupun 

sekelompok masyarakat 

2. Pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan 

 Secara etimologi, istilah pendidikan dalam bahasa indonesia berasal dari kata “didik” 

dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “kan”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara, 

dan sebagainya).18 

Secara definitif pendidikan (Padagogie) diartikan oleh para tokoh pendidikan, 

sebagai berikut: 

1. Rousseau 

 Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, 

akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.19 

2. Ahmad D. Marimba,  

 memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan 

                                                           
18 H. Ramayulis, Dasar-Dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan, (Cet. I, 

Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 15. 

19 H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Cet. II, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2003), h. 69. 
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rohani siterdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.20 

3. W.J.S. Poerwadarminta  

 Menjelaskan secara linguistis, sebagai kata benda, pendidikan berarti proses 

perubahan sikap dan tinglah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.21 

 Anak didik dilatih jasmaninya untuk terampil dan memiliki kemampuan atau keahlian 

profesional untuk bekal kehidupannya di masyarakat. Disisi lain, keteramplilan yang 

dimilikinya harus semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama 

untuk diri dan keluarganya, dan untuk mencapai tujuan hidupnya di dunia dan di akhirat. 

Makna pendidikan yang lebih hakiki lagi adalah pembinaan akhlak manusia guna memiliki 

kecerdasan membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik dan mampu meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan terdapat proses timbal balik 

antara pendidik, anak didik, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saling berbagi. 

Hubungan timbal yang terjadi dalam pendidikan sebagi prasyarat keberhasilan pendidikan, 

sebagaimana seorang guru yang lebih awal memiliki pengetahuan tertentu yang kemudian 

diberikan atau ditransformasikan kepada anak didik. Dinamika pendidikan terjadi manakala 

propses hubungan timbal balik berlangsung dengan mempertahankan nilai-nilai kepribadian 

yang aktual.22 

                                                           
20Tatang S, Ilmu Pendidikan, (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 13. 

21Tatang S, Ilmu Pendidikan, (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 13. 

22 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 54. 
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Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah bisa 

ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua asumsi yang berbeda mengenai pendidikan 

dalam kehidupan manusia. Pertama, ia bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi 

secara tidak disengaja atau berjalan secara alamiah. Dalam hal ini, pendidikan bukanlah 

proses yang diorganisasi secara teratur, terencana dan menggunakan metode-metode yang 

dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yan telah disepakati mekanisme 

penyelenggaraannya oleh suatu komunitas masyarakat (negara), melainkan lebih merupakan 

bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Pengertian ini 

merujuk pada fakta bahwa pada dasarnya manusia secara alamiah merupakan makhluk yang 

belajar dari peristiwa alam dan gejala-gejala kehidupan yang ada untuk mengembangkan 

kehidupannya23 

b. Tujuan Pendidikan 

 Ketika kita berbicara tentang tujuan pendidikan, spontan kita teringat akan fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Bab II Pasal 3 yaitu: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

                                                           
 

23 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik, (Cet. I, Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), h. 287. 
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demokratis serta bertanggung jawab”24 

 Tujuan pendidikan merupakan perpaduan tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat 

pengembangan kemampuan-kemampuan pribadi secara optimal dengan tujuan-tujuan sosial 

yang bersifat manusia seutuhnya yang dapat memainkan perannya sebagai warga dalam 

berbagai lingkungan persekutuan hidup dan kelompok sosial Menurut John Dewey, “Tujuan 

pendidikan dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu means dan ends. Means 

merupakan tujuan yang berfungsi sebagai alat yang dapat mencapai ends. Means adalah 

tujuan “antara”, sedangkan ends adalah tujuan “akhir”. Dengan kedua kategori ini, tujuan 

pendidikan harus memiliki tiga kriteria, yaitu: 

1. Tujuan harus dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik dari pada 

kondisi yang sudah ada. 

2. Tujuan itu harus fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan keadaan. 

3. Tujuan itu harus mewakili kebebasan aktivitas. 

 Pada akhirnya, setiap tujuan harus mengandung nilai, yang dirumuskan melalui 

observasi, pilihan dan perencanaan, yang dilaksanakan dari waktu kewaktu. Apabila tujuan 

tidak mengandung nilai, bahkan dapat menghambat pikiran sehat peserta didik, itu dilarang.25 

Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi gradasinya, ada tujuan 

akhir dan tujuan sementara. Dilihat dari sifatnya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Dilihat 

                                                           
24 Muhammad Jafar Anwar dan Muhammad Salam, Membumikan Pendidikan Karakter, 

(Cet. I, Jakarta: CV. Tatu’uw, 2013), h. 33. 

25 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. I,  Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 86. 
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dari segi penyelenggaraannya terdapat tujuan pendidikan formal, tujuan pendidikan informal, 

dan tujuan pendidikan nonformal. Dalam pendidikan formal terdapat tujuan pendidikan 

nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler (bidang studi), dan tujuan instruksional. 

Dilihat dari outputnya, ada tujuan individual dan tujuan sosial. Dalam bidang studi 

(kurikulum), tujuan pendidikan terbagi pada tujuan keagamaan, tujuan intelektual, tujuan 

kultural, tujuan material, dan tujuan psikis.26 

 Akhlak secara bahasa berasal dari kata ( ‘aqada) yang berarti ikatan atau bisa 

dijabarkan dengan “ma< ‘uqida ‘alaihi al-qalb wa al-dha>mir”, yakni sesuatu yang ditetapkan 

atau yang diyakini oleh hati dan perasaan (hati nurani) dan juga berarti ma> tadayyana bihi al-

insan wa I’tiqadahu, yakni sesuatu yang dipercaya dan diyakini (kebenarannya) oleh manusia. 

A. Hasan menyatakan bahwa Akhlak bermakna simpulan, yakni kepercayaan yang tersimpul 

di hati. Akhlak secara bahasa ialah sesuatu yang dipegang teguh dan tertanam kuat di dalam 

lubuk jiwa dan tak dapat beralih dari padanya. Adapun Akhlak menurut Syaikh Mahmoud 

Syaltout adalah segi teoretes yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu 

untuk dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh kemusyrikan dan 

tidak boleh dipengaruhi oleh keragu-raguan.27 

Ibnu Taimiyah menjelaskan makna Akhlak sebagai suatu perkara yang harus 

dibenarkan dalam hati dengannya jiwa menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi 

yakin serta mantap tanpa ada keraguan, kebimbangan dan keraguan. Dengan kata lain, 

                                                           
26 Tatang S, Ilmu Pendidikan, (Cet. I,  Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 65. 

27 Syaikh Mahmoud Syaltout, Islam sebagai Akhlak dan Syari’ah (Jakarta: Bulan Bintang, 

1967) h. 28-29 
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keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang 

menyakininya. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, 

maka tidak dinamakan Akhlak. Dinamakan Akhlak karena orang itu mengikat hatinya 

di atas hal tersebut. Yunahar Ilyas menegaskan keterkaitan yang tak terpisahkan 

antara Akhlak, iman, dan tauhid. Tauhid merupakan tema sentral Akhlak dan iman. 

Jadi teoritis Akhlak juga diartikan dengan iman, kepercayaan dan keyakinan28 

3. Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Sebelum sampai pada pengertian akhlak lebih dahulu perlu diketahui bahwa 

kata akhlak itu adalah bentuk jamak dari kata “al-khulu<qu”, dan kata yang terakhir ini 

mengandung segi-segi yang sesuai dengan kata “al-khalqu” yang bermakna kejadian. 

Kedua kata tersebut berasal dari kata kerja “khalaqa” yang mempunyai arti 

“menjadikan”.29 

Begitupun dalam bahasa Yunani istilah “akhlak” dipergunakan istilah ethos 

atau ethikos atau etika (tanpa memakai H) yang mengandung arti “Etika adalah usaha 

manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah 

                                                           
28 Sayid Sabiq, Akhlak Islam: Suatu Kajian yang Memposisikan Akal Sebagai Mitra Wahyu, 

(Al-Ikhlas, Surabaya: 1996), h. 4 

29 Anwar Masy’ari, Akhlak Al-qur’an, (Cet. I, Surabaya: PT Bina Ilmu 1990), h. 1. 
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bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik”. Dan etika itu adalah sebuah 

ilmu bukan sebuah ajaran.30 

Menurut istilah pengertian akhlak banyak dikemukakan oleh para pakar, 

diantaranya oleh Imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya< ‘Ulu<muddi<n sebagaimana 

dikutip oleh Saefuddaulah dan Ahmad Basuni dinyatakan bahwa hakikat akhlak 

adalah suatu hai’at atau bentuk jiwa yang benar-benar telah meresap dan dari 

padanya timbul berbagai perbuatan dengan cara spontan dan mudah, tanpa 

dibuat-buat dan tanpa membutuhkan pemikiran atau angan-angan.31 

Soegarda Poerbakawatja mengatakan akhlak ialah budi pekerti, watak, 

kesusilaan, dan kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar 

terhadap Khaliqnya dan terhadap sesama manusia. 

Ibrahim Anis mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas 

nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik 

dan buruknya.32 

Prof. Dr. Ahmad Amin dalam bukunya “Etika” sebagaimana dikutip oleh 

Hamzah Ya’kub merumuskan pengertian akhlak sebagai berikut: Akhlak ialah 

                                                           
30 Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2004), h. 2. 

31H.M.  Saefuddaulah dan Ahmad Basyuni, Akhlak  Ijtima’iyyah, (Cet. I,  Jakarta:  PT. 

Pramator, 1998), h. 2. 

32 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an,( Cet. II, Jakarta: Amzah, 

2008), h. 3.  
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suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya menyatakan tujuan 

yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuat.33 

Dari uraian mengenai pendidikan dan akhlak diatas penulis memberi 

kesimpulan bahwa pendidikan akhlak adalah sebuah bentuk upaya berupa 

bimbingan untuk mengarahkan seseorang kepada terbentuknya kebaikan lahir 

dan batin sehingga terwujudlah pribadi utama (insan kamil) yang sesuai dengan 

fitrah dalam ajaran agama Islam. 

b. Dasar dan Tujuan Akhlak 

Sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam, apakah termasuk akhlak 

yang baik atau akhlak yang tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam 

lainnya adalah al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Baik dan buruk dalam 

akhlak Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan 

baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, 

maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu 

itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga 

sebaliknya, seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja 

                                                           
33 H. Hamzah Ya’kub, Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah, (Bandung: CV. Diponegoro, 

1983), h. 12. 
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menyebutnya baik. 

Kedua sumber pokok ajaran Islam yang pokok itu (al-Qur’an dan sunnah) 

diakui oleh semua umat Islam sebagai dalil naqli yang tinggal mentransfernya dari 

Allah swt dan Rasulullah saw. Keduanya hingga sekarang masih terjaga 

keautentikannya, kecuali sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya 

banyak ditemukan hadits-hadits yang tidak benar (dha’if / palsu). Melalui kedua 

sumber inilah kita dapat memahami bahwa sifat-sifat sabar, tawakkal, syukur, 

pemaaf, dan pemurah termasuk sifat-sifat baik dan mulia. Sebaliknya, kita juga 

memahami bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifak, ujub, takabbur, dan hasad 

merupakan sifat-sifat tercela. Jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai 

nilai dari sifat-sifat tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan nilai yang 

berbeda-beda.34 

Setiap usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia, pasti tidak  lepas 

dari tujuan. Demikian juga halnya dengan tujuan pendidikan akhlak, yaitu bahwa 

yang akan dicapai dalam pendidikan akhlak tidak berbeda dengan tujuan 

pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan tertinggi agama dan akhlak ialah mencapai 

kebahagiaan dua kampung (dunia dan akhirat), kesempurnaan jiwa bagi individu, 

menciptakan kebahagiaan, kemajuan, kekuatan dan keteguhan bagi masyarakat. 

 

                                                           
34 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia, (Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009), h. 19. 
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Menurut Hamzah Ya’kub sebagaimana dikutip oleh Hasyim Syamhudi, 

menyatakan tujuan dari setiap aktivitas hidup dan aktivitas pendidikan secara 

implisit adalah jika seorang Muslim mencari rizki bukanlah sekedar untuk mengisi 

perut bagi diri dan keluarganya. Pada hakikatnya ia mempunyai tujuan yang lebih 

tinggi atau tujuan filosofis. Dia mencari tujuan yang lebih dekat dan masih ada tujuan 

yang lebih tinggi lagi. Ia mencari rizki untuk mendapatkan makanan guna membina 

kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu ialah supaya 

kuat beribadah dan beramal itulah dia dapat mencapai tujuan terakhir, yakni ridha 

Allah Swt. Jika dia belajar bukan hanya sekedar untuk memiliki ilmu, ilmu itu akan 

menjadi jembatan emas dalam membina takwa dan taqarrub kepada Allah Swt, agar 

menjadi insan yang diliputi ridha Ilahi.35 

Ibnu Miskawaih (w 421 H), pengarang kitab Tahdz}ibi al-Akhlak sebagaimana 

dikutip oleh Muhammad Fauqi Hajjaj menyebutkan tujuan ilmu ini ketika 

menyinggung tujuannya menulis kitab tersebut. Ia mengatakan: “Tujuan kami 

menyusun kitab ini adalah agar diri kita memperoleh moralitas (khulu<q) yang 

membuat seluruh perbuatan kita terpuji sehingga menjadikan diri kita pribadi yang 

mudah, tanpa beban dan kesulitan.” Dengan bahasa lain, ilmu ini menurut visi Ibnu 

Miskawaih bertujuan agar manusia menjalankan perilaku yang baik dan santun tanpa 

unsur ketertekanan maupun keberatan.  
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c. Ruang Lingkup Akhlak 

Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas tentang perbuatan-

perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tergolong 

perbuatan yang baik atau yang buruk. Objek pembahasan dalam ilmu akhlak berkaitan 

dengan norma atau penilaian terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang.35 

Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah 

perbuatan manusia. Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya apakah 

baik atau buruk. Dalam hubungan ini Ahmad Amin mengatakan sebagai berikut, 

bahwa objek ilmu akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang selanjutnya 

perbuatan tersebut ditentukan baik atau buruk.36 

Berbagai bentuk dan ruang lingkup akhlak Islam atau akhla<q al-kari<mah 

(perilaku terpuji) dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Akhlak Kepada Allah 

Akhlakul karimah terhadap Allah Swt pada prinsipnya dapat diartikan 

penghambaan diri kepada-Nya atau dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Swt sebagai 

Khalik. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal sehat, kita wajib menempatkan diri 

kita pada posisi yang tepat, yakni sebagai penghamba dan menempatkan-Nya sebagai 

                                                           
35 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 8. 

36 Ahmad Amin, Kitab al-Akhlak, (Cet. III,  Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah), h. 2. 
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satu-satunya zat yang dipertuhankan.37 

a. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang kelanjutan eksistensinya secara 

fungsional dan optimal banyak bergantung pada orang lain. Oleh karenanya ia perlu 

menciptakan suasana yang baik, satu dan yang lainnya saling berakhlak baik, 

diantaranya mengiringi jenazah, mengabulkan undangan, dan mengunjungi orang 

yang sakit.38 

Akhla<k al-kari<mah terhadap manusia pada dasarnya bertolak kepada keluhuran 

budi dalam menempatkan diri kita dan menempatkan diri orang lain pada posisi yang 

tepat. Hal ini merupakan refleksi dari totalitas kita dalam menghambakan diri kepada 

Allah Swt. Sehingga akhlakul karimah yang kita alamatkan terhadap sesama manusia 

semata-mata didasari oleh akhlakul karimah yang kita persembahkan kepada-Nya 

2. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang berada disekitar 

manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. 

Akhlakul karimah terhadap lingkungan pada prinsipnya menempatkan sesuatu itu 

sesuai dengan posisinya masing-masing. Ia merupakan refleksi dari totalitas 

penghambaan diri kita kepada Allah Swt. Sehingga apa yang kita perbuat terhadap 

                                                           
37 Heny Narendrany Hidayati, Pengukuran Akhlakul Karimah Mahasiswa, (Cet. I, Jakarta: 

UIN Jakarta Press, 2009), h. 12. 

38H. Moh. Ardani, Nilai-Nilai Akhlak/Budi Pekerti dalam Ibadat, (Cet, 1,  Jakarta: CV. Karya 

Mulia, 2001), h. 43. 
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mereka, semata-mata hanya didasari oleh akhlakul karimah kita kepada Allah Swt.39 

G. Macam-Macam Akhlak 

1. Akhlak Terpuji (al-Akhla>k al-Kari>mah) 

Akhlak yang baik ialah segala tingkah laku yang terpuji (mahmudah) juga bisa 

dinamakan fad}hi>lah (kelebihan). Al-Ghazali menggunakan perkataan munjiyat yang 

berarti segala sesuatu yang memberikan kemenangan atau kejayaan40 

Menurut Ibnu Qayyim, pangkal akhlak terpuji adalah ketundukan dan 

keinginan yang tinggi. Sifat-sifat terpuji, menurutnya, berpangkal dari kedua hal 

itu. Ia memberikan gambaran tentang bumi yang tunduk pada ketentuan allah Swt, 

lalu turun taufik dari allah, ia akan meresponsnya dengan sifat-sifat terpuji. 

Menurut Abu Dawud as-Sijitani (w. 275/889) sebagaimana dikutip oleh 

Rosihon Anwar, akhlak terpuji adalah perbuatan- perbuatan yang disenangi, 

sedangkan akhlak akhlak tercela adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari.41 

Menurut Abu Dawud as-Sijitani (w. 275/889) sebagaimana dikutip oleh 

Rosihon Anwar, akhlak terpuji adalah perbuatan- perbuatan yang disenangi, 

sedangkan akhlak akhlak tercela adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari.42 

Makna akhlak yang mulia menurut Husin bin Manshur adalah ketiadaan buih 

(kesia-siaan) bekas makhluk dalam diri seseorang setelah pencapaian penglihatannya 

                                                           
39Heny Narendrany Hidayati, Pengukuran Akhlakul Karimah Mahasiswa, (Jakarta: UIN 

Jakarta Press, 2009), Cet. I, h. 15. 

40 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an,(Jakarta: Amzah, 2008), 

Cet. II, h. 38. 

41 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 88. 

42 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, h. 88. 
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pada al-Haqq.43 

Al-Ghazali menerangkan adanya empat pokok keutamaan akhlak yang baik, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Mencari hikmah. Hikmah ialah keutamaan yang lebih baik. Ia memandang bentuk 

hikmah yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu jika berusaha untuk mencpai 

kebenaran dan ingin terlepas dari semua kesalahan dari semua hal. 

b) Bersikap berani. Berani berarti sikap yang dapat mengendalikan kekuatan 

amarahnya dengan akal untuk maju. Orang yang memiliki akhlak baik biasanya 

pemberani, dapat menimbulkan sifat-sifat yang mulia, suka menolong cerdas, 

dapat mengendalikan jiwanya, suka menerima saran dan kritik orang lain, 

penyantun, memiliki perasaan kasih dan cinta. 

a. Bersuci diri. Suci berarti mencapai fitrah, yaitu sifat yang dapat mengendalikan 

syahwatnya dengan akal dan agama. Orang yang memiliki sifat fitrah dapat 

menimbulkan sifat-sifat pemurah, pemalu sabar, toleransi, sederhana, dan suka 

menolong, cerdik, dan tidak rakus. Fitrah merupakan potensi yang diberikan oleh 

Allah, dibawa oleh manusia sejak lahir yang menurut tabiatnya cenderung kepada 

kebaikan dan mendorong manusia untuk berbuat baik. 

b. Berlaku adil. Adil, yaitu seseorang yang dapat membagi dan memberi haknya 

sesuai dengan fitrahnya, atau seseorang mampu menahan kemarahannya dan 

nafsu syahwatnya untuk mendapatkan hikmah di balik peristiwa yang terjadi. 

Adil juga berarti tindakan keputusan yang dilakukan dengan cara tidak berat 

                                                           
43 Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi, Risalah Qusyairiyah, 

(Cet. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 352. 
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sebelah atau merugikan satu pihak tetapi saling menguntungkan. Pepatah 

mengatakan langit dan bumi ditegakkan dengan keadilan.44 

b. Akhlak Tercela (al-Akhla>k al-Madz{mumah) 

Akhla>q al-madz{mu>mah ialah perangai atau tingkah laku pada tutur kata yang 

tercermin pada diri manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak 

menyenangkan orang lain. 

 

Akhlak yang buruk menyempitkan hati pemiliknya karena tidak 

memperluaskan tempat selain yang dikehendakinya, sebagaimana tempat yang 

sempit tidak akan memberi keluasan selain pemiliknya. Akhlak yang baik tidak akan 

menjadikan engkau berubah karena seseorang yang berdiri di shaf di sampingmu. 

Sedangkan keburukan akhlak terdapat pada kejatuhan pandanganmu pada keburukan 

akhlak terhadap selainmu. Rasulullah Saw pernah ditanya tentang kesialan, lalu 

dijawab, “keburukan akhlak”.45 

Keburukan akhlak seseorang dapat dipengaruhi oleh bawaan yang buruk dan 

lingkungan sosial yang tidak menguntungkan perkembangan jiwanya, baik 

lingkungan rumah tangganya, sekolah dan masyarakatnya. 

Adapun teori pendidikan akhlak menurut al-Attas yaitu menciptakan manusia 

atau individu yang baik dengan maksud bercirikan manusia yang seimbang, memiliki 

keterpaduan dua dimensi kepribadian yaitu tunduk dan patuh pada Allah serta 

                                                           
44 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007), 

Cet. I, h. 40. 

45 Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi, Risalah Qusyairiyah, 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. II, h. 360. 
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membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial alam. Dan manusia seimbang 

dalam hal pikir, dzikir dan amalnya46  

Maka dari itu manusia dociptakan untuk hidup yang sejalan dengan tujuan 

yang diciptakan oleh Allah swt yaitu dengan tujuan beribadah kepada-Nya yaitu 

hubungan yang vetikal yaitu berhubungan langsung dengan ibadah mahda, sedangkan 

dalam hubungan yang horizontal yang berhubungan dengan alam dan sesama manusia 

yang dijalankan harus secara seimbang yaitu yang kedua harus sejalan yaitu hubungan 

kepada Allah serta hubungan dengan manusia lainnya. 

B. Tradisi Pernikahan Masyarakat Makassar 

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara 

seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan 

pada pembantu dan keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari 

topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu 

bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “perikatan Adat”  

dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya 

suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap 

hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta 

bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut 

hubungan-hubungan adat istiadat. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting 

dan bukan hanya sekadar untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi pernikahan 

adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih, 

                                                           
46 Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-Gagasan Besar Para 

Ilmuawan Muslim). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.13 
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bukan karena nafsu, tetapi untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga 

yang lain, antara yang satu dengan suku yang lain, bahkan antar bangsa dengan 

bangsa lain.47 

Pernikahan disamping  juga sarana menyatukan keluarga yang jauh  menjadi   

dekat memiliki prosesi yang agak panjang dalam tata pelaksaannya, sehingga 

melibatkan Adat, lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang 

berhubungan dengan tatanan dunia luar dan di atas kemampuan manusia. Yang di 

maksud dengan adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim 

dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang 

berhubungan dengan perkawinan. Masalah itu akan timbul baik sebelum suatu 

perkawinan, sedangkan yang sesudahnya adat sesuatu perkawinan.48 

Tata cara pernikahan masyarakat Makassar diatur penuh tata krama dan sopan 

santun serta saling menghargai, hal tersebut menampilkan rangkaian prosesi yang 

menarik dan di atur sesuai dengan adat masyarakat Bugis-Makassar.49 Rangkaian 

acara tersebut akan menggambarkan status sosial penyelenggara pesta. Dalam prosesi 

ini masyarakat Makassar akan berusaha untuk menampilkan standar tertentu yang 

dapat meningkatkan status sosial mereka dalam masyarakat, meskipun acara 

pernikahan menggunakan adat Bugis maupun adat Makassar akan tetapi setiap daerah 

memiliki kebiasan atau tradisi pernikahan yang berbeda tergantung daerah masing-

masing. 

                                                           
47Abdul Halik Mone,  Akkorongtigi: Dalam Adat dan Upacara perkawinan Suku Makassar 

(Makassar: t.p., 2009), h.1. 

48Dinas kebudayaan dan Kepariwisataan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi 

Selatan ( Makassar: Indonesia 2011 ), h. 6. 

49Nonci, Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis (Makassar: Karya Mandiri Jaya, 2002). h. 3 
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Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pernikahan  dalam adat 

masyarakat Makassar antara lain yaitu : 

1. Akkuta’ kuta’nang ( bertanya-tanya atau/ mencari informasi)  

Akkuta’kuta’nang maksudnya yaitu bertanya kepada orang yang bisa 

memberikan informasi mengenai gadis yang akan dipinang. baik itu untuk 

mengetahui sifat-sifatnya, tingkah laku, dan sebagainya. A’kuta’kuta’nang 

merupakan suatu tahapan untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih itu 

belum ada yang mengikatnya dan ada kemungkinan untuk diterima dalam pinangan 

tersebut. Misalnya  hasil penjajakan belum ada yang mengikatnya maka selanjutnya 

pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang yang dianggap bisa mewakili, baik 

dari kalangan keluarga maupun untuk datang menyampaikan lamaran atau Assuro.50  

Usaha A’kuta’kuta’nang atau penyelidikan juga bermaksud untuk mengetahui 

tentang sifat-sifat, tingkah laku, budi bahasa dan sebagainya dari gadis tersebut, kalau 

penyelidik berhasil dalam usahanya, maka dilanjutkanlah fase berikutnya. Pada 

pembicaraan yang tidak menentu diselipkan kata-kata memuji gadis yang dimaksud 

sambil diiringi pertanyaan yang biasanya berbunyi nia’mo ammoli’ kana 

rikamanakanku/anakku? (sudah adakah yang menyimpan kemenakanku/anakku?). 

Kalau jawaban mengatakan nia’mo amboliki (sudah ada yang menyimpan) atau 

nia’mo anpakkuta’nanngangi, mingka assinkamma baku tenapa pattongko’na (sudah 

ada yang menanyakan tetapi andaikan bakul belum ada penutupnya). Jawaban yang 

akan terdengar inaito’ laero’ ritau kasiasia attolo-tolo tompipole (siapa jualah yang 

mau sama orang miskin lagi bodoh) Dengan jawaban tersebut berhasillah utusan (tak 

                                                           
50St. Hajar, “Prosesi Pernikahan Adat Di Kelurahan Cikoro’kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Gowa”,  Jurnal Adabiyyah 18, no. 1(2018): h. 51.  
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resmi) dalam penyelidikannya, setelah berhasil a’kuta’-kuta’nang maka 

ditentukanlah waktu yang baik untuk datang kembali, yakni waktu yang tidak 

bertepatan dengan acara pernikahan tetangga, aqiqah atau acara lainnya yang 

dianggap penting dan harus dihadiri. Setelah waktu yang telah ditentukan tiba maka 

diutuslah 2-3 orang sebagai duta, biasanya ialah orang-orang yang disegani dalam 

masyarakat. Sebelum utusan ke rumah gadis yang akan dipinang, maka terlebih 

dahulu disampaikan akan kedatangannya, akan tetapi sifat kedatangan ini masih 

“abbisik-bisik” (berbisikbisik/bersifat rahasia) utusan berhadapan dengan orang tua 

gadis. Pada mulanya mereka bercakap-cakap tentang hal-hal yang tidak ada 

hubungannya dengan maksud utama sebagai pembuka bicara dan akhirnya 

mengemukakan, bahwa kami ini mempunyai hajat. Kemudian orang tua gadis 

bertanya apa gerangan maksud tuan/anda. Delegasi berkata kamanakanga (kepenakan 

kami) “si anu” ingin kami tumpangkan pada anak kami, dan kami berharap agar 

tuan/anda dapat menerimanya sebagai penambah yang tak menggenapkan.  

Kiranya juga yang ingin memungut anak/kepenakan tuan yang tak tau apa-

apa. Akan tetapi baiklah kami menyampaikan dahulu maksud baik ini pada paman-

paman, nenek dan kerabat lainnya, karena saya sebagai orang tuanya hanya 

melahirkan dan merekalah yang menentukan Setelah delegasi mendengar kata-kata 

pihak gadis, ia pun lalu meminta diri untuk pulang dan sebelumnya menanyakan 

ketentuan waktu untuk datang lagi mengulangi pembicaraan. Kedatangan ini nanti 

disebut assuro/mange suro (pergi meminang). Karena maksud di atas tercapai artinya 

pihak wanita bersedia menerima delegasi pihak laki-laki untuk datang meminang 

(assuro) 
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2.  Mange Assuro (Pergi Meminang) 

 Tahap peminangan ini keluarga dari calon mempelai pria datang ke rumah 

wanita untuk membicarakan uang panai, dan setelah disetujui uang panainya maka 

dibicarakanlah hari baik untuk pernikahannya. kemudian sekaligus Membahas 

sunrang atau mas kawin. Syarat mutlak yang harus dilakukan orang Islam dimana pun 

juga sunrang ialah pemberian dari pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahi. 

Sunrang ini dapat berupa barang atau uang. Sunrang di daerah Binamu Kab. Jeneponto 

beragam tergantung kemampuan pihak laki-laki dapat berupa Emas, tanah ataupun 

rumah. 

3.  A’jangang-Jangang,  

A’jangang-Jangang yaitu membicarakan kembali atau mempermantap waktu 

pernikahan yang telah disepakati sebelumnya. pada saat A’jangang-Jangang di 

laksanakan keluarga pihak laki-laki mempersiapan barang antaran untuk dibawa 

kerumah pihak perempuan berupa Bannang-bannang (Kue tradisional), dodoro 

(dodol), dan burasa (semacam ketupat akan tetapi bentuknya segi empat panjang yang 

diikat mengguankan tali rafia).  

Kemudian disitulah di bicarakan atau ditentukan hari baik pernikahan Pattantu 

Allo (penentuan hari). Penentuan acara puncak atau pesta hari pernikahan sangat perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor, seperti waktu-waktu yang dianggap luang bagi 

keluarga pada umumnya. Jika pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, berstatus 

petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah panen. Sedangkan  pihak keluarga 

laki-laki atau perempuan seorang pegawai, biasanya memilih waktu dihari libur 

tergantung pembicaraan kedua belah pihak. 
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Setelah fase-fase peminangan telah dilalui, dan setelah kedua belah pihak 

keluarga sepakat dalam penentuan waktu, maka nampaklah kegiatan-kegiatan dalam 

rangka persiapan menghadapi pelaksanaan pernikahan, antara lain a’buritta 

(penyampaian berita) dengan mendatangi rumah-rumah seluruh sanak keluarga untuk 

menyampaikan tentang pernikahan yang akan dilaksanakan. Sementara kegiatan-

kegiatan lainnya dipersiapkan seperti a’baunglandang (bangunan tambahan di 

samping kiri/kanan rumah), Sementara gadis-gadis membuat kue yang semuanya 

dikerjakan secara gotong royong oleh pihak keluarga, tetangga dan warga kampung. 

Suasana pesta kelihatan, baik di rumah calon pengantin perempuan maupun calon 

pengantin laki-laki.  

Anggerang doe’Balanja (membawa uang panai), keluarga laki-laki membawa 

uang panai ke pihak perempuan. Setelah acara angngerang doe’balanja selesai 

dilanjutkan dengan appallekayu atau ambil kayu bakar untuk dipakai memasak, orang 

yang dipanggil dalam appallekayu ini adalah tetangga dan keluarga, baik laki-laki 

maupun perempuan, di mana laki-laki yang pergi di kebun ambil kayu bakar dan 

perempuan di rumah memasak, appallekayu ini tidak semua daerah melakukan 

kegiatan ini tergantung daerah masing-masing. Biasanya yang melakukan appallekayu 

biasanya yang tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota. Perkawinan yang 

dilakukan di Kecamatan Binamu sendiri kegiatan semacam ini tidak dilakukan karena 

sudah masuk dalam daerah perkotaan biasanya mereka menggunakan yang simpel saja 

misalnya memasak mengguanakan Gas atau memesan cattering.  

4.  Patamma (Khatam al-Quran).  
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Patamma yaitu salah satu rangkain tradisi dalam pernikahan Sebagai ungkapan 

rasa syukur kepada Allah swt. Dalam tradisi penamatan al-Quran tersebut ada 

beberapa persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penamatan al-Qur’an di 

antaranya menyiapkan al-Quran dan langsung dipandu oleh pak imam atau guru 

mengajinya dan acara ini biasa dilakukan pada malam hari yang datang 

menghatamkan al-Quran biasanya dari masyarakat maupun pihak keluarga pengantin 

acara seperti tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Makassar dengan adat 

pernikahan Makassar akan  tetapi dilakukan juga oleh Suku Bugis. 

5. Appasimorong 

Acara ini merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat 

Makassar. calon mempelai pria diantar kerumah calon mempelai perempuan yang 

disebut simorong (Makassar) kemudian membawa barang antaran kerumah keluarga 

pihak perempuan istilahnya angngerang leko dalam prosesi ini sekaligus dibawa uang 

untuk bahan belanja pihak perempuan, daun siri dan buah pinang serta embel-embel 

yang lain berupa : umba-umba (makanan tradisional khas Makassar berupa kue-kue 

kecil berbentuk bulat dengan isi gula merah kemudian ditaburi parutan kelapa), buah 

buahan, pisang, tebu dan lain-lain51. kesemuanya itu disimpan dalam satu wadah yang 

bernama "Panca" (wadah dari anyaman batang bambu), kesemua barang bawaan ini 

berupa buah-buahan yang manis dengan maksud agar pernikahan yang akan 

dilangsungkan akan berbuah manis pula dikemudian hari. 

                                                           
51 Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa : 

Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal”, Skipsi  (Makassar: FAK. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin Makassar, 2017 ), h. 51. 
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Akad nikah atau resepsi pernikahan dari pihak perempuan dan laki-laki pada 

acara ini para keluarga dan tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu kepada 

kedua mempelai serta menyaksikan pernikahan mereka agar pernikahan ini disaksikan 

oleh banyak orang sebagai bukti bahwa mereka telah resmi menikah. Pada acara 

cidong bunting (duduk dipelaminan) ini dilaksanakan pula acara jamuan dengan 

berbagai hidangan yang telah disediakan oleh pihak yang menyelenggarakan 

pernikahan, penjamuan ini dilakukan biasanya dalam sebuah tenda namun bagi yang 

tidak mampu membuat tenda biasanya dilakukan di dalam rumah saja Akad nikah 

biasanya dilakukan di malam hari setelah shalat Isya, namun pada saat aqad nikah 

akan berlangsung, semua diharapkan tenang dan meninggalkan aktifitasnya sampai 

akad nikah selesai. 

6. Appabattu Nikka ('Ijab Qabul)  

Ijab Qabul ini prosesnya sama saja dengan ijab qabul dalam prosesi pernikahan 

dalam agama Islam. Ijab qabul diucapkan oleh pengantin laki-laki dihadapan wali 

mempelai wanita, saksi dan imam nikah. Sebelum ijab qabul dimulai di depan pintu 

kamar tempat pengantin perempuan berada, berdiri seorang perempuan sebagai 

pembawa kunci kamar yang membawa kebokan atau bahasa Makassar-nya tampa’ 

pakbissa Lima. penganting laki-laki harus membayar biaya ala kadarnya kepada 

pembawa kunci tersebut yang disebut dengan pangnyungke pakke’bu (pembuka 

pintu). Kemudian setelah itu pengantin pria diantar masuk kekamar perempuan maka 

ia berupaya untuk menyentuh Istrinya. Sentuhan itulah yang disebut dengan 

appabattu Nikka. Bagian tubuh yang disentuh seperti ubun-ubun maknanya supaya 

sang istri tunduk kepada suaminya. bukan hanya yang disentuh ubun-ubun saja akan 

tetapi pundak juga dan lain-lain tergantung kepercayaan yang dianut oleh mempelai 
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laki-laki biasanya dalam proses ini ada salah seorang yang memandu dari pihak 

keluarga perempuan.52 

7. Appakanre Bunting 

Appakanre bunting yaitu menyuapi calon mempelai dengan memakan 

makanan khas tradisional Makassar seperti onde-onde, songkolo, karake atau kelapa 

yang sudah diparut dicampur dengan gula merah, camba, (asam) lada (lombok) garam. 

8. Palele  

Palele dilakukan sehari sesudah pesta pernikahan mempelai wanita ditemani 

beberapa orang anggota keluarga diantar kerumah orang tua mempelai pria. 

rombongan ini membawa beberapa hadiah. kemudian dijemputlah pengantin 

perempuan ini untuk disuruh masuk kerumah laki-laki tapi sebelum pengantin 

perempuan turun dari mobil terjadi dialog percakapan oleh keluarga pihak laki-laki. 

biasanya berkata naung mako mae anak nakusareko pannimbarangngi (Turunlah dari 

mobil nak saya akan memberimu) biasanya  berupa pohon kelapa, kopi, sawah dan 

lain-lain. 

Pembagian Pa’matoang erang-erang dari pihak perempuan atau balasan dari 

adanya uang panai, ini merupakan simbol saling menghargai dari kedua pihak 

keluarga. biasanya yang dibawakan berupa barang seperti Lemari 4 pintu, sarung 

berlusin-lusin, bad cover atau sepray baju dan sebagainya untuk diberikan kepada 

keluaga keturun sang laki-laki Appala Kana ( pamit) pengantin perempuan memohon 

kepada mertuanya untuk pahit pulang kerumahnya itulah yang disebut appala kana.  

                                                           
52St. Hajar, “Prosesi Pernikahan Adat Di Kelurahan Cikoro’kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Gowa, Jurnal Adabiyyah 18, no. 1 (2018): h. 51.  
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9. Appakbajikang Bunting 

 Prosesi ini merupakan proses penyatuan kedua mempelai, ini diadakan karena 

dahulu pengantin pria dengan wanita masih malu untuk berbicara bahkan ketemu 

muka sekalipun. setelah akad nikah selesai mempelai pria diantar kekamar mempelai 

perempuan dalam tradisi orang Makassar pintu menuju kamar mempelai perempuan 

biasa dikunci rapat. kemudian terjadi dialoag singkat antara pengantar mempelai laki-

laki dengan penjaga pintu kamar perempuan dialog pembicaraannnya yaitu punna tena 

doe pajjaga pintuna anre kulle tama rikamaraka (kalau tidak ada uang penjaga pintu 

kamar maka saya tidak biarkan masuk). Setelah mempelai pria diizinkan masuk 

kemudian diadakan acara saling menyentuh seperti menyentuh telunjuk tangan, 

telinga, leher, lengan, perut. sesudah itu kedua mempelai bersanding diatas tempat 

tidur untuk mengikuti beberapa acara seperti pemasangan sarung sebanyak  9 atau 12 

lembar yang dipandu oleh anrong bunting atau pemangku adat. Hal ini mengandung 

makna mempelai pria sudah diterimah oleh mempelai keluarga perempuan. tradisi ini 

masih ada sampai sekarang walaupun pengantin laki-laki dan perempuan menikah 

dengan pacarnya sendiri, dikarenakan acara ini sudah menjadi upacara pelaksanaan 

turun temurun. 

10. Ma’besang 

Ma’besang penyatuan dari kedua orang tua laki-laki dan perempuan. Acara 

ma’besang ini adalah kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki bersama keluarga 

dan beberapa kerabat dekat menuju kerumah pengantin perempuan guna bertemu 

dengan kedua orang tua pengantin perempuan atau disebut ma’besang.53 Kegiatan ini 

                                                           
53St. Hajar, “Prosesi Pernikahan Adat Di Kelurahan Cikoro’kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Gowa”, Jurnal Adabiyyah 18, no. 1 (2018):  h. 52.   
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biasanya dilakukan pada malam hari. Setelah satu atau dua hari selesainya pesta 

pernikahan tujuannya adalah bersilaturahmi atau saling mengenal antara kedua 

keluarga agar lebih dekat 

11. Boya Bunting (cari pengantin) 

Setelah tiga atau empat hari acara pernikahan usai, diadakan lagi acara Boya 

bunting, acara ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, di mana 

orang tua dan sanak keluarganya datang ke rumah pengantin perempuan untuk 

memanggil pengantin perempuan pergi bermalam di rumah mempelai laki-laki. Dalam 

acara Boya Bunting ini ada beberapa kue yang dibawa ke rumah pengantin perempuan, 

dan setelah keluarga laki-laki berbincang-bincang dengan besan dan keluarga 

perempuan, pamitlah dia untuk pulang. Setelah keluarga laki-laki pulang dari rumah 

keluarga perempuan, maka dibagikanlah kue yang dibawa keluarga laki-laki kepada 

saudara dan tetangga perempuan tersebut. Tapi kue yang dibagikan harus diganti 

dengan kue pula, sebagai alasan jika perempuan diantar ke rumah mertuanya untuk 

bermalam, maka saudara dan tetangga tersebut juga membawa kue untuk dibawa ke 

rumah keluarga laki-laki. Kemudian setelah 1 minggu setelah pesta pernikahan 

digelar, diantarlah pengantin perempuan oleh orang tuanya dan saudara serta tetangga 

dekatnya untuk pergi bermalam di rumah orang tua suaminya (mertuanya). Di sinilah 

akhir dari proses pernikahan tersebut setelah mempelai wanita menginap di rumah 

suaminya. 

12. Baranzanji 

Barazanji yang dimulai keluarga wanita kemudian disusul oleh keluarga pihak 

pria. Ini sebagai pertanda rasa syukur atas terlaksananya apa yang diharapkan. Pada 
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acara ini, pengantin bisa bermalam bisa juga tidak. setelah acara barazanji 

dilaksanakan, maka subuh esok harinya, pengantin pria kembali ke rumahnya untuk 

mengambil seperti : Golla eja (Gula Merah), Kaluku (Kelapa), unti (pisang) dan tabbu 

(tebuh) . Hal ini dimaksudkan sebagai simbol atau rasa syukur atau dalam Bahasa 

Makassar rannu-rannu. Agar semoga kehidupannya kelak serba berkecukupan  dan 

senantiasa menyatu. Barang tersebut diteruskan ke pangkuan sang isteri sebagai 

Penghasilan pertama dari suami dan langsung disimpan oleh sang isteri. Dan sebelum 

dari rangkaian diatas ada tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah yaitu malam 

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

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

kesucian. Menjelang pernikahan biasanya diadakan malam paccing yang artinya 

malam mensucikan diri dengan meletakan tumbukan daun pacar atau purucangga ke 

tangan calon mempelai. Orang-orang yang diminta meletakkan daun pacar adalah 

orang-orang yang punya kedudukan sosial yang baik serta memiliki rumah tangga 

langgeng dan bahagia. Malam mappacing dilakukan menjelang upacara pernikahan 

dan diadakan di rumah masing-masing calon mempelai. Acara Mappaccing 

merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang dihadiri oleh seluruh sanak 

keluarga (famili) dan undangan. Acara Mapaccing memiliki hikmah yang mendalam, 

mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar 

calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok yaitu hari 

pernikahannya Adapun Untuk melaksanakan upacara mappacci disiapkan macam 

peralatan yang mengandung arti/makna khusus. Kesemuanya merupakan 

saturangkuman kata yang mengandung harapan dan doa bagi kesejahteraan dan 

kebahagiaan calon mempelai. Peralatan tersebut antara lain: 
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a). Bantal  

Bantal yang terbuat dari kain berisi kapuk atau kapas, sebagai alas kepala pada 

saat tidur melambangkan kesuburan. Menurut cerita dahulu kala jika mencari calon 

isteri, si pria tidak perlu melihat secara langsung si gadis tapi cukup dengan melihat 

hasil tenunannya, rapi atau tidak. Bila tenunannya rapi dan bagus maka pilihan pria 

akan jatuh pada gadis tersebut. 

b). Pucuk Daun Pisang 

  Pucuk Daun Pisang yang diletakkan di atas bantal melambangkan kehidupan 

yang berkesinambungan sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi 

pergantian daun. Bagi masyarakat Makassar diartikan sebagai kelanjutan keturunan. 

Diatas daun pisang, terkadang juga diletakkan gula merah dan kelapa muda. Dalam 

tradisi masyarakat Makassar-Gowa, menikmati kelapa muda, terasa kurang lengkap 

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

untuk mencapai rasa yang nikmat. Seperti itulah kehidupan rumah tangga, diharapkan 

suami-istri senantiasa bersama, untuk saling melengkapi kekurangan dan menikmati 

pahit manisnya kehidupan duniawi. Terakhir, mapaccing juga dilengkapi dengan lilin 

sebagai simbol penerang. Maksud dari lilin, agar suami-istri mampu menjadi penerang 

bagi masyarakat di masa yang akan datang.54 

 

 

                                                           
54Mardiana, Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa : 

Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal, Skipsi  h. 54-55. 
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual sebagai hubungan teoretis berbagai faktor atas fakta 

penelitian  sehingga penelitian dapat dipahami, Kerangka konseptual menjadi 

pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam 

penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yaitu tentang  nilai pendidikan 

Akhlak dalam perkawinan masyarakat di kecamatan Binamu Kab. Jeneponto. 

Nilai pendidikan Akhlak dalam tradisi perkawinan  masyarakat Makassar 

dapat dilihat dari prosesi adat perkawiana masyarakat Makassar mulai dari proses di 

awal hingga akhir perkawian misalnya dalam acara  Akkuta’ kuta’nang yakni mencari 

informasi dengan cara mengutus 2 orang atau lebih dari pihak laki-laki untuk mencari 

informasi bahwa perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh orang lain, 

mangesuro peminangan secara resmi, A’jangang-Jangang pembicaraan tentang kapan 

dan waktu pelaksaan serta pembicaraan besar kecilnya biaya pesta pernikahan serta 

mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki, Patamma 

acara mengkatamkan al-Qur’an, ijab Qabul acara aqad nikah yang dipandu oleh wali 

pengantin perempuan atau yang mewakili (Penghulu KUA).  Meskpun tradisi tersebut 

menggunakan adat Makassar akan tetapi masih tetap berpegang teguh pada sumber 

hukum Islam yaitu al-Qur’an dan hadis yakni bolehnya menggunakan adat masing-

masing dalam menjalankan pernikahan tetap menggunakan prinsip syariat Islam dan 

selanjutnya tidak melanggar kosepsi Akhlak yaitu   Il>ahiyyat (ketuhanan), Nubuwat 

(kenabian),  sam’iyat (alam akhirat), ruhaniyyat (kerohanian) , maka dari itu 

pernikahan yang memiliki prinsip nilai akidah harus memenuhi keempat konsep ini 

atau yang termaktub dalam rukun iman (Iman kepada Allah, Malaikat, Nabi dan 

Rasul, Kitab-Kitab, hari kiamat dan qada’ dan qadar Allah).   
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Untuk  lebih memahami secara jelas alur dari kerangka pikir dari  penelitian 

yaitu penulis menggambarkan dalam bentu bagan 2.1 sebagai berikut: 
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BAGAN 2.1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi 

Perkawinan Masyarakat Makassar Lingkungan 

Bungnung Ba’do 

Dasar Hukum Perkawinan Masyarakat 

Makassar  

Ruang Lingkup Pendidikan 

Akhlak 

Prosesi Perkawinan Masyarakat Makassar: 
1. Akkuta’ kuta’nang 
2. Mange Assuro 
3. A’jangang-jangang, 
4. Patamma 
5. Ijab dan Qabul 

 

 

 

Hukum Islam: 

Al-Quran dan Hadis 

Hukum Adat 

(Adat 

Makassar) 

Tidak Sejalan dengan 

Akhlak Islam 

Sejalan dengan Akhlak 

Islam 

 dengan Akhlak Islam 

 

Sejalan dengan Akhlak 

Islam 

Hasil Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif55 mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti56 

penelitian kualitatif yang berakar pada paradigma interpretative yang muncul dari 

ketidakpuasan terhadap paradigma positivist yang mengambil ilmu alam untuk 

penelitian sosial, sehingga tidak dapat sepenuhnya untuk memahami realitas 

kehidupan sosial secara sempurna.57   

Penelitian ini dilaksakan pada lokasi yang sudah jelas, maka tentu saja 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian field research yakni penelitian lapangan. 

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian lapangan umumnya menggunakan penelitian 

survei untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-

hubungan antar variabel berdasarkan pengamatan langsung pada lokasi penelitian.58  

                                                           
 55Deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan objek penelitian (lembaga, seseorang, masyarakat dan lainnya) berdasarkan 

fakta empirik atau apa adannya. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. I; Jogjakarta: 

Gajah Mada University Press,1998)  h. 62. 

56Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, (Cet: III; Jakarta: PT 

Bumi Aksara,2015), h. 80. 

57Bagong Suyanto, dkk., Metode Penelitian Sosia: Berbagai Alternatif Pendekatan, ed, III, ( 

Cet. VII; Jakarta: Kencana Prenatal  Media, 2013), h. 166. 

58Sugiyono, Metode Penelitian Survei: Penerapan dan Strategi yang Digunkan (Cet. I; 

Bandung, Alfabeta, 2009), h. 7. 
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 Maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dari itu 

penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian survei yaitu mengamati secara 

langsung pada objek penelitian, yaitu implemenasi Nilai-nilai pendidikan Akhlak 

dalam Tradisi Perkawinan masyarakat Lingkungan Bungung Ba’do di Kecamatan 

Binamu Kab . Jeneponto. 

Penulis hanya menekan pada jenis penelitian kualitatif yang memerlukan 

analisis deskriptif  yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskriptifkan tentang 

nilai-nilai pendidkan akidah dalam perkawinan yang biasanya dilakukan oleh 

masyarakat Lingkungan Bungung Ba’do di Kecamatan Binamu Kab . Jeneponto .59   

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Bungung Ba’do di Kecamatan Binamu 

Kab . Jeneponto yaitu meneliti tentang adanya nilai-nilai  pendidikan Akhlak dalam 

tradisi perkawinan Masyarakat Makassar di Kecamatan Binamu. Pemilihan  lokasi 

penelitian di  Bungung Ba’do merupakan kecamatan yang luas dan di huni oleh 

masyarakat yang masih memegang tradisi lama serta masyarakat yang plural serta 

akses penelitian mudah dijangaku. 

 

 

 

 

 

                                                           
59Moleong, L.J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 2014) 
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B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu pendekatan 

metodologi dan pendekatan keilmuan. 

1. Penedekatan Metodologi 

Pendekatan metode kualitatif adalah  dilakukan dengan berlandaskan pada 

aspek pemahaman secara mendalam, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis 

pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, dalam  

pengambilan data, analisis data  mengguanakn langkah-langkah dalam penelitian 

kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna yang mendalam.60 

2. Pendekatan Keilmuan 

a) Pendekatan Pedagogik 

 Pedagogik merujuk pada istilah pembelajaran, gaya atau teknik seorang 

pendidik dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Sedangkan psikologi 

berkenaan dengan proses mental, Sehingga yang dimaksud dengan pendekatan 

pedagogik-psikologis dalam penelitian ini yaitu cara yang dilakukan peneliti utuk 

mengungkap adanya nilai pendidikan Akhlak dalam tradisi pernikahan masyarakat di 

Kec. Binamu Kab. Jeneponto.  

b) Pendekatan Psikologi Pendidikan 

Seluruh kegiatan yang terjadi di dalam proses pendidikan adalah semata-mata 

ditujukan untuk kebutuhan pelajar, yaitu sebagai bentuk dalam mengembangkan 

potensi baik itu secara internal maupun eksternal dan segala kemampuan yang dimiliki 

                                                           
60 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta. 2010) Hal: 14 
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oleh siswa baik secara lahiriah maupun tumbuh seiring berjalannya waktu. Oleh 

karena itu, segala bentuk pengembangan potensi, kemampuan serta tingkah laku  

khususnya dalam proses pembelajaran menjadi materi utama dalam psikologi 

pendidikan.  Tenaga pendidik merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam 

proses interaksi belajar. Berbagai macam kegiatan pembelajaran di lembaga 

pendidikan seperti mendidik, memberikan pengajaran, melatih sesuatu hal serta 

membimbing adalah hal yang harus diapahami benar konteksnya oleh seorang guru. 

Sedangkan rasa profesionalisme dan latar belakang sosial seorang guru menjadi materi 

selanjutnya yang dikaji dalam psikologi pendidikan. Adapun 

pengguanaanpendekataan ini yakni utuk melihat gejala yang diterapkan nilai Akhlak 

dalam tradisi perkawinan masyarakat Binamu Kab. Jeneponto sehingga dalam 

penelitian ini sehingga dapat diketahui pola dan perilaku  menerapkan pendidikan 

Akhlak dalam kehidupan 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder: 

1. Sumber primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian, adapun sumber yang penulis jadikan sumber penelitian ini yatiu 

Kepala Kantor KUA Kec. Binamu, Bimas Islam KUA Binamu, Tokoh 

Masyarakat, serta masyarakat yang dapat memberikan data dalam menunjang 

penelitian ini  
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2. Sumber sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 

jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan 

spesifik. Selanjutnya bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan langkah observasi, dokumentasi, dan wawancara 

(Interview). 61 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

dengan pencatatan. Langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mengikuti 

seraingkaian acara perkawinan masyarakat Makassar di Kecamatan Binamu dari awal 

hingga akhir tanpa bertanya tentang masalah perkawinan sehingga pengamatan yang 

dilakukan secara alamiah. 

 

                                                           
61 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta. 2009), h. 225 
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2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face 

to face) antara pewawancara dan yang diwawancarai (interview) tentang masalah 

yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola 

pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.62 Sehingga 

mendapatkan data yang utuh dalam menganalisis tentang masalah yang dibahas 

sehingga melalui hasil wawancara tersebut dapat  memberikan pemahamn terhadap 

nilai-nilai pendidikanAkhlak  dalam perkawinan masyarakat Makassar. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang sudah ada seperti buku-

buku, catatan-catan serta arsip yang ada untuk melengkapi bahan penelitian. Sehingga 

dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa tape recorder, catatan atau 

dokumen yang tersedia serta pengambilan gambar disekitar objek penelitian yang 

akan dideskripsikan pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menggali data 

primer  dari responden atau informan sebagai sumber data terpenting dalam penelitian 

lapangan, instrument penelitian dalam penelitian ilmu sosial merupakan pedoman 

                                                           
62Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, h. 162. 
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wawancara63 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci  adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen pengunci, Peneliti 

sendiri yang mencari data dengan cara bertanya, meminta, mendengar,  

mengumpulkan data lewat orang lain (informan) sesuai dengan apa yang dipersiapkan 

sebelum turun ke tempat penelitian.64 Adapun intrumen tambahan dalam penelitian 

ini adalah alat tulis menulis, dokumentasi, kamera dan alat perekam suara 

(handphone), Pedoman observasi dengan cara terlibat langsung dalam rangakaian 

kegiatan dan bertanya langsung kepada yang bersangkutan serta menggunakan 

pedoman wawancara sehingga wawancara yang dilakukan terstruktur dan 

direnacanakan serta dengan persetuan kedua belah pihak yakni mengguanak surat 

persetujuan wawanca dan pengambilan gambar. 

F. Teknik Pengolahan  dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasakan belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lain, sampai tahap tertentu, 

diperoleh data yang dianggap kredibel.65 

                                                           
63Bagong Suyanto, dkk., Metode Penelitian Sosia: Berbagai Alternatif Pendekatan, ed, III, h. 

59. 

64Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Peneliitian 

Kualitatif dalam  Berbagai Disiplin Ilmu  (Cet. IV; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 134. 

65 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. h. 

430 
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Miles dan Huberman mengemukakan bahwa terdapat langkah-langkah dalam 

analisis data adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun 

penjabaran dari masing-masing langkah adalah sebagai berikut66: 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi 

tahapan reduksi sebelumnya seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat partisi, dan menulis memo. 

Reduksi data atau proses transformasi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di 

lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

melihat penyajian-penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-

penyajian tersebut. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis 

kualitatif yang valid. Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai jenis seperti matriks, 

grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 

                                                           
66 Milles, dkk. Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 16-19. 
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Pengumpulan Data 

Penyajian Data 
Penarikan 

Kesimpulan/Verifika

si 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dengan demikian seorang penganalisis 

dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan 

yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang 

dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

3. Konklusi dan verifikasi 

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dari permulaan 

pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari ‘arti’ benda-benda 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 

alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang kompeten akan menangani 

kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi 

kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat 

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

Ketiga langkah  dalam analisis kualitatif tersebut dapat digambarkan dalam 

bentuk bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

 

Pengumpulan Data 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Ada beberapa yang mempengaruhi keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

yaitu pada subjektifitas, metode penyimpulan, dan sumber data penelitian, namun 

banyak penelitian diragukan kebenarannya diantaranya subjektifitas peneliti, karena 

dalam penelitian kualitatif, peneliti yang paling dominan dalam penelitian kualitatif, 

alat yang digunakan menggunakan wawancara dan observasi boleh jadi memiliki 

kelemahan ketika dilakukan secara terbuka, serta tanpa adanya control dan sumber 

data yang kurang valid sehingga mengurangi hasil tingkat kepercayaan terhadap 

penelitian yang dilakukan, maka diperlukan beberapa cara untuk menentukan 

keabsahan data penelitian. 

            Keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui tahap pengecekan 

kreadibilas data dengan teknik: 

1. Persistent Observasion yaitu untuk mengetahui gejala atau peristiwa yang 

dalam. Dilakukan pengamatan secara berulang-ulang selama melakukan 

penelitian. Dengan demikian prosesi perkawinan masyarakat Makassar di 

Kecamatan Binamu akan diamati secara terus menerus selama penelitian 

untuk mengetahui lebih detail tentang adanya nilai pendidikan Akhlak dalam 

tradisi perkawinan masyarakat Makassar. 

2. Triangulasi, mengecek ulang tingkat kevalidan informasi yang diperoleh 

dengan triangulasi sumber disini akan dicek ulang tentang aktifitas  prosesi 

perkawinan masyarakat Makassar di Kecamatan Binamu, adanya nilai-nilai 

pendidikan Akhlak serta  pengecekan  dilakukan dengan wawancara dan 
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observasi berulang-ulang sehingga mendapatkan data yang akurat serta 

melakukan kajian pustaka secara cermat. 

3. Memberchek diskusi teman sejawat secara langsung  pada saat wawancara dan 

secara tidak langsung dalam bentuk mendiskusikan kembali hasil dari 

penelitian. 

4. Referential Adequecy Check mengecek kecukupan reverensi dengan 

mengarsip data yang diperoleh dilapangan. Dalam hal ini literatur yang 

berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Akhlak dalam perkawinan Masyarakat 

makassar dikumpulkan sebanyak mungkin untuk mendaptkan data yang 

akurat. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Prosesi Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Panaiakang Lingkungan Bungung 

Ba’do   Kabupaten Jenepponto 

1. Tahap Sebelum Pernikahan 

Pada dasarnya secara umum proses pernikahan yang ada pada suku-suku 

bangsa Indonesia khususnya Sulawesi Selatan itu sama saja diawali dari perkenalan 

antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya memiliki nilai-nilai adat istiadat yang berbeda-beda Perkawinan 

merupakan salah satu ibadah yang paling sakral dilakukan oleh umat manusia 

khsususnya umat Islam yang ada di Indonesia ditambah lagi dengan Indonesia 

merupakan  masyarakat yang majemuk yang terdiri dari adat, budaya serta kebiasaan 

yang berbeda-beda dalam setiap daerahnya sehingga dalam proses berjalannya 

perkawianan memakan waktu yang cukup lama dengan persiapan-persiapan yang 

harus dilakukan oleh setiap masyarakat yang ingin melakkan pesta perkawinan yang 

mengikuti kebiasaan adat yang berlaku disuatu daerah tertentu khususnya di 

Kelurahan Panaikang itu sendiri mrmili kebiasaan yang sama dengan adat perkawinan 

yang dilakukan pada umumnya di Sulawesi Selatan Khususnya pada adat suku 

Makassar yaitu dengan proses peminangan oleh pihak calon mempelai laki-laki ke 

pada pihak calon mempelai wanita. 
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a. Mencari Informasi (annoso romang/akuta’nang) 

Annoso Romang merupakan suau kegiatan mencari informasi dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah si gadis yang yang telah dipilih itu belum ada yang 

mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam lamaran tersebut. 

Kalau dari hasil proses penyeledikikan belum ada yang mengikatnya maka 

selanjutnya pihak laki-laki mengutus empat orang terpandang, baik dalam lingkungan                  

keluarga ataupun dari luar untuk menyampaikan lamaran sebagaiamana yang 

diungkapkan oleh Bapak Reskiawan: 

sebelum prosesi pernikahan bagi calon mempelai laki-laki, mendatangi pihak 

perempuan yg di sebut annoso romang yg artinnya untuk mengenal lebih dekat 

keluarga calon mempelai perempuan dengan membawa berbagai macam 

makanan sebagai oleh-oleh dan setelah itu baru ada acara lamaran yg 

bermusyawara untuk menentukan berapa uang yg akan di bawakan nanti dlm 

acara pernikahan(uang panai).serta menentukan hari setelah ada kesepakatan 

kedua kel mempelai baru lah di adakan resepsi.setelah ada acara resepsi ada 

namanya istilah ammatoang yakni pihak mempelai perempuan menyiapkan 

sarung baju celana dll yg jumlahnya tdk sedikit yg akan di bagikan kepada 

mertua dan saudara pengantin laki-laki.67 

Maka dari itu dalam proses perkawinan masyarakat Panaikang dapat dipahami 

bahwasanya sebelum melakukan perkawinan ada beberapa tahapan yaitu dengan cara 

melakukan pinangan terhadap calon mempelai wanita untuk mengetahui apakah calon 

mempelai wanita tersebut sudah ada atau belum ada yang melamarnya setelah tahapan 

                                                           
67 Reskiawan, penyuluh Kantor Urusan Agama  kecamatan Binamu, Wawancara Tanggal  30 

September 2022 di Kelurahan Bungung Ba’do 
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tersebut serta diterima oleh keluarga calon mempelai wanita maka tahap selanjutnya 

adalah tahap penetapan untuk bermusyawarah untuk mempertemukan keluraga yang 

akan melangsungkan perkawian apakah itu berupa persiapan, jumlah kisaran uang 

yang minta oleh pihak wanita,  tanggal, hari, bulan yang akan dilangsungkan 

pernikahan. 

Annoso Romang sama dengan A’kuta’kuta’nang yang bermaksud untuk 

mengetahui sifat-sifat, budi bahasa, tingkah laku dan sebagainya atau dengan kata 

lain suatu tinjauan tentang keberadaan keluarga dari pihak si gadis tersebut. Jika 

penyelidik berhasil dalam hal ini mencari informasi tetang si gadis maka dilanjutkan 

ke proses selanjutnya.  

Dalam tahapan prosesi ini terdapat nilai akhlak berupa sopan dan satun kepada 

keluarga mempelai dengan  terlebih dahulu mencari informasi terhadap calon 

mempelai wanita dengan cara mendatangi langsung, mencari informasi lewat teman 

sejawatnya atau tetangganya yang dapat memberikan informasi tentang sifat, 

kebiasaan serta tingkah laku dari calon pengantin tersebut, dalam mencari pasangan 

atau calon istri setidaknya nabi Muhammad saw sudah memberikan kriteria. Memilih 

istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik, 

sebagaimana dalam riwayat al-Bukha>ri> no. 4.700, yang terdiri tujuh jalur, enam jalur 

berkualitas s}ah}i>h} dan satu jalur berkualitas h}asan: 
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وجت المرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: تز

لأربعة أسباب ، بسبب مالها ، ولسبب نسلها ، وجمالها ، ودينها. لذا اختر بسبب دينه ، 

  بالتأكيد ستكون محظوظًا

Artinya: 

Dari Abu> Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena 

empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena 

agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”68 

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa dalam mencari pasangan hendaknya terlebih 

dahulu mengetahui asal-usul calon mempelai perempuan baik itu dari segi sifatnya, tingkah 

lakunya kesehariannya, dari segi nasabnya apakah dia berasal dari keturanan bangsawan atau 

tidak dan yang terakhir dari segi agama makan dalam hal ini ini nabi menjelaskan bahwa 

agama yang paling terakhir maksudnya adalah ketika  nasabnya, hartanya  tidak di utamakan 

maka yang diutamakan yang paling diutmakan adalah karena agamanya. Ini yang menjadi 

salah satu kriteria dalam memilih pasangan. Maka dalam hal ini anoso romang terdapat nilai 

akhlak sopan santun dalam memilih pasangan karena dalam hadis sudah jelas bahwa memilih 

kriteria pasangan mempelai wanita harus memenuhi ke ematnya dalam hadis nabi saw. 

Setelah dilakukan annoso romang  berhasil maka ditentukan hari baik untuk datang 

kembali, maksudnya hari yang baik disini adalah tidak bertepatan dengan acara pernikahan 

tetangga atau acara-acara lainnya yang dianggap penting dan harus dihadiri. Setelah waktu 

yang telah ditentukan tiba, maka diutus kembali dua atau tiga orang sebagai perwakilan pihak 

                                                           
68S{ah}i>h> al-Bukha>ri> no. 4.700, 3.746; Sunan Ibn Ma>jah no. 1.848; Sunan Abu> Da>wu>d no. 1.751; 

S{ah}i>h} Muslim 2.661; Sunan al-Nasa>’i > no. 3.178; Musnad Ah}mad no. 9.158; Sunan al-Da>rimi>, no. 2.076). 
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laki-laki, biasanya ialah orang yang disegani dalam masyarakat, akan tetapi sifat 

kedatangan ini masih bersifat A’bisi’ bisi’(berbisik-bisik/bersifat rahasia). 

Sebelum menikah orang tua dulu memilihkan pasangan atau jodoh untuk 

anaknya dengan melihat bibit, bebet dan bobotnya. seorang anak tidak boleh 

melakukan pilihan sendiri, akan tetapi memilih jodoh lambat laun mengalami 

perubahan seiring dengan pengaruh edukasi dan modernisasi. Anak mempunyai 

kebebasan untuk menentukan pilihan dan tidak lagi harus menurut pada orang tua 

mengenai pasangan hidupnya. Orang tua sekarang beranggapan bahwa masalah 

memilih jodoh dan perkawinan tidak hanya pertanggung jawaban orang tua saja akan 

tetapi anak memliki peran penting dalam menentukan jodoh dengan demikian anak 

mempunya kebebasan untuk pacar atau calon jodoh.69 Namun demikian perlu nasehat 

dan petunjuk orang tua kepada putra putrinya dalam memilih pasangan agar tidak 

salah pilih pasangan adapun beberapatahapan pra perkawinan antara lain: 

a. Assuro (melamar) 

Assuro (melamar) biasa berlaku disetiap daerah yang terdapat di Indonesia ini, 

akan tetapi cara pelaksanaannya berbeda-beda menurut suku bangsa masing-masing. 

Setelah a’kuta-kuta’nang maka Pada hari yang telah ditentukan kembali utusan 

diperintah untuk menemui pihak perempuan, sedangkan calon mempelai laki-laki 

                                                           
69 Daeng Lanto, Tokoh Masyarakat Kelurahan  Bungung Ba’do, Wawancara, pada tanggal 

Desember 19 Oktober 2022 di Lingkungan Bungung Ba’do 
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tidak dibiarkan untuk datang ke rumah mempelai perempuan. Utusan biasanyanya 

ialah orang-orang terpercaya yakni keluarga sendiri atau pun kepala dusun dan iman 

dusun setempat. Sanak keluarga perempuan senantiasa menunggu kedatanga pihak 

laki-laki dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya yakni A’kuta’kuta’nang.  

Selanjutnya setelah pihak perempuan menerima kedatangan pihak laki-laki 

maka pihak dari mempelai laki-laki menyampaikan salam hormat dan menyampaikan 

maksud segaiamana yang diungkapkan oleh bapak  Imam Kelurahan Panaikang: 

Sebenarnya proses perkawianan yang dilakukan dimasyarakat pada umunya 

sama saja yaitu setelah melakukan proses lamaran maka tahap selanjutnya itu 

membicarakan kisaran berapa besar uang yang panaik (uang belanja) untuk 

digunakan dalam perkawinan, jumlah mahar, tanggal, serta hari pernikahan 

yang nantinya akan dilangsungkan sehingga dapat dipersiapkan tujuan dari 

dilaksakan pertemuan ini antara kedua belah pihak yakni utusan keluarga laki-

laki dan keluarga perempuan untuk mencapai kesepakatan. lagi-lagi pernikahan 

itukan menyatukan kedua belah pihak serta bukan hanya keluarga dari 

wanitanya saja akan tetapi juga urusan dari keluarga termsuk dari om dan tante 

dari pihak wanita (kelaurga besar)70 

Pada pertemuan ini biasanya dibahas kisaran nominal uang panaik yang harus 

disiapkan untuk pernikahan termasuk mahar, tangga, hari dan bulan yang yang 

ditentukan secara bersama oleh kedua belah pihak, karena budaya Suku Makassar 

maupun suku lainnya di Makassar bahwa yang paling penting dibahas itu adalah 

besaran uang panaik yang diminta oleh keluarga pihak perempauan yang kadangkala 

bisa saja dengan standar minimal yang diminta oleh keluarga laki-laki bisa saja 

menghambat jalannya perkawian  maka dari itu sebelumnya bahwa keluarga dari 

pihak perempuan sudah merundingkan besaran mahar serta uang panaik yang diminta 

                                                           
70 Sahabuddin, Imam Kelurahan  Panaikang, Wawancara  pada Tanggal 23 Desember 2022  
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pada saat utusan keluraga laki-laki datang untuk memusahwarakan tentang acara 

pernikahan, tapi biasanya ini yang paling krusial dibahas dalam pernikahan adat 

Makassar karena biasanya ketika dimencapai mufakat tentang besaran uang panaik 

yang diminta kadang kala bisa menjadi batal meskipun sudah diterima oleh keluarga 

perempuan.  

Dalam prpsesi pembicaraan awal dalam menentukan hari waktu serta prosesi 

dalam acara pesta perkawinan dalam perkawinan masayarakat Bungung ba’do 

terdapat nilai akhlak musyawarah  di dalamnya yang membicarakan apa yang harus 

dipersipakan, kisaran uang panaik yang harus dibawa, mahar, tanggal perkawinan, 

serta waktu yang baik untuk melakukan perkawinan memilih waktu yang tidak 

bertepatan dengan acara yang penting dalam keluarga. Dalam tahapan ini diutamakan 

pembicaraan tentang nilai musyawarah kedua belah pihak sebagiaman dalam al-

Qura’an surah Ali Imran Ayat 159: 

نَ ٱللَّهِ  لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلوَْ كُنتَ فظًَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَنَفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَۖ  فَٱعْفُ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِِّ

 عَنْهُمْ وَٱسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فىِ ٱلْأمَْرِۖ  فَإذِاَ عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يحُِبُّ 

لِينَ   ٱلْمُتوََكِِّ

Terjemahnya: 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
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membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakal kepada-Nya,71 

Dalam prosi lamaran yang dilakukan secara resmi dalam tradisi perkawinan 

masyarakat Makassar terdapat nilai musyawarah yang diutamakan adalah prinsip 

kesamaan pembicaaraan yang diawal yang saling disepakati karena al-Qur’an sudah 

menjelaskan bahwa dalam setiap urusan apalagi dalam urusan yang sangat penting 

maka yang perlu dilakukan adalah prinsip musyawarah dan keadilan. Dalam tahapan 

ini besaran uang panaik dan mahar yang harus dibawa biasanya dibicirakan kedua 

belah pihak untuk menentukan berapa uang panaik yang  akan diberikan oleh pihak 

laki-laki kepada pihak permpuan dalam hal ini semuannya selalu mempertimbangkan 

kedua belah pihak yang nantinya akan dituliskan ke dalam selembarkertas dan di tanda 

tangani oleh masing-masing keluarga yang mewakili dalam proses lamaran tersebut. 

Dalam tradisi ini ini memilki nilai akhlak sopan santun, yang biasanya diawali dengan 

mempertanyakan dengan bahasa-bahasa kiasan serta bahasa sindiran yang tidak 

menyakiti hati dan perasaan pihak  perempuan yang akan dilamar.72  

Dalam proses ini ada juga yang masih menggunakan bahasa kiasan yang 

seperti dilakukan oleh kebanyakan masyarakat pada suku Makassar da nada juga yang 

langsung membicarakan maksud dan tujuan pihak laki-laki untuk melamar calon 

                                                           
71 Kementerian Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya ( Cet. I,  Surakarta: Safa Media, 2015) 
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72 Daeng Lanto, Tokoh Masyarakat Kelurahan  Bungung Ba’do, Wawancara, pada tanggal 

Desember 19 Oktober 2022 di Lingkungan Bungung Ba’do 
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pengantin perempuannnya, tergantung kebiasaan yang dilakukan boleh jadi faktor 

sosial yang mempengaruhi hal yang demimkian. Misalnya saja masyarakat yang 

tinggal diperkotaan. 

Dalam pertemuan kali ini waktunya lebih lama dari acara A’kuta’kuta’nang dan 

harus disiapkan makanan bukan hanya minumanan beserta kue karna pada acara ini 

akan dibicarakan mengenai uang panaik, mahar serata menentukan hari baik untuk 

melansungkan pernikahan serta sepakati oleh kedua belah pihak dengan cara 

menuliskan diatas kertas keputusan dari kedua belah pihak hasil dari keputusan dari 

keduanya sehingga utuk menguatkan musyawarah tersebut yakni perjanjian hitam 

diatas putih yang ditanda tangani kedua belah pihak. 

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Sahabudin 

Prosesi perkawinan di lingkungan Bungung Baddo Kel Panaikang, sangat rumit 

dan butuh banyak biaya khusus laki-laki yaitu uang panai rata-rata  Rp 50 Juta, 

tambah uang pesta 50 jutaan juga, jadi catin laki-laki kalau mau menikah harus 

siapkan dana minimal Rp 100 jta, kebiasaan 7 hari sebelum hari H nya orang 

yang mau pesta,sudah mulai kasih makan tetangga dan sanak keluarga, jadi ribet 

kalau di kampung prosesi perkawinan dan Sanak keluarga berkumpul di rumah 

pengantin perempuan atau laki-laki,mempersiapkan bahan-bahan yg mau di 

pergunakan pada saat pesta,karena kebiasaan di kampung satu minggu sebelum 

hari H nya tetangga dekat sudah mulai membawah beras, gula pasir, gula 

merah,terigu dll serta tetangga dekat membantu menyarin beras (attapi berasa) 

paling sedikit 400 liter (4 pikulu), menyiapkan kayu bakar untuk memasak nasi 

dan memasak daging kuda pada hari H nya.73 

                                                           
73 Sahabuddin, Imam Kelurahan  Panaikang, Wawancara  pada Tanggal 23 Desember 2022  
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      Menurut Bapak Imam Kelurahan Panaikang bahwa kebiasaan menikah khusus 

di lingkungan Bungung Ba’do ini agak sedikit ribet dan membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit yaitu dengan menyiapkan uang sebesar 100 juta atau paling sedikit 50 

juta rupiah karena prosesi acara yang dilakukan sangatlah panjang, dalam hal ini  

khusus budaya yang seperti ini sudah sangat lazim diketahui oleh masyarakat suku 

Maskassar bahwa menikah tidak hanya persoalan agama semata akan tetapi 

merupakan persoalan budaya serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat karena 

biasanya dalam pernikahan serta kisaran besaran uang panaik yang harus disiapkan 

juga menyesuaiakan dengan harga bahan pokok serta kemampuan yang dimiliki oleh 

pihak laki-laki serta status sosial yang dimiliki oleh keluarga pihak perempuan, itu 

juga yang dapat menentukan besaran jumlah mahar serta uang panaik yang harus 

dipersiapkan akan tetapi  dalam hal ini tergantung dari kebiasaan masing-masing 

daerah meskipun adatnya sama serta sukunya sama akan tetapi kebiasaan yang 

dimiliki oleh suatu daerah dapat saja berbeda. 

Adapun pembahasan  yang biasanya di bicarakan dalam tahapan ini adalah 

sebgai berikut: 

1) Sunrang dan Anto’ nikah (Mahar) 

Sunrang dan Anto’ nikkah (Mahar ) merupakan suatu hal yang berbeda tetapi 

dalam Islam hanya dikenal sebagai mahar. Sunrang disini merupakan syarat mutlak 

menurut hukum Islam yang harus dilaksanakan. Sunrang adalah pemberian yang 

diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya, 
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sunrang ini biasanya uang ataupun barang seperti pohon kelapa, pohon cengkeh 

ataupun pohon jambu mente yang beserta dengan tanahnya. Sedangkan Anto’ nikkah 

pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan berupa tanah 

beserta isinya dan emas yang dimana tidak diperbolehkan uang. Besar nya uang yang 

akan diberikan disini tergantung kesepakan dan apa bila yang akan diberikan. 

2) Uang Panaik (Uang Belanja) 

Uang belanja (uang panaik) ini tergantung kedua belah pihak, namun tidak 

pula disangkal bahwa uang panaik kadang menjadi masalah dalam terlaksananya 

suatu pernikahan, karena nilai uang panaik sebagai syarat untuk membiayai pesta 

perkawinan untuk pengantin wanita tidaklah sedikit. 

Uang panaik ini memiliki kelas sesuai dengan strata sosial pengantin 

perempuan, mulai dari kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan hingga 

pekerjaannya. Meskipun demikian, nilai uang panaik masih bisa didiskusikan oleh 

keluarga kedua calon mempelai. 

Di kelurahan panaikang uang panaik hanya untuk uang belanja konsumsi saat 

acara berlansung. Akan tetapi biaya untuk make up atau riasan pengantin dan hiasan 

rumah pihak perempuan akan dibagi dua oleh pihak laki-laki dalam hal ini tergantung 

dari pembicaraan apakah ditanggung oleh pihak laki-laki atau ditanggung masing-

masing tergantung dari kesepakatan namun pada umunya dalam tahapan ini biasanya 
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ditanggung masing-masing.74 

3)  Menentukan Waktu 

Setelah membicarakan persoalan Sunrang dan Anto’nikkah (mahar) yang 

telah disepakati oleh kedua pihak maka akan ditentukan hari pelaksanaannya atau 

dalam bahasa Pattantu Allo untuk melansungkan pernikahan. Ini bermaksud unutk 

mempertimbangkan beberapa faktor misalnya waktu luang dan jika mempelai itu 

pegawai maka akan memilih waktu-waktu libur misalnya. 

Setelah fase-fase Assuro (Melamar) selesai dan setelah kedua belah pihak 

sudah sepakat dengan uang belanja atau uang panaik maka di tentukan waktu panaik 

balanja. Dan kemudian rangkaian pernikahan mulai dipersiapkan antar lain yakni 

memberitahu sanak keluarga bahwa akan dilaksanakan pernikahan. 

b. Panaik Balanja 

Panaik balanja adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak laki-lakin untuk 

mengatar semua yang telah disepakati pada saat acara Assuro serta bahan-bahan yang 

akan digunakan pada saat upacara perniakahan yang telah disepakati bersama. 

Panaik balanja dilakukan semeriah mungkin, diikuti oleh sanak keluarga           besar baik 

tua maupun muda, perempuan dan laki-laki. Barang-barang yang dibawa pun 

mempunyai aturannya sendiri menurut adat di Kelurahan Panaikang. Waktu 
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pelaksanaannya, biasa dilakukan di pagi atau siang hari biasanya Panaik balanja 

dilakukan satu atau dua minggu sebelum pernikahan berlangsung. Adapun barang 

bawaan dari pihak laki-laki yakni: 

a) Uang Panaik (uang Belanja) 

b) Jarumang (Segala macam kue adat yang disimpan didalam bosara’ seperti 

tolobang, haje, dodolo, pale’palese gogoso dan sebagainya). Kue-kue tersebut 

dibawa oleh para tetangga atau sanak keluarga. 

c) Mamaappa’ dan pumpung (cangkir yang berisi uang) diberikan kepada kepala 

dusun dan iman dusun 

d) Panjarreki (pengikat berupa cincin) 

e) Tappupau (cangkir berisi emas, biasanya cincin) 

f) Passasa lalang (pisau) jika berbeda desa. 

c. Paalle kaju 

Setelah acara panaik balanja dilanjutkan acara Paalle kaju atau ambil kayu 

bakar. Keluarga pihak perempuan mengumumkan bahwa akan ada acara pernikahan 

sehingga akan segera berlansung Paalle kaju. Orang-orang yang pergi ambil kayu 

adalah tetangga-tetangga baik itu perempuan maupun laki-laki karena seperti biasa 

disampaiakan kepada masyarakat  biasanya seblum hari pernikahan. Acara ini  pun 

berlansung meriah dilakukan dengan secara gotong royong untuk mengambil kayu 
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bakar yang digunakan untuk memasak diacara pesta perkawinan sebagaimana yang 

diungkapankan oleh tokoh mayarakat Kelurahan Panaikang antara lain: 

 

Kalau kebiasaan kami di sini yaitu Bungung Ba’do mungkin saja daerah lain 

juga di Panaikang ini kebiasaanya hampir sama yaitu gotong royong 

mengambil kayu bakar digunung untuk acara pernikahan  biasanya disini 

kebiasaanya sebelum acara pernikahan sudah mulai memasang tenda serta 

gotong roying yang lain seperti membersihkan beras bagi perempuan dan yang 

laki-laki juga mengambil kayu bakar di Gunung75  

 

Jadi tahapan yang dilakukan sebelum acara pernikahan yaitu dengan 

melakukan pengambilan kayu bakar untuk digunakan untuk memasak pada acara 

pesta perkawinan hal yang seperti ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat 

Kelurahan Panaikang dilakukan dengan gotong royong oleh masyarakat ketika ada 

yang melakukan acara perkawinan, mengambil kayu bakar untuk memasak dalam 

pesta perkawina sudah biasa dilakukan oleh masyarakat akan tetapi kebiasaan 

seperti ini tidak semua daearah memiliki kebiasaan yang seperti ini  ada beberapa 

daerah yang memang memilki kebiasaan seperti ini dalam acara perkawianan.  

Dalam al-Qur’an surah al-Maidah Ayat 2: 

ىِٕدَ وَلََٖٓ يٰٖٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تحُِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلََ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلََ الْهَدْيَ وَلََ الْقَلَۤ 

يْنَ الْبَيْتَ ا مِِّ
ۤ
بِِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَۗاِذاَ حَلَلْتمُْ فَاصْطَادوُْا وَۗلََ اٰ نْ رَّ لْحَرَامَ يَبْتغَوُْنَ فَضْلً مِِّ
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Desember 19 Oktober 2022 di Lingkungan Bungung Ba’do 
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يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قوَْمٍ انَْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انَْ تعَْتدَوُْاۘ وَتعََاوَنوُْا عَلىَ الْبرِِِّ 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِۖ  وَاتَّقوُا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَالتَّقْوٰىۖ وَلََ تعََاوَنُ  وْا عَلَى الَِْ  

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban 

yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.76 

 Yang menjadi salah satu keindahan dalam islam yaitu adanya saling tolong 

menolong anatara sesame muslim khususnya dalam melakukan perkawinan dalam 

ayat ini menjelaskan bahwa menjelaskan tentang tolong menolong kepada kebaikan. 

Maksudnya adalah mengikuti perintah dan menjauhi hawa nafsu. Mengikuti perintah 

disini adalah mengikuti segala perintah Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur’an 

seperti Mendirikan shalat lima waktu, menunaikan zakat, menjalankan ibadah puasa 

ramadhan, dan lain sebagainya Sedangkan yang dimaksud dengan menjauhi hawa 

nafsu disini adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan yang mengantarkan kita 
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kepada api neraka. Seperti menolong teman berbuat kemunkaran, mabuk-mabukan, 

berbuat zina dan lain sebagainya. Namun pada kalimat Wa La> ta’a>wanu ‘ala al-itsm 

disini maksudnya janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa yakni 

mencegah atau melarang orang untuk berbuat maksiat kepada Allah swt dan 

bermusuh-musuhan yaitu melampui batas dalam ketentuan-ketentuan Allah swt untuk 

berbalas dendam seperti berantem kepada teman sampai terjadi bunuh-bunuhan, 

saling mencaci maki, dan lain.77 

Mengajak dalam ketaqwaan kepada Allah Subḥānahu wa Ta’ālā. Ta’âwun (tolong 

menolong) yang dianjurkan adalah ta’âwun (tolong menolong) dalam mengajak 

saudara sesama muslim untuk bertaqwa kepada Allah Swt, mengajak bersama-sama 

menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal ini kebiasaan yang 

dilakukan oleh masyarakat Bungung Ba’do pada saat dilakukannya pesta perkawinan 

yaitu dengan cara  saling membantu dalam cara pesta perkawinan dalam proses ini 

memiliki nila akhlak saling membantu sesama dalam kebaikan misalnya laki-laki 

mengambil kayu  bakar di gunung untuk memasak sedangkan perempuan membantu 

memasak untuk acara perkawianan di masyarakat Bungung Ba’do dalam setiap acara 

                                                           
77Nawawi Al-Bantani, Tafsi>r Marah Labid Juz I, (Beirut: Da>r al- Kutu>b al-’Ilmiyah, 1971), h. 

249. 
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perkawina masyarakat melibatkan diri karena adanya nilai akhlak gotong royong atau 

saling membantu sesama.  

d. Andrio Bunting 

Malam harinya berlasung acara baung ombongang. Acara ini juga berlansung 

meriah karena keluarga dan mempelai laki-laki datang mengunjungi rumah mempelai 

perempuan dengan membawa kepala dusun dan iman dusun. Pihak perempuan pun 

menunggu kedatangan pihak laki-laki beserta kepala lingkungan atau orang yang 

dituakan dan iman dusun. 

Setelah mempelai laki-laki tiba dirumah perempuan maka baung ombongang 

pun segera dimulai dimana mempelai perempuan dan mempelai laki-laki duduk 

berdua diatas ranjang serta imam dusun dan kepala dusun dari pihak laki-laki berdiri 

di sisi kiri ranjang sedangkan imam dusun dan kepala dusun pihak perempuan berdiri 

disisi kanan ranjang dengan memegang masing-masing sisi dari kain pelapis yang 

dipasang diatas kelambu dan kemudian tokoh adat bediri di sisi depan ranjang 

kemudian dibacakan empat kali salawat lalu diaggkat bersama-sama. Salawat 

pertama All>ahumasall>i ala> syaidina> muh{ammad kain diangkat dari lantai, salawat 

kedua All>ahumasalli> ala> syaidina> wamaulana> Muh}ammad kain diangkat sampai lutut, 

salawat ketiga All{ahumasalli> ala> syaidina wahabi>bina wasabhi waz{ukrina Mustafa wa 

anta maulana Muh{ammad diangkat sampai pinggang, salawat terakhir All>ahu masalli> 

ala> adam Muh{ammad diangkat sampai ujung kepala. 
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Adapun peralatan yang disipkan untuk pelaksanaan acara ini yakni: 

a) Pisang tujuah buah 

b) Beras 

c) Kelapa 

d) Bente, terbuat dari jagung 

e) Ketupat nabbi’ yang dianyam dari daun kelapa 

Dengan selesainya dibacakan salawat maka selesai pula rangkaian 

acara baung ombongang dan lansung dilanjutkan acara makan-makan 

bersama kedua pihak mempelai.15 

a. Andrio Bunting  (Mapaccing) 

Acara Taralu (Mapaccing) ini dilakukan dimalam hari sebelum pernikahan, 

Taralu (mapaccing) berarti bersih. Upacara ini merupakan ritual pemakaian daun 

pacar kepada mempelai, malam menjelang pernikahan diadakan acara mappacing 

dengan meletakkan daun pacar ke tangan mempelai dengan tujuan mensucikan diri. 

Daun daun pacar ini kalau ditumbuk akan berwarna merah, dipakai sebagai 

sesaji dalam dalam pemberian doa-doa masyarakat kepada mempelai. Pada saat 

melaksanakan Taralu ini mempelai memakai pakaian pengantin. 

Orang-orang yang diminta meletakkan daun pacar/passirangga ketangan 
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mempelai adalah keluarga sendiri baik dari pihak ibu maupun ayah serta orang-orang 

yang memiliki kedudukan atau strata sosial yang tinggi dan memiliki kehidupan 

rumah tangga yang langgeng dan harmois. Dalam acara ini memiliki nilai akhlak 

merias dan membersihkan diri mulai dari acara mandi sampai pada acara patama al-

Qur’an memiliki nilai menyucikan diri sebagaiman dalam al-Qur’an surah al-Baqarah 

ayat 222: 

رِيْنَ  ابِيْنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََهِِّ  اِنَّ اللّٰهَ يحُِبُّ التَّوَّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyucikan diri78 

Dalam ayat ini menjelaskan tetang membersihkan diri karena Allah sangat 

menyukai orang yang memberihkan diri dan bertaubat dalam tradisi mapaccing 

terdapat nilai menycikan diri karena semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pengantin perempuan merupakan symbol dari pembersihan diri.  

Acara (mapaccing) dilakukan dirumah masing-masing mempelai, upacara ini 

merupakan upacara yang sakral yang dihari oleh seluruh sanak keluarga dan tamu 

undangan. Malam taralu (mapaccing) ini mempunyai hikmah yang mendalam, yang 

mempunyai makna kesucian dan bersih lahir batin. Daun Passirangga atau pacar yang 

dipakai sebagai sesaji ini sebelumnya diantar kerumah orang yang dituakan untuk 
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didoakan, setelah semuanya siap maka gendang mulai dibunyikan bersamaan dengan 

Pui-pui (sejenis suling) dan salah satu wakil tuan rumah kemudian mempersilahkan 

satu-persatu untuk memberikan doa kepada memepelai. Calon pengantin duduk 

dengan tenang dengan meletakkan kedua tangan diatas bantal yang sudah disediakan 

sambil menunggu para kerabat untuk mendoakan. Pada saat kerabat memberikan 

doa, lilin dinyalakan. Tangan dan dahi yang dioles dengan daun pacar yang sudah 

ditumbuk yang berarti suci, melambangkan pikiran dan hati serta tangan sebagai 

lambing perbuatan yang hendaknya didasari oleh kesucian. upacara ini dilakukan 

dengan harapan kedua mempelai bersih dan suci dalam menghadapi hari esok yaitu 

hari pernikahan dan dalam menjalani hari setelah pernikahan79. 

Adapun peralatan atau perlengkapan yang disiapkan untuk melaksanakan 

acara (mapaccing) yang mengandung makna-makna tersendiri, semuanya adalah kata 

yang mengandung harapan serta doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon 

mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Peralatan tersebut antara lain: 

a) Bantal yang terbuat dari kain sebagai lambang kemakmuran, yang berisi kapuk 

atau kapas, sebagai alas kepala pada saat tidur. Karna bantal akan digunakan 

selama menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pengalas kepala dimana 

kepala adalah bagian tubuh manusia yang paling mulia dan dihargai bagi 

manusia, sebagaimana manusia baru bisa dikenali ketika melihat wajah dan  

                                                           
79Daeng Leo, Tokoh Masyarakat Lingkungan Bungung Ba’do, Wawancara pada tanggal 12 

Oktober 2022 di Lingkungan Ba’do 
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wajah adalah bagian dari kepala sehingga bantal melambangkan kehormatan. 

b) Sarung berjumlah tujuh dijadika tempat duduk pada saat taralu (mapaccing) 

dengan harapan kehidupan rumah tangga yang harmonis sampai pada tujuh 

turunan. Sarung merupakan penutup atau pembugkus badan dengan demikian 

mengandung makna harga diri. 

c) Pucuk daun pisang yang diletakkan diatas bantal, melambangkan kehidupan yang 

berkesinambungan sebagai mana pohon pisang yang setiap saat mengalami 

pergantian daun dan tunas. 

2. Tahap Pesta Pernikahan Berlangsung 

Acara pesta pernikahan merupakan acara inti dari berbagai rangkaian dan 

tahapan dalam adat perniakahan. Dalam agama Islam pernikahan dianggap sah 

setelah melakukan ijab Kabul, begitu juga dengan adat pernikahan Namun 

masyarakat Kelurahan Panaikang memiliki beberapa tahapan proses pelaksanaan 

pernikahan 

a. Mengantar Pengantin Laki-laki 

Mengantar pengantin laki-laki kerumah calon mempelai perempuan untuk 

keperluan akad adalah salah satu tahapan pelaksanaan pernikahan, calon mempelai 

laki-laki biasanya diantar oleh rombongan keluarga besar ataupun tetangga-tetangga, 

dengan membawa berbagai hal: 

1) Panza berupa sebuah benda yang dibikin khusus dari bambu menyerupai 



81 
 

kotak dengan sudutnya diberi bambu yang ukurannya lebih panjang yang 

digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Benda ini biasaya diisi dengan 

berbagai macam buah-buahan seperti pisang satu tandang, beberapa butir kelapa, 

tebu dan jenis buah lainnya serta sepasang ayam kampung. 

2) Beberapa macam kue adat seperti tolobang lammang dan lainnya 

3) Pakaian untuk mempelai perempuan yang disimpan didalam kemasan palstik 

4) Berbagai macam alat rias untuk perempuan 

5) Sandal, dan 

6) Sarung 

Sesampainya rombongan laki-laki dirumah mempelai perempuan tidak 

lansung masuk kedalam rumah tetapi disambut terlebih dahulu dengan tarian adat. 

Setelah tarian selesai maka orang tua mempelai perempuan menyambut calon 

mempelai laki-laki untuk masuk kedalam rumah, calon mempelai laki-laki 

mengambil posisi ditengah dan berjalan dengan diapit oleh kedua orang tua mempelai                      

perempuan.  

2. Aqad Nikah 

Akad Nikah Proses akad nikah merupakan acara yang paling puncak yang 

mendapat perhatian dari para undangan, proses ini juga sangat sakral. Dalam proses 

ini calon mempelai laki-laki melaksanakan ijab qabul dengan wali orang tua dari calon 
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mempelai perempuan. Dalam pelaksanaan akad nikah perempuan tidak dihadirkan, 

akan tetapi mempelai perempuan menunggu dikamar. 

Akad nikah adalah adalah perjanjian yang berlasung antara dua pihak yang 

menyelenggarakan pernikahan dalam bentuk Ijab dan Qabul. Ijab Qabul adalah 

seorang wali nikah dari pihak mempelai perempuan untuk menikahkannya dengan 

laki-laki yang akan memperistri anaknya 

 

Mengucapkan satu kali ijab dan qabul dengan lancer merupakan suatu 

kebahagiaan tersendiri bagi kedua pihak mempelai yang ditandai dengan ucapan 

Alhamdulillah. 

Selesai akad pengantin laki-laki diantar kekamar pengantin perempuan untuk 

dipertemukan, akan tetapi sebelum memasuki kamar pengantin mempelai laki-laki 

harus menjalankan ritual adat misalnya, mempelai laki-laki harus membayar penjaga 

pintu kamar mempelai perempuan yang biasanya dijaga oleh anak-anak, saling 

menatap tanpa berkedip dimana masyarakat Panaikang berpendapat bahwa jika laki-

laki yang berkedip duluan maka setelah menikah akan takut dan mudah diatur oleh 

istirnya begitupun sebaliknya serta mempelai laki-laki mencium kening mempelai 

perempuan.80 

Setelah selsai akad dan rangkaiannya kedua mempelai duduk bersanding 

dipelaminan yang telah disiapkan untuk menunggu dan menyapa para tamu 

undangan. 

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dan dibawa oleh pihak laki-laki pada 

                                                           
80 Daeng Lanto, Tokoh Masyarakat Kelurahan  Bungung Ba’do, Wawancara, pada tanggal 

Desember 19 Oktober 2022 di Lingkungan Bungung Ba’do 
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acara pelaksanaan pernikahan ialah: 

1. Sunrang (mahar) yang telah disepakati sebelumnya 

2. Mamakarua yaitu cangkir berjumlah delapan yang berisi uang 

3. Mamaappa yaitu cangkir yang berjumlah empat berisi uang 

4. Pumpung berupa rantang berisi uang yang dibungkus kain putih 

 

3. Tahap Setelah Pernikahan 

Proses upacara pernikahan di Kelurahan Panaikang belum selesai hanya 

sampai sah menjadi pasangan suami istri antar kedua mempelai ada beberapa proses 

lagi yang dilakukan, yakni: 

Matoang (mempelai perempuan diantar kerumah mertuanya) Mempelai perempuan 

diantar kerumah mertuanya setelah sore hari atau malam hari, mempelai perempuan 

diantar oleh keluarga besar serta para tetangga, dengan tujuan untuk meminta maaf 

dan meminta restu dari keluarga mempelai laki-laki, kedatangan mempelai wanita 

dirumah mempelai laki-laki dijemput dengan meriah sebagaimana orang 

melaksanakan pesta pernikahan pada umumnya. 

1. Bokong Tallung Bangi (bekal tiga Malam) 

Di Kelurahan Panaikang, setelah mempelai laki-laki tiga hari sesudah 

melaksanakan resepsi, akan dialaksanakan adat Bokong Tallung banggi atau dalam 

bahasa Indonesia ialah bekal mempelai laki-laki yang dibawa oleh orang tua 

mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan, 

Ada pun persiapaan-persiapan yang harus dibawah ialah: 
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a. Lemari pakaian 

b. Baju 

c. Sarung 

d. Gelas 

e. Piring 

 

 

Sebagai penanda bahwa mempelai laki-laki akan tinggal dirumah mempelai 

perempuan sebelum mempunyai rumah sendiri. Di kelurahan Panaikang sebelum 

pengantin baru memiliki rumah sendiri maka pengantin baru tersebut harus tinggal 

dirumah orang tua mempelai perempuan. 

B. Nilai-Nilai  Pendidikan Akhlak dalam Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan 

Panaiakang Lingkungan Bungung Ba’do   Kabupaten Jenepponto 

Adat di Kelurahan Panaikang sangat mementingkan akhlak karimah (akhlak 

mulia). Masyarkat  sangat menekankan akhlak               dalam segala aspek kehidupan 

termasuk menyangkut upacara adat. Mereka melaksanakan adat dengan benar karena 

mereka menganggap bahwa akhlak bukanlah              sekedar perilaku manusia yang bersifat 

bawaan lahir, tetapi merupakan salah satu dimensi kehidupan orang muslim yang 

mencakup aqidah dan syariat yang diajarkan Allah melalui perantara Nabi. 

1. Nilai Etika  

Dalam upacara adat pernikahan masyarakat Panaikang terdapat nilai-nilai 

etika (akhlak) yang tinggi. Ketika pada saat proses pelaksanaan adat dari sebelum 

menikah sampai terlaksananya pernikahan menggunakan bahasa serta tutur kata 

yang baik dalam akuta’nang merupakan ada nilai pendidikan akhlah didalamnya 



85 
 

yaitu dengan adanya pencarian informasi terlebih dahulu tentang perihal calon 

pengantin perempuan apakah sudah yang meminang atau belum untuk menunjukan 

bahwa calon mempelai laki-laki tidak datang meminang perempuan yang telah 

dipinang oleh orang lain, dalam hal ini pihak laki-laki biasanya mengutus keluarga 

yang dituakan dipihak keluarga. 

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu dengan Bapak  

Sahabuddin Imam Kelurahan Panaikang yaitu: 

yaitu orang tua laki-laki atau utusan keluarga laki-laki bertanya tanya- dulu ke 

orang tua perempuan sebelum datang melamar, apakah anak gadisnya belum 

punya tunangan atau pilihan pasangannya, kalau misalnya belum maka di tindak 

lanjuti orang tua laki-laki dengan mange assuro yaitu proses penentuan waktu 

musyawarah dengan pihak keluarga tentang besaran  uang yang harus di siapkan 

nantinya pada saat acara perkawinan81. 

 

Akuta’nang disini yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah calon 

perempuan sudah memiliki keinginan menikah atau sudah dipinang oleh orang lain 

atau sudah punya pilihan untuk bertunangan, maka dari itu akuta’nang sediri 

bermakna mencari informasi terlebih dahulu tentang calon wanita yang ingin dinikahi 

ini dengan cara mecari informasi terlebih dahulu dapat langsung datang kepada 

keluarganya atau dapat juga mengirimkan utusan atau meminta bantuan kepada teman 

dekatnya atau dengan tetangga dekatnya yaitu untuk mengetahui sifat, kebiasaan 

serta keseharian dari sang calon perempuan itu sendiri. Konsep yang sepeti ini yang 

lebih memiliki nilai akhak yaitu dengan melalui perantara terlebih dahulu 

                                                           
81 Sahabuddin, Imam Kelurahan  Panaikang, Wawancara  pada Tanggal 23 Desember 2022 
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dibandingkan dengan dengan cara  langsung kepada calon pengantin perempuan yang 

bukan mahramnya. 

Dengan melakukan akuta’nang sendiri dalam tradsi perkawinan adat Makassar 

khususnya masyarakat pada kelurahan Panaikang merupakan menyabung hubungan 

silatahmi dengan orang-orang tedekat dalam hal ini akuta’nang memberikan kesan 

sopan dan santun terhadap keluarga calon mempelai wanita untuk langsung 

menanyakan kepada pihak keluarga atau mancari informasi lewat keluarga dekat 

dengan cara mengirimkan utusan untuk mngetahui keseharian, sifatnya maka dari itu 

akan lebih memiliki sopan santun ketika melalui utusan seperti teman sejawatnya atau 

dengan teman sauadaranya dibandingkan dengan bertanya langsung. 

Setelah melakukan akuta’nang maka selanjutnya merupakan tahap kedua yaitu 

dalam proses lamarannya sudah dianggap diterima  serta sudah diketahui pembicaraan  

waku dalam pertemuan dalam pembahasan tentang  mengenai pembicaraan tentang 

besaran uang yang harus disipakan atau yang harus dibawa pada saat acara pernikahan   

sebagaimana yang diungkapkan oleh  daeng Leo Tokoh Masyarakat Kelurahan 

Panaikang:  

orang tua laki-laki meminta tolong kepada pak imam, pak lingkungan atau 

keluarga dekatnya datang assuro ke rumah orang tua yg pernah di tanya terkait 

anak gadisnya, membicaran kisaran uang panai yang harus di bawa, 
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perlengkapan perkawinan, mahar, hari tanggal bulan dan tahun, serta jam 

pernikahannya.82 

Setelah melakukan akuta’nang maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

musyawarah kepada kedua belah pihak dengan cara mengutus keluarga besar masing-

masing kedua belah pihak untuk memusahwarakan mengengenai kelangsungan acara 

pernikahan dalam hal ini acara ini bertujuan untuk mencapai pada kesepakatan 

bersama dengan membahas tentang persiapan dalam acara perkawianan diantaranya 

mengnai besaran uang panai (uang seserahan), tanggal waktu pernikahan konsep 

perkawina yang dilakukan dalam adat pernikahan  adat Makassar mange suro sangat 

penting karena ketika tidak mencapai kesepakatan kadankala juga perkawinan 

tertunda atau bahkan batal dilakukan meskipun lamarannya sudah diterima. 

Maka dari itu mange suro merupakan kegiatan bermusyawarah kedua belah 

pihak untuk menentukan kisaran panaik yang disiapkan oleh pihak laki-laki beserta 

maharnya biasanya juga yang harus menyesuaikan adat setempat seperti kedudukan 

dari keluarga serta mempertimbangkan kemampuan dari pihak laki-laki maka dari itu 

dengan adanya musyawarah seperti ini merupakan bentuk menjunjung tinggi nilai 

akhlak kepada sesama manusia yaitu tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang 

lebih tinggi karena dengan adanya musyawarah yang didahulukan prinsip kesetaraan 

yaitu tidak saling memberatkan satu sama lain, karena proses pemberian mahar dan 

                                                           
82 Daeng Leo, Tokoh Masyarakat Lingkungan Bungung Ba’do, Wawancara pada tanggal 12 

Oktober 2022 di Lingkungan Ba’do 
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penerimaan mahar sendiri  merupakan prinsip tidak merendahkan pihak perempuan 

dan tidak memberatkan pihak laki-laki.   

2. Nilai Kejujuran 

Dalam adat pernikahan harus mencerminkan nilai kejujuran pada setiap 

pelaksanaanya mengingat bahwa dalam pendidikan akhlak mencerminkan tentang 

akhlak terpuji salah satunya adalah nilai kejujuran  begitu pula dalam perkawinan adat 

masayarakat, Meskipun dalam prakteknya yang dianggap sebagai  perkawinan di 

Lingkungan Panaikang agak sedikit rumit  mengeluarkan biaya yang mahal 

sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak imam Kelurahan Panaikang. 

Prosesi perkawinan di Lingkungan Bungung Baddo Kel Panaikang sangat rumit 

dan butuh banyak biaya khusus laki-laki yaitu uang panai rata-rata Rp 50 juta, 

tambah uang pesta 50 jutan juga, jadi catin laki-laki kalau mau menikah harus 

siapkan dana minimal Rp 100 juta, kebiasaan 7 hari sebelum hari H nya org yg 

mau pesta, sudah mulai kasih makan tetangga-tetangga dan sanak keluarga, jadi 

ribet kalau di kampung prosesi perkawinan dan Sanak keluarga berkumpul di 

rumah pengantin perempuan atau laki-laki ,mempersiapkan bahan2 yg mau di 

pergunakan pada saat pesta,krna kebiasaan di kampung satu minggu sebelum 

hari H nya tetangga dekat sudah mulai membawah beras,gula pasir,gula 

merah,terigu dll serta tetangga dekat membantu menyarin beras(attapi berasa) 

paling sedikit 400 liter (4 pikulu).83 

Dalam prosesi perkawian adat  Bugis-Makassar sangatlah rumit sebagaimana 

yang diungkapkan oleh bapak  imam Kelurah Panaikang bahwa dalam adat 

perkawinan sendriri  membutuhkan biaya pernikahan yang tidak sedikit yaitu 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kebali lagi kepada keluarga masing-

                                                           
83 Sahabuddin, Imam Kelurahan  Panaikang, Wawancara  pada Tanggal 23 Desember 2022 
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masing yang akan melangsungkan perkawinan memang dalam perkawinan itu sendiri 

tidak hanya serta merta berbicara tentang pernikahan semata akan tetapi pernikahan 

merupakan melestarikan budaya serta adat istiadat yang mengitari dimana masyarakat  

hidup karena setiap masyarakat berbeda status social serta adat istiadat yang berlaku 

di masyarakat, dalam hal ini dalam pemberian uang panaik merupakan kesepakatan 

kedua belah pihak ada memang yang mencapai puluhan juta rupiah aka tetapi dalam 

hal ini dipertimbangkan dengan  kemampuan kedua belah pihak dan status social 

karena keputusannya itu bergantung pada kesepakatan dalam kisaran pemberian uang 

panaik tidak diharamkan dasar hukumnya yaitu mubah jadi boleh akan tetapi 

tergantung dari kemampuan calon pengantin laki-laki. 

Jadi dalam pernikahan yang dilakukan dalam setiap perkawinan yang 

dilakukan yaitu dengan cara mengedepankan aspek keterbukaan sesuai dengan apa 

yang telah disepakakti oleh kedua belah pihak sehingga tidak saling merugikan satu 

sama lain diantaranya dari segi kejujuran mengenai kisaran besaran uang panaik, 

dalam setiap kegiatan pengantaran besaran uang panaik biasanya tergantung pada 

kesepakatan pada saat acara lamaran misalnya ketika kesepakatan yang disepakati 

sekitar 50 juta maka yang diberikan sebanyak 50 dengan diberikan bertahap yakni 

pada saat acara pengantaran uang panaik dan penyerahan mahar pada saat acara 

pernikahan, maka dari itu dalam hal nilai-nilai pendidikan akhlak yang dilakukan oleh 

masyarakat Bungung Ba’do sudah mencerminkan nilai akhlak yakni nilai kejujuran 

(sifat terpuji). 
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Dalam proses acara juga yang dilakukan kadangkala memiliki kendala dalam 

hal kedisiplinan dalam  prosesnya acara yang boleh jadi karena keterlambatan 

datangnya pengantin laki-laki atau kondisi alam yang memang yang tidak bias di 

antisipasi dalam hal kelancaran acara atau pun tamu undangan yang biasanya lambat 

dating menjadikan kurangnya kedisiplinan, akan tetapi dalam hal ini persiapan yang 

dilakukan pihak keluarga yang melakukan hajatan khususnya di Bungung Ba,do sudah 

melakukan sesuai dengan waktu yang ada, memang ada beberapa yang terjadi akibat 

lambatnya dating penghulu atau cuaca yang tidak memungkin.84 

Dalam setiap suksesi acara yang dilakukanoleh masyarakat yang dilakukan 

sudah dilakukan dengan cara mengikuti kesepakatan yang dilakukan dengan sebaik 

mungkin akan tetapi ada memang beberapa hal yang boleh jadi hambatan untuk tidak 

dilaksanakan secara on time sesuai dengan susunan acara yang seharusnya dilakukan 

tepat waktu akan tetapi ada juga kendala yang terjadi yang tanpa disengaja. 

Maka dari itu semua  teradisi perkawinan yang dilakukan di Kelurahan 

panaikang sudah mencerminkan nilai-nilai akhlak dalam setiap tahapannya yaitu 

dimulai dengan akuta’nang, mange suro, ijab dan qabul sampai pada pesta 

perkawinan, mengenai pendidikan akhlak yang terdapat  dalam pernikahan khususnya 

di wilayah Bungung Ba’do ada hal yg mungkin di anggap sebagian masyarakat adalah 

sesuatu yang sudah ketinggalan zaman pada saat ijab dan Qobul biasanya adat 

                                                           
84 Daeng Leo, Tokoh Masyarakat Lingkungan Bungung Ba’do, Wawancara pada tanggal 12 

Oktober 2022 di Lingkungan Ba’do 
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perkawian orang bugis maupun Makassar pada umumnya pengantin wanita berada  

dalam kamar atau bilik tertentu pada umumnya biasanya yg kita lihat adalah baik 

pengantin pria ataupun wanita itu duduk bersama, akan tetapi pelajaran dapat  petik 

dari tradisi ini adalah sebagai orang Makassar yg masih menyimpan pengantin wanita 

dalam kamar adalah ini mengajarkan kepada bahwa sebelum sah maka tidak  boleh  

bersentuhan atau duduk bersama berdampingan kalau dikaitkan dalam ajaran agama 

Islam itu ada kaitannya. 85 

Jadi dalam prosesi adat pernikahan masih memegang teguh tradisi dalam 

pernikahan khususnya masyarakat pada kelurahan Bungung Ba’do  dalam perkawinan 

seperti silaturahmi di anatara keluarga gotong royong serta ijab qabul pun  mengadung  

mana tersendiri dalam tradisi perkawinan masyarakat karena perkawianan bukan 

hanya urusan agama akan tetapi juga merupakan adat dan kebiasaan masyarakat yang 

ikut mengitari dalam setiap acara pernikahan diantaranya yaitu dalam acara ijab dan 

qabul calon pengantin perempuan tidak berada di samping  calon pengantin laki-laki 

ketika melangsungkan acara iab dan qabulb karena menurut pemahaman masyarakat 

bahwa tidak boleh perempuan yang bukan mahramnya berada samping laki-laki yang 

belum sah ikatan perkawianan maka dari itu setelah melakukan aqad pernikahan 

pengantin laki-laki dibolehkan untuk menghampiri pengantin perempaun dan 

memasangkan cincin kepada mempelai wanita salam sebuah bilik atau kamar khsusus.   

                                                           
85 Reskiawan, penyuluh Kantor Urusan Agama  kecamatan Binamu, Wawancara Tanggal  30 

September 2022 di Kelurahan Bungung Ba’do 
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Jadi nila akhak dalama dat perkawinan masyarakat yang dilakukan oleh 

masyarakat Bungung Ba’do haruslah sejalan dengan syariat Islam karena antara adat 

dan syariat Islam harus sejalan karena didalamnya terdapat nilai kesakralan yang tidak 

boleh dilakukan dengan sembarangan karena kedua-duanya menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan dan tidak boleh adanya saling bertentangan satu dengan yang 

lainnya.  

Ada juga beberapa yang dianggap masyarakat yang masih tergolong kurang 

mencerminkan nilai-nilai akhlak dalam pesta perkawianan dalam masyarakat 

biaasanya yang berkaitan dengan pesta perkawinan dianataranya adalah mengundang 

para pemandu lagu atau elkton dalam pesta perkawinan yang menggunakan pakkaian 

yang membuka aurat serta masih campur baur antara laki-laki dan perempuan 

sebagaiamana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Imam Kelurahan 

Panaikang sebagai berikut:  

Kalau pandangan saya bahwa masih ada sedikit tapi masih jauh dari cerminan 

ahlak Islami dalam prosesi perkawinan di masyarakat yang kadangkala 

diabaikan alasannya itu tadi saat prosesi pernikahan terlalu banyak acara acara 

adat yg kurang sesuai dengan konsep Islam salah satu contohnya ada acara 

Korong Tigi yang di lakukan satu hari sebelum acara pernikahan di sini tradisi 

yg jauh dari kata sesuai akhlak Islami. Apalagi sekarang banyak melebih 

lebihkan yakni calon penganting di mandikan sama (angrong bunting) baik laki-

laki maupun perempuan. nah disini letaknya masuk budaya-budaya yg kurang 

sesuai diantaranya pengantin duduk di atas kapak baru di mandi apalagi biasa di 

kasih kembang-kembang yang menurut saya justru masuk dalam perbuatan yang 

sia-sia.86 

                                                           
86 Sahabuddin, Imam Kelurahan  Panaikang, Wawancara  pada Tanggal 23 Desember 2022 
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Jalannya prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak tidak 

selamanya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami yang ada akan tetapi ada juga yang 

bercampur baur dengan adat dan kebiasaan masyarakat dianataranya adalah 

berkaiatan dengan acara prosesi pada saat sebelum perkawianan yaitu Korong tigi 

yang tidak memiliki nilai Islami yaitu dimandikan mempelai wanita sama dengan  

calon pengantin pria yang nota bene yang belum sah menjadi suami istri meskipun 

dalam tempat yang terbuka (di luar ruangan) dan menggunakan kembang-kembang 

yang tidak meiliki hubungan dengan perkawianan itu sendriri yang termasuk dalam 

perbuatan yang sia-sia, dalam proses perkawiannya pun masih ada juga yang tidak 

mencerminkan nilai-nilai akhlak yaitu adanya pemandu lagu yang masih 

menggunakan pakaian yang terbuka auratnya serta masih tercampur baurnya antara 

laki-laki dan perempuan. 

Begitu pula yang diungkapkan oleh bapak Zainuddin Tokoh Agama di 

Lingkungan Bungung Ba’do antara lain: 

Menurut saya sebahagian masih belum mencerminkan ahklak Islam karena pada 

saat pesta laki-laki dan perempuan bercampur satu  tempat tidak ada pemisah, 

ada elekton, ada beberapa perempuan tidak menutup aurat, dan pada saat ijab 

qobul pengantin perempuan di simpan dalam kamar, harusnya berdampingan 

degan pengantin laki-laki supaya bisa mendengar saran dan khutbah 

pernikahan.87 

                                                           
87 Zainuddin, Tokoh Agama Lingkungan Bungung Ba’do, wawancara, pada Tanggal 28 

Oktober 2022 di Lingkungan Bungung Ba’do  
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Masih ada juga beberapa yang menurut sebagian masyarakat dalam prosesi 

perkawinan yang tidak mencerminkan dengan nilai akhak dalam prosesinya yaitu 

dalam upcara adat yang tidak seharusnya dilakukan yang tidak memilki nilai-nilai 

Islami serta tidak memiliki hubungan dengan perkawianan itu sendri karena semua ini 

adalah nilai-nilai dalam adata saja yang beolh dilakukan boleh juga tidak yang tidak 

ada kaitanya dengan perkawinan sebenarnya ditambah lagi dengan acara pesta 

perkawinan yang mempertontonkan wanita yang tidak menutup serta campur baur 

antara laki-laki dan perempuan pada saat acara perkawinan. 

Jadi dalam pesta perkawian terdapat beberapa adat yang dianggap sesuai 

dengan nilai-nilai akhlak Islami dan ada juga yang dianggap sesuai dengan adat Islami 

tergantung dengan persepsi serta pemahaman masyarakat tentang Substansi Islam itu 

sendiri karena ada memang budaya yang sejalan dengan aqidah Islam dalam pesta 

perkawian seperti membaca khatam al-Qur’an sungkeman, bersilaturrahmi kepada 

sanak saudara, mange sure, Khutbah Pernikahan dan adapula yang tidak 

mencerminkan akhlak  Islami diantara adalah karong tigi, campur bauran anatara laki-

laki dan perempuan dalam acara pesta perkawinan serta adanya perempuan yang 

masuk terbuka auratnya. 

    Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sesuatu yang 

dianggap lumrah karena kebiasaan seperti ini kadangkala erat kaitanya dengan 

kebiasaan serta dianggap lumrah dan prosesi adat sudah mendarah daging  di 

masyarakat yang merupakan dianggap sebagai bagian dari perkawian yang sebenarnya 
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bukan bagian dari perkawinan karena perkawianan yang yang dilakukan itu sesuai 

syaraiat Islam itu termaktub dalam syarat-syarat perkawinan antara lain: adanya calon 

pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan, adanya wali serta adanya saksi 

dalam perkawianan maka keempat ini harus dipenuhi dalam perkawinan dalam Islam. 

dalam prosesi adat hanya pelengkap dalam acara perkawinan. 

Khususnya masyarakat Bungung Ba’do sendiri merupakan salah satu daerah 

yang bisa dikategorikan yang masih menjunjung tinggi adat dan istiadat 

masyarakatnya sehingga   dalam prakteknya memang susah menghilangkan budaya 

yang berlaku di masyarakat karena adanya pemikiran bahwa ketika tidak dilakukan 

secara adat maka perkawianan yang dilakukan tidak akan bertahan lama akan ada 

banyak bencana, maka dari itu semua perkawianan yang dilakuakn di Indonesia 

sebagian besar menggunakan prosesi adat dalam pesta perkawianannya begitupula 

dengan masyarakat Bungung Ba’do karena kebiasaanya yang dilakukan oleh 

masyarakat sudah ada sejak Islam belum masuk di Sulawesi Selatan maka dari itu 

lambat laun kebanyakan masyarakat menganggap bahwa adat merupakan bagian dari 

perkawinan karena memang dari awal prosesi perkawinan sudah dilakukan secara adat 

atau kebiasaan masyarakat.   

Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam tradisi perkawinan 

masyakat khusunya di Lingkungan Bungung Ba’do di Kecamatan Binamu sudah 

mencerminkan akhlak Islami seperti kejujuran,sopan santun, etika bersosial serta 

gotong royong sehingga dalam pelaksanaanya mencerminkan nilai-nilai akhlak yang 
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terpuji misalnya kejujuran dalam transparansi uang panaik yang telah di sepakati 

diberikan nominal sesuai dengan pembicaraan di awal, ketepatan dalam  

melaksanakan acara perkawinan (ijab dan qabul)   yang tidak menunda waktu 

meskipun tertunda boleh jadi itu bukan dari aspek kesengajaan, sehingga nilai-nilai 

pendidikan Islam mencerminkan kepatuhan kepada Allah swt ketika dilihat dari 

semua rangkaian acara, keselamatan, serta keseimbangan dalam hal Iman Islam dan 

Ihsan yaitu keselarsan antara pebuatan dan perkataan sebagaiamana dalam pedidikan 

Akhlak menurut al-Attas Tentang keseimbngan antara ketundukan dan kepatuhan 

kepada Allah swt dan kedamaian tentang lingkungan social dan alam dalam proses 

perkawinan masyarakat di Kelurahan Bungung Ba’do Kecamatan Biamu Kab. 

Jeneponto  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Prosesi perkawinan masyarakat yang ada di  lingkungan bungung ba’do 

kelurahan panaiakang kabupaten jeneponto merupakan prosesi yang dilakukan 

dengan beberapa tahapan yaitu  pra pernikahan yaitu dengan akut’nang, mange 

suro, Korong tigi, pernikahan yaitu ijab dan qabul dan pesta perkawinan, pasca 

pernikahana yaitu matoang  mengantar pengantin perempuan ke rumah 

mertuanya. Ketiga proses ini lah yang menjadi semua prosesi yang dilakukan 

dalam upacara perkawinan masyarakat lingkungan Bungung Ba’do abupaten 

Jeneponto. 

2. Dalam prosesi adat perkawinan masyarakat  dalam praktiknya ada memang 

mencerminkan pendidikan akhlak ada juga yang masih belum mencerminkan 

nilai akhhlak Islami misalnya saya yang mencerminkan nilai akhlak antara lain 

yaitu dengan akuta’nang, mangesuro, khutbah pernikahan serta 

ditempatkannya mempelai wanita dalam bilik khusus pada saat ijab dan qabul, 

sedangkan yang belum mencerminkan nilai akhlak adalah melakukan Korong 

tinggi yaitu dengan menggunakan kembang-kembang, pada saat pesta 

perkawinan masih bercampur baur antara laki-laki dan perempuan serta ada 

juga yang tidak menutup aurat, sehingga dalam kosep pendidikan akhalak 

telah mencermin nilami Islam yaitu perpaduan konsep doa-doa, etika, serta 
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perbuatan yang terpuji bagi masyarakay yang melangsungkan pesta 

perkawinan yang tetap mengikuti koridor nilai-nilai keislaman meskipun 

sudah termanivestasi dalam budaya Makassar  

B. Saran 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

khzanah ilmu pengetahuan pada Jurusan Pendidikan Agama Islam khususnya pada 

program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar   serta dapat menjadi masukan pada 

masyarakat Bungung Ba’do pada prosesi adat perkawinan masyarakat tentang penting 

nilai-nilai pendidikan akhlak serta dapat menjadi rujukan awal bagi para peneliti 

seanjutnya yang ingin meneliti tentang tradisi perkawinan masyarakat yang ditinjau 

dari segi pendidikan akhlak, penulis sadar bahwa penelitian masih jauh dari kata 

sempurna karena kesempunaan hanyalah milik Allah swt, maka dari itu perlu masukan 

dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan penelitian.   
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Foto Prosesi Akuta’nang 

Foto penyerahan uang panaik 
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Foto Prosesi Patama al-Qur’an   

Foto Prosesi Korong Tigi   
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Foto Prosesi Korong Tigi   

Foto Prosesi Aqad Nikah   
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Foto Prosesi Acara Perkawinan   

 

Foto Prosesi Aqad Nikah   
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Wawancara Dengan   Keluarga  Pengantin   

Wawancara dengan tokoh masyarakat 
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Wawancara Dengan Imam Desa  

Wawancara Dengan Tokoh Adat 
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Wawancara Dengan Imam Kelurahan 

Wawancara Dengan Penyuluh Agama KUA Kec Binamu    
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Wawancara dengan tokoh Agama 
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