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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun  : Titin Ayu Astriana Putri 

NIM   : 40200117098 

Judul Skripsi  : Tradisi Ussul dalam Pernikahan di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (Kajian Unsur-

Unsur Budaya Islam) 

 

Penelitian ini membahas tentang Tradisi Ussul dalam Pernikahan di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (Kajian Unsur-Unsur Budaya 

Islam). Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah 1) Latar belakang Munculnya 

Tradisi Ussul dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar, 2) Tata Cara Pelaksanaan Ussul dalam Pernikahan 

Masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 3) 

Nilai-Nilai Islam yang Terkandung dalam Ussul  Masyarakat Mandar di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian budaya, maka penulis menggunakan 

beberapa pendekatan yang tentunya relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa 

pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan sejarah, dan pendekatan 

sosiologi agama. Adapun langkah yang diperoleh untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Ussul dalam Pernikahan di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Awal mula adanya Ussul di 

dalam pernikahan di daerah Mandar khususnya Kecamatan Campalagian di sebabkan 

oleh pengaruh pendahulu sebelum mereka seperti nenek moyang atau leluhur mereka, 

sejak itulah adanya suatu perbuatan / tingkah laku yang dipercaya dan diyakini hingga 

kemudian dilaksanakan sampai saat ini. Pada awal mula munculnya Ussul di dalam 

pernikahan masyarakat Mandar sebelum datangnya Islam awalnya masyarakat Mandar 

melakukan permohonannya kepada dewa-dewa atau roh-roh tetapi saat datangnya 
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Islam perwujudannya telah berbeda dan berubah karena tidak lagi menuju kepada 

dewa atau roh lebih tepatnya kepada Allah swt. Ussul didalam pernikahan masyarakat 

Mandar mengandung nilai adat yang telah menjadi sebuah tradisi. Ussul adalah sebuah 

doa tetapi masyarakat Mandar melaksanakannya dalam bentuk tindakan yang 

didalamnya ada perumpamaan untuk dijadikan perantara kepada Allah Swt. Adapun 

nilai simbolik dalam pelaksanaan ussul yakni melattigi, Ijab Qabul, Sirusai, Suyu atau 

sungkeman, Masigi, Pa’ande Kaweng, Paindo Passorong. Dan didalam pelaksanaan 

Ussul terkandung nilai-nilai islam seperti nilai spiritual, nilai ukhuwah, nilai 

solidaritas dan gotong royong, dan nilai silaturahmi. 

  Implikasi dalam penelitian ini yatu bahwa pada umumnya masyarakat Mandar 

yang ada di Kecamatan Campalagian memiliki suatu kebudayaan yang sangat sakral 

dan memiliki nilai yang luar biasa. Dan nilai tersebut termanifestasi dalam ajaran 

islam dan masih bertahan hingga saat ini.  Dan disini penulis berharap agar sekiranya 

masyarakat Mandar yang mendiami Kecamatan Campalagian mempertahankan 

kelestarian budaya ini sebagai salah satu warisan budaya lokal dan sebagai ciri khas 

yang dimiliki masyarakat Mandar Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar.  



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang plural, memiliki karakteristik penduduk yang 

sangat beragam, baik dari sisi ras, suku bangsa, bahasa bahkan agama.1 Termasuk 

Sulawesi, masyarakatnya terdiri dari komonitas masyarakat yang beragam baik dari 

masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, masyarakat petani, masyarakat nelayan 

dan sebagainya. Pada tiap-tiap komunitas masyarakat tersebut tentunya memiliki 

sistem nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di dalamnya. 

 Di Sulawesi Selatan dan Barat terdapat empat etnik dominan dan utama, yakni 

Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Setiap kelompok etnik tersebut memiliki ragam 

budaya dan tradisi yang berbeda, Meskipun cenderung memiliki kesamaan tertentu. 

Etnik Mandar dominan di provinsi Sulawesi Barat setelah terbentuknya provinsi 

tersendiri pada tahun 2004, berdasarkan UU No 24 tahun 2004, provinsi Sulawesi 

Barat menjadi provinsi ke 33. Etnik Mandar mendiami hampir seluruh wilayah 

provinsi Sulawesi Barat, mulai dari Polewali sampai perbatasan Sulawesi Tengah di 

Mamuju Utara.2 

 Mandar merupakan suku asli yang mendiami Sulawesi Barat. Suku yang 

mendiami Sulawesi Barat bukan hanya orang Mandar, tapi juga Bugis, Toraja, Bali, 

dan Jawa. Orang Jawa merupakan penduduk yang bertransmigrasi ke pulau Sulawesi 

                                                           
1Roger M Keesing, Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer (Jakarta: 

Erlangga,1989), h.68. 
2Ardila, “Tradisi Metawe dalam Budaya Mandar (Studi Fenomenologi Tradisi Komonikasi 

Sosial di Kecamatan Luyo)”, Skripsi (UIN Alauddin Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

2016), h. 1. 
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pada tahun 1935. Mandar yang terletak di pantai barat pulau Sulawesi merupakan 

tempat strategis untuk melakukan komunikasi dengan pihak luar.3 

 Penggunaan Mandar sebagai nama suku seringkali berhadap-hadapan dengan 

beberapa kelompok sub-suku yang hidup di bekas kerajaan di Mandar seperti Paneiq, 

Pakkaoq, Pallea, Pattaeq, Mamasa, Mamuju, Baras dan lain sebagainya. Sebagian 

orang dari sub suku ini tidak menganggap diri mereka sebagai orang Mandar, dan 

sebagian orang Mandar juga menganggap bahwa mereka juga bukan bagian dari orang 

Mandar. Padahal, Mandar memiliki budaya yang terbuka dan dapat menerima siapa 

saja menjadi orang Mandar. Budaya Mandar mengenal filsafat keterbukaan melalui 

tuturan “inai inai tau mandundu wai marandangna to Mandar anna meloqi menjari to 

Mandar, to Mandarmi tuqu” (siapa saja yang pernah meminum air beningnya orang 

Mandar, lantas ia berkeinginan menjadi orang Mandar, maka menjadi orang Mandar-

lah ia). Tuturan ini merefleksikan sikap keterbukaan dan kebesaran hati budaya 

Mandar untuk menerima orang luar sebagai bagian dari keluarga besar Mandar. 

Dengan demikian, menjadi orang Mandar bukanlah persoalan bahasa atau suku, tetapi 

keinginan dan niat baik untuk menjadi bagian dari orang Mandar.4  

 Orang Mandar adalah salah satu suku yang menetap di pulau Sulawesi 

tepatnya di Sulawesi Barat, asal-usul kesatuan tanah Mandar, di jelaskan bahwa Pitu 

Ulunna Salu (Tujuh Hulu Sungai) dan Pitu Ba’bana Binanga (Tujuh Muara Sungai), 

adalah Negara Wilayah (Kesatuan) Mandar. Orang-orang dari wilayah permukiman 

itu, semuanya merasa bersaudara. Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, 

“Sipa’mandar” (menguatkan) sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang 

                                                           
3Zuhriah, Kisah Kewalian Imam Lapeo di Mayarakat Mandar (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu, 2013), h. 27.  
4Aco Musaddad, Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar (Cet, I; Sulawesi Barat: 

Gerbang Visual, 2018), h. 52.  
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disumpahkan oleh leluhur mereka di Allamungan Batu di Luyo (peletakan batu 

pertama sebagai dasar penjanjian). 

Bergaul secara intens dengan sejarah dan budaya dapat menemukan banyak 

nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan dalam melakoni hidup dan kehidupan, baik 

secara individu maupun dalam masyarakat. Betapa banyaknya pesan dan petuah yang 

dapat kita peroleh darinya. Ini mengisyaratkan bahwa peradaban dahulu kala yang 

dijalani oleh para leluhur, telah mencapai kejayaan yang membanggakan. Untuknya, 

mereka yang mencoba kembali mengakrabi sejarah dan kebudayaan akan dapat 

menemukan jati dirinya, menemukan semangat, menemukan kekuatan batin, dan 

menemukan akar dimana dia berpijak.5 

 Dua hal penting yang berjalan seiring dalam kehidupan masyarakat yaitu; 

agama dan tradisi. Keduanya berjalan beriringan dan terkadang saling tumpang tindih 

satu sama lain. Namun perlu disadari bahwa tradisi tidak lebih dari adat kebiasaan 

masyarakat yang hanya mengatur urusan duniawi sedang agama (Islam) yang dianut, 

bukan saja mengatur kehidupan ukrawi tapi juga kehidupan duniawi secara berimbang. 

Karena Islam menghendaki kejayaan hidup di dunia menuju kebahagiaan hidup di 

akhirat yang kekal abadi.6Tradisi merupakan bagian dari budaya masyarakat sebagai 

salah satu bentuk dalam mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Dengan tradisi, 

hubungan antara individu akan harmonis, sistem kebudayaan akan kokoh. Hal yang 

paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke 

generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. 

                                                           
5Ahmad Asdy, Balanipa dalam Kenangan (Latar belakang keberadaan Arajang ke- 52) 

(Mandar: Yayasan Mahaputra, 2000),  h. 77.  
6Iswan, “Tradisi Mappatamma Mangaji pada Masyarakat, Skripsi (UIN Alauddin Makassar: 

Fakultas Adab dan Humaniorah, 2017), h. 2. 
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 Tradisi yang mewarnai corak hidup masyarakat tidak mudah di ubah walaupun 

setelah masuknya islam sebagai agama yang di anutnya. Banyak budaya masyarakat 

yang setelah masuknya islam itu terjadi pembauran dan penyesuaian antara budaya 

yang sudah ada dengan budaya Islam itu sendiri. Budaya dari hasil pembauran inilah 

yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai mengandung unsur-unsur budaya islam 

didalamnya.7 

 Dalam konteks agama dan kepercayaan, masyarakat Mandar sebelum memeluk 

Islam, terdapat unsur-unsur normatif mengenai kepercayaan yang tumbuh dalam 

masyarakat. Pada awalnya, kepercayaan yang dimaksud lebih didasarkan pada rasio 

tentang kehidupan dunia dan kejadian yang dihubungkan kepada persoalan gaib. 

Kemudian mereka menyimpulkan bahwa pada alam kehidupan ini terdapat kekuatan 

gaib yang memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia, termasuk berbagai krisis 

yang dialami, seperti: sakit, kecelakaan, kesurupan, kematian dan sebagainya.8 

 Manusia pada dasarnya memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada 

kekuatan yang gaib. Kepercayaan itu akan menopang kehidupannya. Nilai-nilai itu 

kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang mewarisi turun-temurun dan 

mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya.9 Dijelaskan dalam QS. al-

Baqarah/2: 170. 

ُ قَالوُاْ بلَ نَتَّبعُِ  ا ؤُهُم لََ يعَقِلوُنَ شَيا ابَا ءَنَا  أوََلَو كَانَ ءَابَ ناَ عَليَهِ ءَ ألَفَي مَا   وَإذِاَ قِيلَ لهَُمُ ٱتَّبعِوُاْ مَا أنَزَلَ ٱللََّّ

 وَلََ يهَتدَوُنَ 

Terjemahnya:  

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang 

                                                           
7Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 8.   
8Aco Musaddad,  Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar, h. 86.  
9Nur Syam, Mazhab-mazhab Antropolog, (Cet. II; Bandung: Lkis, 2012), h. 30. 
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telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka 

akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 

suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".10 

Dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa mengikuti orang tua adalah 

sesuatu yang wajar, bahkan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari manusia, 

khusunya ketikaia masih kecil. Saat itu boleh jadi ia mengikuti atau meniru 

sebagaimana dari apa yang dilakukan ayah atau ibu atau bahkan kakek dan neneknya, 

tetapi para orang tua tidak mustahil keliru dalam tindakanya, baik akibat kelengahan, 

kebodohan, atau keteperdayaan oleh setan.  

Buktinya, ada yang dilakukan kakek dan nenek yang tidak dilakukan oleh ayah 

dan ibu. Saat itu, seorang anak bisa bingung. Nah dari sini Allah swt. dariwaktu ke 

waktu mengutus para nabi membawa petunjuk-petunjuk-Nya untuk meluruskan 

kekeliruan serta mengantar ke jalan yang benar. Dari sini juga setiap ajaran yang 

dibawa oleh para nabi tidak membatalkan semua tradisi masyarakat tetapi ada yang 

dibatalkannya, ada yang sekedar diluruskan kekeliruanya, di samping ada juga yang 

dilestarikan, pembatalan, pelurusan, dan pelestarian itu ketiganya termasuk dalam apa 

yang dinamai “apa yang diturunkan”.11 

 Keyakinan kuat dan faktor alam yang sangat mendukung eksistensi sebuah 

tradisi tersirat daya tawar terhadap gagasan baru yang datang dari luar, semisal agama 

Islam yang pernah masuk di Mandar. Syariat Islam dan budaya Mandar yang sudah 

berbaur menimbulkan banyak materi yang memiliki kandungan makna yang cukup 

dalam, baik dari segi filosofis, sosiologis, dan mitos. Dari sekian banyaknya tradisi 

yang ada di Mandar salah satunya adalah taradisi Mappakaweng (pernikahan). 

                                                           
10Kementerian Agama RI, Mushaf al-Qur,an (al-Qur’an Hafalan, Terjemah, Penjelasan 

Tematik Ayat)(Jakarta: Pustaka Fadilah, 2012), h. 26. 
11M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 459.  
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 Tradisi pernikahan menjadi rangkaian acara yang dianggap sakral bagi 

masyarakat Mandar, sehingga tidak mengherankan jauh sebelum pelaksanaan 

pernikahan segala bentuk pertimbangan dilakukan dengan harapan terciptanya suatu 

kemaslahatan dan kebahagiaan yang akan didapatkan. Mulai dari memilih jodoh, 

keluarga dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan selalu mengadakan 

matuttung bija-bija (menelusuri asal-usul) keturunan dari pihak keluarga yang akan 

dinikahi. 

 Biasanya dalam memilih jodoh selalu memilih keluarga yang dekat dalam 

daerah yang terbatas, kriteria yang paling utama dan pertama dilakukan oleh masing-

masing pihak adalah mappe’issani rumbu api (mencari tahu asal usul), langkah ini 

dilakukan untuk mengetahui sifat dan tingkah laku masing-masing calon untuk 

menjaga kekompakan rumah tangga, sehingga banyak ditemukan terjadi perkawinan 

antara sepupu sekali atau dua kali.  

 Dalam prinsip perkawinan masyarakat Mandar yang ingin dicapai adalah 

terwujudnya keluarga sirondo-rondoi atau siamase-masei (bekerja demi kepentingan 

bersama), sianoang pa’mai atau sitannoang pa’mai (saling sayang menyayangi) dan 

sibaliparri (saling bantu membantu)12 

 Selain itu berbagai kebiasaan dalam rangkaian acara yang sudah menjadi suatu 

kebudayaan diwariskan secara turun-temurun baik sebelum adanya persetujuan dari 

pihak laki-laki dan perempuan maupun pada saat acara pernikahan. Kebiasaan yang 

dilakukan sebelum sampai pada acara pernikahan adalah ma’lolang (pergi bertamu) 

yang dilakukan oleh laki-laki kerumah perempuan, mittumae (melamar), maakke doi 

(seserahan), maitai allo macoa (mencari waktu yang bagus), dan mappakaweng 

                                                           
12Aco Musaddad, Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar(Cet, I; Sulawesi Barat: 

Gerbang Visual, 2018), h. 55. 
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(pernikahan).Sedangakan kebiasaan yang dilakukan pada acara pernikahan baik pihak 

laki-laki maupun pihak perempuan diantaranya ma’barazanji (membaca barzanji), 

mallattigi (mappacci), mappalikka (menikahkan), sirusa je’ne (saling mempertemukan 

antara pihak laki-laki dan perempuan). 

 Salah satu kepercayaan yang menjadi perilaku masyarakat adalah ussul, 

sebagai jalan yang ditempuh untuk mendapatkan keselamatan. Ussul merupakan 

kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi kegenerasi, berupa 

doa dalam bentuk fi’liah (tindakan) yang dilakukan oleh masyarakat Mandar. Seperti 

halnya pada acara pernikahan yang tidak pernah lepas dari tradisi didalamnya 

mengandung nilai Ussul sebagai doa yang diharapkan nantinya dapat mendatangkan 

kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.  

 Salah satu tradisi yang sering ditemui pada acara pernikahan adalah tradisi 

mallattigi (mappacci) pada mempelai laki-laki dan perempuan, dengan mengoleskan 

ramuan yang terdiri dari daun pacar pada bagian tertentu di tubuhnya (antara mata dan 

telinga dan dahi), bantal yang terbungkus permadani yang halus, diatasnya terdapat 

daun pisang yang masih segar yang mekar sebagai tempat terlentangnya kedua tangan 

orang yang mappacci. 

  Tidak sembarang orang yang memberikan pacci kepada orang yang akan 

menikah karena harapan dari keluarga yang akan menikahkan anaknya dapat 

mencontoh sikap dan perilaku orang yang memberikan pacci. Sedangkan makna yang 

tersirat dengan diolesinya ramuan yang terdiri dari daun pacar dan lain-lain merupakan 

simbol yang diharapkan anak yang telah dinikahkan tetap membina kasih sayang 

diantara mereka berdua sebagai orang yang baru memasuki tahap perkawinan, daun 

pisang yang masih segar sebagai pertanda bahwa kehidupan mereka telah beranjak 
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dewasa seperti yang ada pada daun tersebut, yang sebentar lagi akan layu. Permadani 

yang halus sebagai pertanda yang diharapkan nantinya mereka akan senantiasa 

beriman dan bertakwa kepada Allah, dan dibawah bantal menjadi landasan sebagai 

pertanda akan sebuah harapan bahwa kelak keduanya akan saling membutuhkan 

seperti sepasang bantal, walau berpisah tapi saling merindukan.  

 Masih banyak Ussul dalam bentuk tradisi yang dapat kita temui dalam 

pernikahan yang terdapat pada masyarakat Mandar. Menurut penulis masalah ini 

menarik untuk diangkat dan dibahas serta dikaji lebih mendalam untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan mengenai tentang “Tradisi Ussul dalam Pernikahan di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (Kajian Unsur-Unsur Budaya 

Islam)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Tradisi Ussul Dalam Pernikahan 

Masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ? 

2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Ussul Dalam Pernikahan Masyarakat 

Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ? 

3. Bagaiamana Nilai-Nilai Islam Yang Terkandung Dalam Ussul Masyarakat 

Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ? 
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C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

 Pada penelitian ini terfokus pada Ussul dalam Pernikahan di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar  

2. Deskripsi Fokus 

 Sejarah Ussul dalam pernikahan masyarakat Mandar telah lama ada sebelum 

datangnya Islam di Masyarakat Mandar Kecamatan Campalagian yang berawal dari 

adanya keyakinan yang kuat namun dibatasi oleh pengetahuan yang awam maka 

kelakuan atau tingkah laku tersebut dipercayai dan di jalankan secara turun temurun 

dari orang-orang terdahulu mereka (nenek moyang mereka) hingga saat ini.  

 Tata cara pelaksanaan ussul dan Simbol-simbol ussul pada pernikahan 

masyarakat Mandar, diyakini sebagai salah  satu jalan yang dapat ditempuh untuk 

mendapatkan suatu jalan keselamatan. ussul merupakan kepercayaan yang diwariskan 

secara turun-temurun dari generasi kegenerasi, berupa doa dalam bentuk fi’liah 

(tindakan) yang dilakukan oleh masyarakat Mandar. ussul terdiri atas larangan dan 

anjuran yang secara turun temurun yang dilaksanakan dan diyakini kebenarannya oleh 

masyarakat suku Mandar itu sendiri. 

 Nilai-nilai dalam ussul yang selama proses pernikahan berjalan yang 

merupakan suatu bentuk sakral dengan bernilai ibadah didalamnya maka masyarakat 

Mandar meyakini ada nilai keislamannya yang dapat menjadi penghubung atau 

perantara atau wasilah yang  mengantarkan antara pencipta dan ciptaannya.  
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D. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka dipahami sebagai suatu usaha untuk mendapatkan sumber-

sumber yang terkait dengan judul skripsi yang dikaji dan juga dapat membantu dalam 

menemukan referensi sebagai bahan perbandingan agar judul yang dikaji lebih jelas 

dan tersusun.  

 Pada bagian ini penulis akan mencantumkan referensi yang berkaitan secara 

khusus dengan penelitian yang dilakukan.  

 Dalam pembahasan judul skripsi ini peneliti menggunakan beberapa literature 

yang berkaitan sebagai bahan acuan, ini diantaranya:  

1. Prof. Abdul Rahman I. Doi, Ph. D. menulis tentang “Perkawinan Dalam 

Syariat Islam”. Hasil penelitiannya bahwa setiap muslim diwajibkan untuk menempuh 

pola kehidupan yang integral islamis, sinkron dengan ketentuan Al-Qur’an dan 

Sunnah. Untuk itu semua Muslim wajib memperimbangkan dengan akal sehat setiap 

langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang 

dibenarkan (halal) dengan perilaku yang disalahkan (haram). Dalam hal ini termasuk 

masalah perkawinan, yang dalam Islam telah diatur menurut perintah Allah SWT dan 

bimbingan Rasul-Nya, Muhammad saw. 

2. Dr. H. Muh Dahlan, M.Ag. menulis tentang “Islam Dan Budaya Lokal (Kajian 

Historis Terhadap adat Perkawinan Bugis Sinjai”. Kajian ini berimplikasi tentang 

pentingnya pemahaman budaya lokal masyarakat Bugis Sinjai dan aktualisasinya yang 

lebih lanjut, terutama yang berkenan dengan konsep perkawinan dengan berbagai 

prosesinya yang berasimilasi dengan ajaran Islam 

3. St. Aminah Pabittei H. Pada Tahun 2011 menulis tentang “Adat Dan Upacara 

Perkawinan di Berbagai Daerah di Sulawesi Selatan”. Adat dan upacara perkawinan 
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suku Makassar, adat dan upacara perkawinan suku Bugis, adat dan upacara 

perkawinan suku Mandar, adat dan upacara perkawinan suku Toraja.  

4. Hasil penelitian pada tahun 2019 dalam bentuk skripsi oleh Tika Kartika 

dengan judul “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Kecamatan Ulumanda Kabupaten 

Majene”. Penelitian tersebut menjelaskan bahawa makna yang terkandung dalam 

upacara adat pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten 

Majene banyak mengandung simbol-simbol maksud baik dengan tujuan untuk 

membersihkan jiwa dan raga para calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah 

tangga. 

5. Hasil penelitian pada tahun 2019 dalam bentuk skripsi oleh Fatmawati Suka 

dengan judul “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majena”. Adat pernikahan masyarakat Mandar sebagaimana adat 

pernikahan daerah lainnya merupakan bentuk khazanah budaya bangsa warisan leluhur 

yang didalamnya terkandung nilai-nilai positif . Maka dari itu keberadaannya perlu 

dipertahankan agar bertahan sampai masa yang akan datang. Warisan budaya leluhur 

kita seharusnya dipandang sebagai rahmatan lil’alamin. 

6. Hasil penelitian dalam bentuk skripsi oleh Muhammad Asri dengan judul 

“Kepercayaan Masyarakat Mandar terhadap Ussul mendirikan Rumah”. Memiliki 

pendekatan, penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap 

Ussul sudah ada sebelum Islam masuk dan tersebar di Mandar.Kearifan lokal 

masyarakat meyakini dan menggunakan benda-benda, hewan, makanan sebagai 

simbol untuk memuja sang pencipta. Dalam melakukan sesembahan berupa hewan 

misalnya ayam berbulu hitam sebagai simbol perantara menuju ke dunia gaib, berbulu 

merah sebagai symbol penghubung antara penguasa bumi beserta isinya dan ayam 

berbulu putih sebagai simbol ketulusan, keihklasan  dalam pengorbanan. Pemilihan 

waktu dan bentuk rumah sangat penting dalam pembuatan rumah, karena terkait 

dengan kepercayaan masyarakat Mandar yang disebut putika, ada waktu yang baik dan 

ada waktu yang buruk. Begitupun dengan bentuk rumah selalu terdapat di dalamnya 
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makna-makna tersirat sebagai simbol sekaligus sebagai ussul (doa dalam bentuk 

fi’liah) dimaksudkan agar mendapatkan cita-cita yang diharapkan oleh penghuni 

rumah, seperti rezki yang banyak, kehidupan yang harmonis, dan keselamatan dapat 

terwujud secara nyata. 

 Berdasarkan tinjauan pustaka yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa 

penelitian tentang ussul pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar bukan merupakan 

hal yang baru untuk diteliti. Akan tetapi disini belum ada peneliti pendahulu yang 

fokus untuk meneliti ussul pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar. Oleh karena 

itu yang menjadi pembeda dari penelitian diatas adalah penelitian ini lebih fokus pada 

Tradisi ussul dalam pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar. 

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang munculnya tradisi ussul 

dalam pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar  

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata cara pelaksanaan ussul dalam 

pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

ussul masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan 

keilmuan terkhususnya bagi mahasiswa yang fokus dalam bidang Sejarah Peradaban 
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Islam yang berhubungan dengan Tradisi Ussul dalam pernikahan masyarakat Mandar 

di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Secara Praktis  

1. Terhadap Masyarakat  

 Penelitian ini diharapkan kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar 

khususnya masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar untuk mengetahui dan memahami arti tradisi ussul dalam pernikahan 

masyarakat Mandar yang telah lama ada untuk tetap dijaga dan dilaksanakan. 

2. Terhadap Pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan 

terhadap masyarakat luas mengenai tradisi ussul dalam pernikahan di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kebudayaan 

Kata budaya berasal dari bahasa sangsekerta, budha yang merupakan bentuk 

jamak dari kata buddhi. Kata buddhi berasal dari budi lan akal. Dengan demikian 

kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ada sarjana yang 

mengatakan bahwa kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-

daya yang berarti daya dan budi. Oleh karena itu ia membedakan budaya dan 

kebudayaan. Budaya adalah daya dan budi berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa.13 

Untuk memahami kebudayaan maka kita perlu memahami apa itu kebudayaan. 

Betapa sering awam memberikan arti kebudayaan dengan cara sangat sederhana. Ada 

yang mengatakan kebudayaan itu merupakan seni padahal patut diingat bahwa 

kebudayaan bukan sekedar sebuah seni, kebudayaan melebihi seni itu sendiri karena 

kebudayaan meliputi sebuah jaringan kerja dalam kehidupan antar manusia. 

Kebudayaan itu mempengaruhi nilai-nilai yang dimiliki manusia bahkan 

mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, semua manusia 

merupakan aktor kebudayaan karena manusia bertindak dalam lingkup kebudayaan.14 

Kebudayaan dalam pandangan Koentjaraningrat adalah keseluruhan ide-ide, 

tidakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik diri manusia dengan belajar. Hal ini bermaksud bahwa kebudayaan merupakan 

                                                           
13Koentjaningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Perkembangan(Cet.XXIII; Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 9 
14Santo, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya(Yogyakarta:LkiS,2002),h.7. 
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suatu proses hubungan antara manusia dengan alam dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani. Dalam proses tersebut manusia 

berusaha mengatasi permasalahn dan tantangan yang ada dihadapannya.15 

Pengertian kebudayaan sebagai berikut : 

1. Ernest L. Schusky dan T.Patrick Culbert, kebudayaan adalah pemahaman 

perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

seni, moral, hukum, adat istiadat / kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang 

diperoleh dari anggota masyarakat. 

2. Marc J Swartz dan David K Jordan, kebudayaan adalah pondasi kehidupan 

manusia 

3. Edward Bumett Tylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di 

dalamnya terkandung pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat 

istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan yang dapat diperoleh oleh 

seseorang yang berperan sebagai anggota masyarakat.16  

4. Konsep kebudayaan juga merujuk pada organisasi pengalaman yang dihasilkan 

oleh sekumpulan masyarakat, termasuk standar mereka dalam hal persepsi, 

prediksi, penilaian, dan tingkah laku.17 

Agama dan kebudayan saling berhubungan sebab keduanya memiliki nilai dan 

simbol kepada Tuhan dan lingkungannya.18  

                                                           
15 Wahyuddin G. Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Makassar: Alauddin University 

Press, 2014). H. 5 
16Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Pedesaan. (Cet. 1; Padang: Kencana, 2016), h.72 
17Sa’ad Husain, “Peran Mataguri Dalam Budaya Pembuatan Rumah Ditinjau Dari Filosofis”, 

Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsaf) 
18Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai 

Strukturalisme Trasedental, (Cet.II; Bandung: Mizan, 2001), h.201. 
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B. Tawassul (Ussul) 

 Tawassul (Ussul) adalah perkataan Arab yang terdapat banyak dalam Al-Qur’an, 

hadis, syair Arab, dan sebagainya lagi. Al-Qaradhawi (2006) menjelaskan bahwa 

Tawassul (Ussul) dari segi bahasa ialah, mengambil wasilah (perantaraan) bagi 

mencapai sesuatu yang diingini. Selain itu, Tawassul (Ussul) juga didefinisikan 

sebagai mendekatkan diri kepada yang dipinta permohonan dan ia juga dikenali 

sebagai wasilah atau perantaraan (Al-Bani 1977). Menurut Ibn Faris (1979), tawassul 

atau wasilah adalah keinginan dan permintaan. Manakala secara terminologi pula, 

adalah satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menggunakan 

wasilah, ataupun dengan kata lain tawassul ialah memohon pertolongan atau 

memohon diterima doa dengan bergantung kepada seseorang yang mempunyai 

kedudukan tinggi di sisi Allah.  

 Secara umumnya, tawassul boleh juga diartikan sebagai perantaraan untuk 

mendapatkan keredhaan Allah swt dan mendapat pahala dengan mengambil jalan 

perantaraan dan sebab yang membawa kepada Allah.19 

 Tawassul (Ussul) merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah swt. Melalui 

berbagai macam aktivitas ibadah. Ditemukan bentuk-bentuk tawassul yang merujuk 

pada Al-Qur’an, seperti tawassul kepada Allah dengan melakukan tawassul amal 

shaleh. Tawassul termasuk ajaran yang baik dalam Islam, dapat mengantarkan orang-

orang beriman lebih dekat kepada Allah swt. Dan menjadi sebab dan mempercepat 

pengabulan, permohonan dan doa. 20  

                                                           
19 Nozira Salleh, Kedudukan Tawassul Dalam Islam. (Jilid Volume 5 Al-Hikmah, 2013), h. 34 
20 Hakim, Ahmad “Tawassul Dalam Perspektif Al-Qur’an” Thesis (Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar) 
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 Tawassul adalah sebagai sebab yang dapat menyebabkan doa dikabulkan oleh 

Allah. Sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam selama ini adalah bahwa 

Tawassul adalah berdoa kepada Allah melalui suatu perantara, baik perantara berupa 

amal baik kita ataupun melalui orang sholeh yang kita anggap mempunyai posisi lebih 

dekat kepada Allah. Orang yang bertawassul dalam berdoa kepada Allah menjadikan 

perantaraan berupa sesuatu yang dicintainya dan dengan keyakinan bahwa Allah SWT 

juga mencintai perantaraan tersebut. Jadi tawassul merupakan pintu dan peratara doa 

untuk mencari jalan menuju Allah dan berkeyakinan hanya Allah lah yang berhak 

memberi dan menolak Do’a.21 

 Dan ia juga meyakini bahwa Dialah yang mampu memberikan pertolongan, 

kemudahan dan petunjuk. Tidak ada kekuatan lain yang mampu melakukan hal ini 

selain Dia. Allah SWT dalam hal ini. Terkadang dalam memohon dan berdoa, manusia 

sering menggunakan perantara atau yang disebut dengan tawassul dalam terminology 

aqidah antara dirinya dan Tuhannya. Karena mereka merasa tidak mampu, lemah, dan 

tidak memiliki daya apa-apa dihadapan Tuhannya. Hal ini mereka lakukan agar doa 

dan permohonannya terkabulkan dengan segera.22 

C. Nilai-Nilai Budaya Islam 

Nilai yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang akan menentukan 

sosok mereka sebagai manusia berbudaya.  Menurut Koentjaraningrat nilai budaya 

merupakan kristalisasi dari lima pokok masalah dalam kehidupan manusia, yakni (1) 

hakikat dari hidup manusia, (2) hakikat dari karya manusia, (3) hakikat dari 

                                                           
21 Yuliandi, Tawassul Dalam Perspektif Akidah, Kemenag Kanwil Bangka Belitung 
22 Thoha Firdaus, Tawassul Dalam Pandangan Islam, 2016 
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kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, (4) hakikat dari hubungan manusia 

dengan sesamanya.23   

Budaya Islam adalah budaya umat manusia. Sepaham dengan pendapat tersebut 

maka Abd. Rahim Yunus membenarkan bahwa manusia sebagai pencipta budaya itu 

dikendalikan oleh ruhnya yang suci yang senantiasa kembali kepada Tuhannya. Nilai-

nilai tersebut dapat diperoleh dimana saja. Nilai budaya yang lahir dan dapat 

menimbulkan ancaman karena karena berdasarkan hawa nafsu kemarahan, maka 

dengan demikian nilainya tidak akan bertahan lama dan tidak berlaku untuk umum. 

Ada tidaknya nilai Islam dalam sebuah budaya akan diukur dari sisi ini.24 

Dalam bahasa Inggris nilai diartikan sebagai sebuah value, kemudian dalam 

bahasa Latin yakni valere yang artinya berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. 

Ditinjau dari sisi keistimewaannya nilai adalah sesuatu yang dihargai sebagaimana 

membawa suatu kebaikan dan mempunyai nilai yang bernilai tinggi. 25 

Jika ajaran Islam sebagai cerminan maka nilai dalam suatu pekerjaan yang 

dilakukan secara bersama-sama akan melahirkan nilai solidaritas, dan nilai ini sangat 

ditekankan karena solidaritas merupakan termasuk salah satu bagian dari Islam yang 

didalamnya mengandung nilai humanis. Selain daripada itu, nilai solidaritas dalam 

kehidupan bermasyarakat sangat memiliki pengaruh yang besar karena dapat 

membentuk karakter antara manusia dengan lingkungannya.  

                                                           
23Khoiril Muhammad  Syifa, Nilai-Nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat 

Wahyu Kiwu. http://iain-surakarta.ac.id/nilai-nilai-Islam-dalam-budaya-dan-kearifan lokal-masyarakat-

wahyu-kliwu/(diakses 06 Agustus 2021) 
24 Abd, Rahman Yunus, Nilai-nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya 

Bugis), Rihlah Vol II No. 1 (Mei 2015), h .3 
25 Kusherdyana, Pemahaman Lintas Budaya, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2011), h.20 

Kusherdyana, Pemahaman Lintas Budaya, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20. 
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Dimana nilai solidaritas ini menciptakan keharmonisan didalam masyarakat dan 

kesatuan serta persatuan sehingga dapat terjaga antar anggota kelompok masyarakat. 

Diterapkannya nilai solidaritas maka dapat dijadikan upaya dalam memperkuat 

pondasi dalam kehidupan masyarakat sosial.  

Jika dihubungkan dengan kelompok sosial memiliki kesimpulan yakni solidaritas 

merupakan rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang berkaitan tentang 

kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan bersama.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi merupakan suatu rangkaian proses ilmiah yang meliputi keterpaduan 

anatar metode dan pendekatan yang dilakukan dan berkenan dengan instrumen, teori, 

konsep yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk menemukan, 

menguji dan mengembangkan ilmu pengetahuan.26 Sehingga metode penelitian juga 

dipahami sebagai prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan 

ilmiah atau ilmu. Secara singkat metode penelitian adalah suatu rangkaian secara 

sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.27 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dimana dalam 

penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan mengamati kejadian yang ada di 

lapangan. Penelitian ini bertujuan dengan maksud memahami peristiwa mengenai 

Ussul pernikahan pada masyarakat Mandar. Penelitian ini bermaksud untuk 

menghasilkan data deskriptif yakni berupa informasi langsung (lisan) dari orang yang 

dianggap lebih mengetahui berdasarkan tingkah laku dan juga mengamati objek secara 

langsung dengan melihat.  

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini tepatnya di daerah Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Alasan utama peneliti menjadikan tempat 

ini sebagai tempat penelitian karena peneliti menyesuaikan keadaan dan kondisi yang 

ada sebagai penunjangnya. Selain daripada itu alasan lain peneliti memilih penelitian 

                                                           
26 Suwardi Endraswra, Metode, Teori, Teknik Penelitian dan Kebudayaan (Cetakan 1: 

Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006 ), h. 5  
27 Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). 
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ini yakni untuk memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan arti kebudayaan yang ada 

kepada masyarakat luas. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah adalah suatu ilmu yang mengkaji mengenai kejadian 

dengan memfokuskan pada unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, serta pelaku 

dari peristiwa tersebut.28 Melalui pendekatan sejarah maka seseorang akan diajak 

melihat keadaan yang sebenarnya berkaitan dengan penerapan peristiwa.29 Pendekatan 

ini dimaksudkan untuk mengetahui sejarah dan nilai budaya Islam yang terkandung 

dalam pelaksanaan tradisi ussul dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat 

Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar  

2. Pendekatan Sosiologi Agama 

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan 

itu. Sementara itu Soerjono Soekarto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu 

pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian.30 

Sosiologi agama pada hakekatnya adalah cabang dari sosiologi umum yang 

memepelajari masyarakat agama (religious society). Fokus sosiologi agama ialah 

fenomena yang terjadi pada kelompok keagamaan atau perilaku keagamaan yang 

                                                           
28 Amin Abdullah, Studi Agama: Normativatis atau Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

1996) hlm.24-25 
29 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 

h.48 
30 Aljakbar, “Perang Riddah (Studi Historis Tentang Pengaruh Perang Riddah Terhadap 

Eksistensi Kaum Muslimin)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora Uin Alauddin, 2016), h.14 
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terdapat pada individu dalam kelompoknya.31 Jadi pendekatan sosiologi agama adalah 

sebuah studi atau pendekatan yang mempelajari kehidupan bersama meliputi perilaku 

keagamaannya. 

C. Sumber Data  

Yakni dimaksud sumber data dalam penelitian ini yakni dari mana data tersebut 

diperoleh. Untuk penggalian data secara obyektif maka sumber-sumber yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang sifatnya 

utama, pada penelitian lapangan yang menjadi sumber data utama adalah dengan cara 

terjun langsung ke lapangan untuk meneliti dan mengamati peristiwa-peristiwa yang 

ada di lapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti dengan 

melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama peristiwa yang menjadi titik penelitian 

untuk dimintai informasi terkait apa yang diteliti. Kemudian dalam penelitian ini 

informan merupakan sumber data utama, sehingga peneliti akan menggunakan 

beberapa informan untuk mendapatkan keterangan dan onformasi terkait masalah yang 

diteliti.  

2.  Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang atau pendukung dari 

sumber data primer. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

buku, skripsi, jurnal dan situs internet terpercaya.  

 

 

                                                           
31 Sindung Haryanto, Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Modern, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016), h.44 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Field Research 

Metode ini dilakukan dengan melalui pengamatan lapangan yakni dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. 

a) Wawancara (interview) 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengetahui 

mengenai orang, kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara sebagai orang yang 

mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai dengan maksud yaitu untuk 

mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara Tanya 

jawab kepada informan.32 Jadi, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk 

memperoleh informasi dari pihak yang diwawancarai. Tujuan wawancara dilakukan 

yakni untuk mendapatkan informasi yang maksimal mengenai ussul dalam pernikahan 

masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.  

b) Observasi  

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara turun langsung ke 

lapangan dengan mengamatai keadaan yang akan diteliti.33 Untuk hal ini ussul dalam 

pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar. 

 

 

                                                           
32 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. 10; Surabaya: Raja Grafindo Persada, 

2015), h. 155 
33 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. V; Medan: Citapustaka Media, 

2012). h.144 
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c) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk pengambilan data di lapangan yakni 

dengan memotret, memvideo, dan merekam sumber yang dianggap bisa membantu 

dalam proses penyusunan penelitian ini dengan cara memanfaatkan media berupa 

handpone. Karenanya dokumentasi dapat digunakan untuk meperbanyak data 

dilapangan dan memudahkan dalam penyusunan penelitian yang sedang dilakukan 

oleh peneliti.  

d) Catatan Lapangan  

Catatan lapangan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sebanyak 

mungkin dilokasi penelitian secara langsung dari sumber data atau informan dan data 

yang diperolah se objektif mungkin. 

2. Library Research  

Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyelidiki data sebagai bahan 

pendukung melalui perpustakaan dengan memperbanyak referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas.  

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

menganalisis data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan melewati tahapan 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kecamatan Campalagian 

Kecamatan Campalagian terdiri atas 1 (satu) kelurahan dan 17 (tujuh belas) desa 

yaitu Kelurahan Pappang, Desa Laliko, Desa Lapeo, Desa Kenje, Desa Suruang, Desa 

Bonde, Desa Parappe, Desa Panyampa, Desa Lemo, Desa Katumbangan, Desa 

Lampoko, Desa Ongko, Desa Sumarang, Desa Botto, Desa Lagi Agi, Desa Padang, 

Desa Gattungan, Desa Padang Timur.  

Kecamatan Campalagian di kepalai oleh seorang Camat yang didalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris camat. Kasi Pemerintahan, 

Kasi Ekbang, Kasi Trantib dan Kasi Kessos serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (PMD). Setiap Kelurahan / Desa dikepalai oleh masing-masing seorang kepala 

desa dan lurah. 

Untuk membantu kelancaran program pemerintah di desa dan guna lebih 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap desa di Kecamatan 

Campalagian membentuk perangkat organisasi kemasyarakatan di bawah desa berupa 

dusun. Pada Kecamatan Campalagian terdapat 84 (delapan puluh empat) dusun dan 4 

(empat) lingkungan. Katumbangan adalah desa yang memiliki dusun paling banyak 

diantara desa-desa di Kecamatan Campalagian. Pusat pemerintahan Kecamatan 

Campalagian terletak di Kelurahan Pappang. 
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Tabel 1 

Daftar Nama Pejabat Camat Campalagian Dari Masa Ke Masa 

No Nama Masa Bakti 

1 Muh Amin Rahman 1945 – 1960 

2 H. M. Masdar Pasmar 1960 – 1964 

3 Mahmudi 1964 – 1970 

4 H. A. Manggasali Siar,BA 1970 – 1972 

5 A. Patajangi Pasilong  1972 – 1983 

6 Drs. H. Abd. Rahman Salebori 1983 – 1988 

7 Drs. H. M. Jasin Sauru 1988 – 1991 

8 Drs. Subianto Amin 1991 – 1993 

9 Drs. H. M. Natsir Rahmat 1993 – 1995  

10 Burhanuddin Nontji, SH 1995 – 1996 

11 Drs. Muchsin Kaharuddin  1996 – 1997 

12 Drs. Hj. St. Zaenab Jasin, MM 1997 – 2004 

13 A. Parial Patajangi, SH 2004 – 2008 

14 A. Lukman 2008 – 2009  

15 Muh. Jaun, S.Ip, MM 2009 – 2011 

16 Drs. Muh. Hasbi Hannan, M.Si 2011 – 2012 

17 H. Aswar Jasin, S.Sos.,M.Si 2012 – 2014 

18 Nurdin Hamid, S.Sos., MM 2014 – 2016 

19 A. Baharuddin P.S. S.Sos 2016 – 2018  

20 Drs. Muh Ilyas, MM 2018 – 2020 

21 Suwono, S.Pd., MM 2020 – Sekarang 

Sumber data: Kantor Camat Campalagian 
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2. Letak Keadaan Geografis 

 

Sumber: Kantor Camat Campalagian 

 

Kecamatan Campalagian merupakan salah satu dari enam belas Kecamatan yang 

ada di kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan 

Campalagian memiliki batas-batas: 

 Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mapilli 

 Di sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar 

 Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balanipa dan Limboro 

 Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Luyo 
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Luas wilayah Kecamatan Campalagian tercatat 87,85 km2 atau 4,34% dari 

wilayah kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan, Kecamatan Campalagian terbagi 

atas satu kelurahan dan enam desa, yaitu Kelurahan Pappang, Desa Sumarang, Desa 

Ongko, Desa Lampoko, Desa Panyampa, Desa Botto, Desa Katumbangan, Desa 

Laliko, Desa Padang Timur, Desa Katumbangan Lemo, Desa Lagi Agi, Desa Suruang, 

Desa Parappe, Desa Gattungan, Desa Kenje, Desa Lapeo, Desa Padang, dan Desa 

Bonde. Dari desa/kelurahan tersebut, lima diantaranya memiliki pantai, yaitu Desa 

Laliko, Desa Lapeo, Desa Kenje, Kelurahan Pappang, dan Desa Panyampa.  

Selama tahun 2018, jumlah hari hujan dan curah hujan yang terjadi di 

Kecamatan Campalagian bervariasi pada setiap bulan. Curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan November (252 mm). Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada bulan 

Agustus (31 mm)  
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Grafik 1 Luas Wilayah Desa / Kelurahan Di Kecamatan  Campalagian  
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Sumber: Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Polewali Mandar 
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Grafik 2 Jumlah Dusun/Lingkungan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Campalagian  
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Sumber: Kantor Camat Campalagian 

3. Kependudukan  

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan 

setiap 10 tahun sekali, yakni tahun yang berakhiran angka nol. Data penduduk 

sebagaimana data yang lain, sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi 

pembangunan sebab penduduk merupakan subyek dan sekaligus obyek dari suatu 

pembangunan.  

Jumlah penduduk Kecamatan Campalagian berdasarkan data dari disdukcapil untuk 

tahun 2019 adalah 72.229 jiwa yang terdiri atas 36.179 laki-laki dan 36.050 

perempuan. Dengan luas wilayah 87,84 km, maka kepadatan penduduk di kecamatan 

ini mencapai 822 orang per kilometer persegi, Kelurahan/Desa dengan kepadatan 
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penduduk tertinggi yaitu pada Desa Bonde dengan kepadatan penduduk mencapai 

4.716 jiwa per kilometer persegi.  

Sedangkan Kelurahan/Desa dengan kepadatan penduduk terendah adalah desa 

Ongko dengan kepadatan penduduk hanya mencapai 315 jiwa per kilometer persegi. 

Sedangkan jumlah rumah tangga pada kecamatan Campalagian berjumlah 12.740 

rumah tangga, dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada keadaan akhir 

tahun 2019 tercatat sebanyak 6 orang.  

Penduduk kecamatan Campalagian paling banyak berada di desa Sumarang. Yaitu 

7. .166 orang, Sedangkan penduduk paling sedikit berada di desa Padang yaitu 1.041 

orang.  

 

Grafik 3   Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut 

Kelurahan/Desa Di Kecamatan Camapalagian, 2019 
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Sumber: BPS Kabupaten Polewali Manda 
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Tabel 2 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar  

Data Kependudukan Kecamatan Campalagian Juni 2021 

No  Desa/Kelurahan Jumlah KK Jumlah Jiwa 

Laki-laki  Perempuan  

1 Pappang  853 1.506 1.547 

2 Bonde  1.462 2.535 2.604 

3 Panyampa   739 1.492 1.693 

4 Parappe  1.220 2.460 2.318 

5 Katumbangan  11.285 2.272 2.345 

6 Lampoko  1.025 2.064 2.130 

7 Lapeo  1.008 1.631 1.967 

8 Suruang  665 1.112 1.230 

9 Ongko  548 876 906 

10 Laliko  1.042 1.903 1.850 

11 Katumbangan lemo  970 1.623 1.507 

12 Sumarrang  1.370 2.846 288 

13 Botto  1.000 1.855 1.871 

14 Kenje  829 1.376 1.974 

15 Padang  328 551 564 

16 Gattungan  496 934 945 

17 Padang Timur  498 876 946 

18 Lagi-Agi 737 927 1.484 

Jumlah  26.075 28.839 28.169 
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Sumber data: Kantor Camat Campalagian 

 

1. Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat  

 Sarana fisik kesehatan di Kecamatan Campalagian pada tahun 2019 yaitu 

meliputi 4 puskesmas / puskesmas pembantu, 13 poskesdes, dan 77 posyandu. Tenaga 

kesehatan terdiri atas 1 dokter spesialis, 4 dokter umum, 5 dokter gigi, 57 bidan, 52 

perawat, dan 46 dukun bayi. 

2. Pendidikan, Kelembagaan Dan Pemerintahan 

 Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah 

tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan 

fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Sarana pendidikan di Kecamatan Campalagian mulai darai tingkat TK sampai dengan 

tingkat SMA tercatat sebanyak 101 unit. Dimana jumlah taman kanak-kanak sebanyak 

19, sekolah dasar sebanyak 53, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat sebanyak 17 

dan Sekolah Menengah Umum atau sederajat sebanyak 12. 

 Secara umum rasio murid terhadap guru di kecamatan Campalagian sebesar 9 

murid per guru. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikannya rasio murid 

terhadap guru tertinggi pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni sebesar 

10 murid per guru, sedangkan pada TK, SD, dan SMA memiliki rasio murid terhadap 

guru sama yaitu sebesar 9 murid per guru. 
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Grafik 4 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan 

Campalagian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Campalagian 
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Tabel 3 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi Pemerintah di Kecamatan 

Campalagian  

No Instansi Pemerintah Pegawai Negeri 

Laki – laki  Perempuan 

1 Kantor Camat 23 18 

2 Kantor Koramil - - 

3 Kantor Polisi Sektor  - - 

4 UPTD Dikbudcam - - 

5 Kantor Urusan Agama  11 6 

6 Penerangan  - - 

7 Dinas Pertanian Dan Pangan  10 2 

8 Peternakan  - - 

9 Sosial  - - 

10 BKKBN - 1 

11 Koperasi  - - 

12 Puskesmas  10 43 

13 Pengairan Mandar 2 - 

14 PDAM  3 1 

15 Kehutanan  4 - 

16 PLN  1 - 

Jumlah  65 71 

Sumber: Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Campalagian 
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Tabel 4 

Kelembagaan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Campalagian Tahun 2019 

No  Kelurahan/Desa LKMD Pemuda 

1 Laliko  1 2 

2 Lapeo  1 2 

3 Kenje  1 1 

4 Suruang  1 5 

5 Pappang  1 4 

6 Bonde  1 4 

7 Parappe  1 5 

8 Panyampa  1 4 

9 Lemo  1 2 

10 Katumbangan 1 2 

11 Lampoko  1 2 

12 Ongko  1 2 

13 Sumarang  1 3 

14 Botto  1 2 

15 Lagi agi  1 1 

16 Padang  1 1 

17 Gattungan  1 1 

18 Padang Timur  1 1 

              Kecamatan Campalagian                            18                              44 

Sumber: Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Campalagian 
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3. Keagamaan  

 Pembangunan dibidang agama diarahkan kepada keselarasan dan kerukunan 

hubungan antara umat beragama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan 

manusia, dan dengan manusia dan penciptaNya, serta manusia dengan alam 

sekitarnya. Beragamnya keyakinan penduduk didaerah ini ditunjukkan oleh fasilitas 

tempat beribadah yang mencirikan agama yang dipeluk oleh masing-masing penduduk 

secara keseluruhan masyarakat di Kecamatan Campalagian adalah beragama Islam. 

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Ussul dalam Pernikahan Masyarakat 

Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar  

1. Sejarah Munculnya Ussul  

 Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan melalui teknik wawancara 

yang saya dapatkan awal mula adanya ussul dalam pernikahan masyarakat Mandar 

khususnya di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tidak diketahui 

secara pasti sejak kapan dilaksankannya. Namun yang dipercayai dan diyakini bahwa 

ini merupakan suatu sebuah warisan dari nenek moyang yang dilakukan secara turun 

temurun oleh masyarakat Campalagian sendiri sejak sekitar berabad-abad yang lalu. 

Masyarakat Mandar mempercayai dan meyakini dengan cara melihat dan mendengar 

yang didapatkan dari leluhur atau nenek moyang mereka  

 Di kecamatan Campalagian tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar telah 

dikenal Istilah kata Ussul yang masyarakat mandar selama ini telah lama terkenal 

melaksanakannya dalam bentuk tindakan atau suatu perbuatan yang didalamnya 

terdapat doa atau suatu permohonan sebagai bentuk wasilah atau perantara yang 
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menghubungkan antara mereka dengan Allah swt, sebagaimana seorang hamba 

terahadap penciptaNya. 

  Munculnya ussul atau yang lebih terkenal dikalangan kita adalah tawassul itu 

sendiri telah lama ada sejak sebelum masuknya Islam di Kecamaatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat Mandar memahami ussul atau tawassul 

adalah sebuah doa atau perantara tetapi pembedanya disini masyarakat Mandar 

melakukannya dalam bentuk tindakan yang telah mejadi kepercayaan bagi masyarakat 

Mandar. 

 Dengan adanya munculnya ussul atau tawassul dalam pernikahan masyarakat 

Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tidak dapat 

dipisahkan dari para pendahulu sebelumnya seperti nenek moyang mereka atau leluhur 

mereka yang telah mendara daging dalam diri masyarakat Mandar. Dan karena 

keadaan waktu pada saat itu dalam keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang awam 

yang mereka miliki maka mereka menjalankan suatu perbuatan atau tindakan yang 

dimana telah diyakini kebenarannya atas dasar yakin kepada sang penciptanya. 

Dengan cara seperti itulah mereka meyakini dapat mengantarkan dirinya kepada yang 

menciptakannya melalui ussul.  

 Karena masyarakat Mandar yang ada di Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar meyakininya dengan kuat pada keyakinan mereka akan tetapi 

kekurangannya lemah dalam disiplin fiqih, sehingga yang terjadi mereka selama ini 

melakukan suatu ritual yang  mereka lakukan atas dasar yakin dalam hati dan mereka 

percayai dan yakini sebagai suatu bentuk sikap permohonan yang dilakukan kepada 

tuhanNya. Sebagai bentuk kebutuhan dirinya kepada sang maha kuasa yang 

menentukannya. 
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2. Eksistensi Ussul  

 Adanya tradisi ussul di masyarakat Mandar pertama kali berawal dari leuhur 

mereka atau nenek moyang mereka pada saat itu. Situasi dan kondisi sebelum 

datangnya Islam masyarakat Mandar melakukan atau melaksanakan suatu perbuatan 

atas dasar percaya dan yakin. Selama mereka menganggapnya sebuah perbuatan yang 

benar dan baik maka mereka akan mempertahankan itu semua. Masyarakat Mandar 

sendiri pada saat itu berpikir bahwa dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhannya 

maka mereka harus melakukan suatu perbuatan yang dapat mengantarkan mereka 

kepada Tuhnnya dengan itulah maasyarakat Mandar mempercayai perbuatan mereka 

dengan istilah  ussul. 

 Peristiwa pernikahan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 

dipercaya dan diyakini suatu proses ibadah yang bernilai sangat sakral, karena semua 

yang terlibat didalamnya yang kelak memiliki harapan menjadi keluarga yang sakinah 

mawaddah dan warohmah. Sehingga masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian 

membuat suatu bentuk ritual dalam sebuah kegiatan yang sesungguhnya ruhnya itu 

harapan yang menjadikan sebuah bantuk permohonan kepada Tuhannya tapi terbatas 

membaca doa sehingga diwujudkan dalam bentuk tindakan. 

 Seiring dangan perkembangan zaman pada saat ini dan majunya alat 

tekonologi yang ada serta informasi yang meningkat disekitar kita ditambah fasilitas 

yang ada tersedia cukup lengkap memadai maka yang terjadi kebudayaan tersebut 

mengalami perubahan modifikasi dari waktu ke waktu. Yang bentuk perwujudannya 

berubah dan berbeda akan tetapi ruhnya masih sangat tetap dipertahankan 

keberadannya. Walaupun wujudnya sudah berbeda menjadi sangat sederhana akan 

tetapi ussul dalam pernikahan di masyarakat Mandar Kecamatan Campalagian 
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Kabupaten Polewali Mandar keberadaanya masih ada dan tetap terjaga hingga saat ini. 

Itulah nilai keistemawaannya karena masih dapat terjaga. 

3. Persepsi Masyarakat Mandar Mengenai Ussul  

 Menurut Damalis selaku Masyarakat di Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar berkata: 

 

 “Di daerah Kecamatan Campalagian memiiki pandangan dan penilaian 

mengenai ussul sebagai suatu bentuk perbuatan yang menjadi tingkah laku 

yang dilakukan secara terus menurus sehingga menjadi sebuah tradisi di daerah 

mereka. Tradisi tersebut yang mereka jalankan dari sebelum masuknya islam 

hingga sampai masuknya Islam itu sendiri kurang lebih telah ada sejak 

berabad-abad, tetapi keberadaanya masih mereka jaga dan pertahankan hingga 

saat ini.” 

 Pandangan dan penilaian masyarakat Mandar mengenai ussul merupakan suatu 

perbuatan yang baik untuk proses kehidupan yang dijalani karena menjadi jalan yang 

membawa atau mengantarkan mereka kepada kebaikan-kebaikan untuk saat ini dan 

kedepannya. Sebelum masuknya Islam ussul itu sendiri telah menjadi suatu perbuatan 

yang diandalkan atau menjadi harapan oleh masyarakat Mandar. Yang dimana ussul 

itu sendiri suatu perantara yang menjadikan mereka lebih dekat dan dapat mengenali 

lebih dalam Tuhannya.  

 Tradisi ussul dalam pernikahan masyarakat Mandar di kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri di pandang dan dinilai sebagai suatu perbuatan 

yang memiliki nilai kesakralan karena didalamnya ada tindakan atau tingkah laku yang 

berhubungan dengan Allah swt. Yang didalamnya ada larangan dan perintah untuk 

mengatur segala tingkah laku manusia selama hidupnya saat ini. Kehidupan 
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masyarakat Mandar menjadi terarah dan suatu menjadi jalan kebaikan karena adanya 

ussul yang menjadi tuntunan untuk kearah dalam hal-hal yang baik dalam kebaikan.34 

C. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Ussul dalam Pernikahan Masyarakat 

Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar  

1. Pelaksanaan Ussul Pra Diterimanya Islam  

Sebelum masuknya Islam di daerah Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar, masyarakat didaerah tersebut telah menganut suatu agama yang menjadikan 

kepercayaannya kuat tetapi berbeda-beda dalam pelaksaannya untuk terlaksana di 

kehidupan mereka. Agama dan kepercayaan pada saat itu yang berkembang adalah 

agama yang meyakini dan mempercayai adanya kepercayaan kepada animisme dan 

dinamisme kemudian hal tersebut mereka jadikan suatu tempat untuk meletakkan 

harapan dan keinginan masyarakat Mandar dalam kehidupannya. 

Kepercayaan dan keyakinan kepada roh-roh yang menghuni dan mendiami benda-

benda seperti halnya batu dan pohon-pohon serta sungai, gunung, dan hutan. Dan 

adapun kepercayaan dan keyakinannya bahwa segala sesuatu hal mempunyai 

kelebihan atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan 

usaha yang dilakukan manuisa dalam mempertahankan dan demi menjalankan 

kehidupannya. Kepercayaan dan keyakinan dalam agama ini telah ada muncul dan 

berkembang di masyarakat Mandar sebelum mengenal Islam.  

 Masyarakat Mandar Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 

merupakan suatu masyarakat  yang hingga kini masih kuat dan tetap menjaga dan 

                                                           
34 Damalis, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar, Wawancara, Campalagian 22 Juni 2021 
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mempertahankan warisan tradisi dari nenek moyang mereka. Dari sebelum datangnya 

islam hingga adanya agama yang dapat dikatakan ajaran baru yang mereka kenali 

sebagai suatu pembaharuan untuk kehidupan mereka. Akan tetapi Masyarakat Mandar 

tidak goyah karena sangat menjaga dan kuat dalam melestarikan tradisi yang telah ada 

sejak berabad-abad lamannya.35 

Berikut beberapa jenis perbuatan ussul pada saat sebelum datangnya Islam di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Yakni Masyarakat Mandar 

sebelum datangnya Islam melaksanakan ussul dengan cara meyakini adanya roh-roh 

nenek moyang, mereka memiliki prinsip bahwa setiap sesuatu di dunia ini seperti batu 

besar dan pohon besar itu memiliki nyawa dan hidup. Masyarakat Mandar pada saat 

itu melaksanakan suatu perbuatan yang mereka yakini dapat mendekatkan dirinya 

kepada penciptanya dengan cara melakukan berbagai macam suatu proses seperti 

melakukan persembahan atau meminta permohonan dengan cara berdoa ditempat yang 

mereka anggap keramat yang memiliki roh yang masyarakat Mandar mempercayai 

dan meyakini bahwa tempat tersebut tempat yang hidup.  

Selanjutnya sebelum datangnya Islam di masyarakat Mandar ada juga yang 

melakukan ussul dengan cara mempercayai dan meyakini suatu benda-benda yang 

mereka anggap suci dan memiliki kekuatan ghoib tersendiri. Cara membuktikan 

bahwa mereka mempercayai benda-benda tersebut maka masyarakat Mandar 

                                                           
35 Muad, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 

Wawancara, Campalagian 22 Juni 2021 
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melakukan sebuah upacara ritual dengan maksud menyembah dan memohon 

permintaan kepada benda tersebut.36 

2. Pelaksanaan Ussul Pasca Diterimanya Islam 

Bagi masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian saat ini pelaksanaan ussul 

pasca diterimanya Islam mengalami suatu perubahan yang signifikan dari yang 

sebelumnya. Walaupun telah mengalami perubahan dari masa ke masa akan tetapi 

unsur-unsur budaya masih sangat kental dan pengaruh islam telah terlihat sangat besar 

didalam tradisi Mandar itu sendiri. Masyarakat Mandar mempercayai dan meyakini 

bahwa ussul telah berpengaruh dalam proses kehidupan mereka dan tidak bertentangan 

dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Walaupun disisi yang lain unsur-unsur budaya 

dan kepercayaan serta keyakinan para pendahulu mereka (nenek moyang) masyarakat 

Mandar saat ini masih ditemukan di kehidupan.  

Setelah diterimanya Islam maka ussul telah menjadi tradisi masyarakat Mandar 

karena telah dipandang baik dan diterima oleh akal sehat mereka. Baik sesuatu itu 

yang berasal dari ucapan ataupun perbuatan. Tradisi ussul masyarakat mandar 

mempercayai dan meyakini bahwa tradisi mereka telah dikenal oleh sesama manusia 

dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dimana tidak menghalalkan 

yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, tradisi masih berjalan sesuatu aturan 

dan larangan agama Islam itu sendiri. 

Dengan perkembangan pemikiran saat masuknya agama Islam di masyarakat 

Mandar maka mereka meninggalkan yang salah dan memperbaiki yang kurang tepat. 

                                                           
36 Surya, Masyarakat Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, Campalagian 22 

Juni 2021 
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Karena agama Islam meluruskan manusia untuk ke jalan yang lurus atau kejalan yang 

lebih baik sehingga perbuatan dan tingkah laku manusia lebih terarah maksud dan 

tujuannya. Sehingga masyarakat Mandar melaksanakan ussul untuk dijadikan 

perantara atau penghubung tidak lagi kepada kepercayaan animism dan dinamisme 

tetapi lebih tepatnya menuju kepada tuhan mereka yakni Allah swt yang berkuasa 

terhadap dunia dan seisinya.37  

Saat datangnya Islam di Mandar dan diterima oleh masyarakat Mandar khususnya 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Pengaruh Islam pada tradisi ussul dimulai 

dari ajaran Islam yang bertujuan untuk  membersihkan diri dan jiwa dalam aturan 

beribadah. Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya Islam di tanah Mandar banyak 

mempengaruhi tradisi setempat yang ada dalam hal ini ussul. Islam mengubah 

pandangan masyarakat Mandar sebelumnya yang dari mempercayai dan meyakini 

animisme dan dinamisme maka seiring dengan ,masuk dan menyebarnya ajaran agama 

Islam maka masyarakat Mandar mempercayai dan meyakini Allah swt tempat 

disembah dan Al-Qur’an menjadi pedoman hidup dan sumber untuk hal-hal dunia dan 

akhirat.  

Pada tradisi ussul  ada pengaruh Islam didalamnya, yakni bahwa ussul merupakan 

suatu cara atau perbuatan yang berdasarkan tingkah laku masyarakat Mandar yang 

bertujuan untuk memohon kepada Allah agar meridhoi mereka. Tradisi ussul saat ini 

di masyarakat Mandar tidak terlepas dari ajaran Islam. Pengaruh Islam  pada tradisi 

ussul telah meluruskan dan memperbaiki keyakinan serta perbuatan yang dilakukan 

masyarakat Mandar dari yang sebelumnya mengarah kepada kepercayaan dan 

                                                           
37 Muhammad Damain, Imam Masjid Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, 

Campalagian 22 Juni 2021 
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keyakinan animisme dan dinamisme  kini setelah diterimanya Islam tujuannya hanya 

satu Allah swt.38  

3. Makna Simbolik dalam Pelaksanaan Ussul  

a. Melattigi  

 Nilai simbolik Ussul dalam Pernikahan yang sangat sederhana yang masih 

dilaksanakan oleh masyarakat Mandar di daerah Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar saat ini adalah Mapacci / Malattigi yang dijalankan bersyarat dengan 

disertai doa tetapi pelaksanaannya dalam bentuk tindakan.  

 Dalam pelaksanaan Mapacci / Malattigi masyarakat Mandar di daerah 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar mempercayai dan meyakini 

bahwa tidak sembarang orang bisa terlibat didalam pelaksaannya. Sejak lama telah ada 

sebuah aturan dalam tradisi ussul pernikahan masyarakat Mandar yakni: 

1. Yang harus terlibat dan yang memulai pertama kali Mapacci / Mallatigi adalah 

Tokoh Agama (Imam) 

2. Orang yang pintar sehingga dapat menjadi contoh untuk mempelai pengantin 

3. Orang yang berbudi pekerti luhur sehingga dapat menjadi contoh untuk 

mempelai pengantin 

4. Orang yang telah menikah dua kali tidak dibolehkan ikut andil dalam 

pelaksanaan Mapacci/Malattigi  

5. Adapun orang yang banyak anaknya meninggal (Mate-mate anak) tidak bisa 

terlibat dalam pelaksaan ussul dalam bentuk Mapacci / Malattigi 

                                                           
38 Arifuddin, Masyarakat Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, 

Campalagian 22 Juni 2021 
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 Karena sesungguhnya masyarakat Mandar mempercayai dan meyakini bahwa 

yang terlibat dalam ussul pernikahan dalam bentuk mapacci / malattigi adalah orang 

yang bisa diteladani dan diikuti. Karena dalam hal ini ussulnya adalah bahwa yang 

terlibat di dalamnya dapat mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan kedepannya. 

Itulah harapan dan doa mereka yang melaksanakan mapacci / mallattigi. 

 Adapun bentuk pelaksanaanya dalam mapacci / malattigi yang dijalankan oleh 

masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dalam 

hal ini adalah yang pertama itu harus menggunakan daun pacar karena mengandung 

nilai filosofis bahwa daun ini bisa hidup di sepanjang zaman dan di semua kondisi 

cuaca dan mampu bertahan bagaimana pun keadaan tanah itu. Disini dipercaya dan 

diyakini oleh masyarakat Mandar bahwa kelak yang melaksanakan pernikahan ini 

semoga dapat mempertahankan rumah tangganya apapun keadaan yang menghadapi 

sebagaimana tegarnya daun pacar yang bertahan hidup bagaimanapun kodisinya yang 

menghadapinya. 

 Yang selanjutnya ritual / proses pelaksanaannya yang memberikan daun pacar 

antara telinga dan telinga (kedua telinga) kemudian dahi dan di bawah (pundak dengan 

pundak). Memiliki nilai filofis yakni ketika ada permasalahan jangan langsung 

seketika mempercayai jika baru salah satu telinga yang mendengar artinya disini 

bahwa sebaiknya mendengarkan antara keduanya atau dua belah pihak harus 

didengarkan. Dan kemudian menunjuk ke arah fikiran karena mengandung filosofis 

bahwa setelah mendengarkan permasalahan kita di anjurkan untuk berpikir benar 

tidaknya kah permasalahan yang dihadapi. Lalu selanjutnya masuk kedalam ambil 

sikap dan keistiqomahan yang mengedepankan rasa-rasa keindahan, dan jangan pernah 
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berpikir negative. Karena arti dari mapacci / malattigi adalah indah, mengindahkan, 

dan menghias.39  

 

Gambar 1 Persiapan Proses Malattigi  

 

 Melattigi merupakan suatu tradisi dalam pernikahan adat Mandar yang 

merupakan pemberian daun pacar kepada calon pengantin sedangkan kata Lattigi yang 

artinya daun pacar. Jadi dapat diartikan Melattigi adalah upacara pemberian daun 

pacar oleh para anggota hadat yang telah hadir kepada calon mempelai. Upacara 

Melattigi ini dilaksanakan pada saat malam hari (menjelang hari pelaksanaannya esok 

hari) akad nikah. Dalam upacara Melattigi tersebut.  

                                                           
39 Sapri, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar, Wawancara, Campalagian 22 Juni 2021 
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 Dalam proses Malattigi di pernikahan adat Mandar, terlebih dahulu harus ada 

yang dipersiapkan sebelum dimulainya pelaksanaan tersebut. Adapun bahan-bahan 

dan maknanya yang harus disiapkan dalam proses Mallattigi adalah sebagai berikut: 

1. Bantal tempat diletakkannya dua telapak tangan orang yang akan di melattigi. 

Bantal memiliki makna berupa kesenangan dan kebahagiaan sebagaimana 

bantal tersebut dipakai untuk beristirahat dan ada sisi kemuliaan tersendirinya 

yang dimana bantal merupakan suatu simbol kehormatan karena merupakan 

tempat bersandarnya kepala.  

2. Daun pisang dan buah pisang raja diletakkan diatas bantal yang melambangkan 

kasih sayang, dukungan dan penghormatan antara satu dengan yang lain 

sebagaimana buah pisang buah yang paling tua akan semakin diatas dan buah 

yang paling muda akan berada pada tempat yang paling bawah. Daun pisang 

mengandung makna kehidupan sambung menyambung terus menerus 

(berkesinambungan yang berlanjut) tumbuh terus tembuh lagi dan tidak kering. 

Maka dari itu selayaknya seperti daun pisang yang mempunyai pengharapan 

yang tigggi seperti daun pisang karena tidak akan mati sebelum bertunas 

3. Sarung sutera memiliki arti filosofi yang melambangkan sikap lemah lembut 

dan kesopanan yang berarti memiliki maksud bahawa seseorang yang telah 

melaksankan melattigi dapat bersikap lemah lembut dan saling sopan kepada 

pasangannya.  

4. Seperangkat alat Shalat yang melambangkan kedudukan kita sebagai umat 

Islam yamg melaksanakan kewajiban kita yakni Sholat sebagaimana yangb 

terdapat didalam rukun Islam yang kedua. Maka terkandung nilai filosofinya 
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yakni harapannya semoga kelak dapat meningkatkan ibadahnya sehingga 

terwujud keluarga yang Sakinah Mawaddah Dan Warohmah 

 

 

Gambar 2 Malattigi mempelai laki-laki 

 

 Pada pelaksanaan Melattigi di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar dilaksanakan pada malam hari di rumah masing-masing kedua mempelai 

calon pengantin.  Pertama dilaksanakan pembacaan Barzanji lalu dilanjutkannya 

dengan makan bersama. Maka dimulailah acara Melattigi dengan para tamu yang 

datang dan beberapa orang yang sudah di amanahkan untuk memberikan lattigi kepada 

calon pengantin.  
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Gambar 3 Malattigi mempelai perempuan 

 

 Pada pelaksanaan Melattigi di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar dilaksanakan pada malam hari di rumah masing-masing kedua mempelai 

calon pengantin.  Pertama dilaksanakan pembacaan Barzanji lalu dilanjutkannya 

dengan makan bersama. Maka dimulailah acara Melattigi dengan para tamu yang 

datang dan beberapa orang yang sudah di amanahkan untuk memberikan lattigi kepada 

calon pengantin.  

 

b. Ijab Qabul 

 Didalam proses pelaksanaan pernikahan masyarakat Mandar diwaktu saat ijab 

qabulnya mempelaki laki-laki dengan penghulu serta wali pada waktu duduk 

diaras, posisi kaki kiri di belakang posisi kaki kanan. Yang dimana memiliki suatu 
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arti dan maksud bahwa segala kejelakan yang ada berusaha untuk ditutupi se tutup 

mungkin dan yang ditonjolkan atau diperlihatkan adalah kebaikannya serta 

tanggung jawabnya saja. 

 

Gambar 5 Ijab Qabul 

 

c. Sirusai’  

 Setelah Ijab Qabul selesai maka dilanjutkan dengan Sirusai’ yaitu pertemuan 

pertama laki-laki dan perempuan yang melalui proses laki-laki memasuki kamar 

pengantin untuk menemui pengantin perempuan dan dilanjutkan melakukan rangkaian 

proses sentuhan pertama yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin (laki-laki dan 

perempuan) duduk bersimpuh dan saling berhadapan. Lalu tangan ibu jari bagian 
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kanan mempelai laki-laki dan tangan ibu jari bagian kiri mempelai perempuan 

ditempelkan. Kemudian kedua mempelai berdiri sambil berpegangan tangan dan 

menempelkan ibu jarinya satu sama lain dilanjutkan kedua mempelai duduk kembali 

lalu mempelai perempuan bersimpuh untuk mencium tangan mempelai laki-laki. 

Untuk proses yang keterakhir. Mempelai laki-laki bangkit dari duduknya untuk 

mencium kening mempelai perempuan sambil mengucapkan basmalah disertai 

harapan awal menuju keluarga yang sakinah Mawaddah Warahma. 

 

 

Gambar 6 Sirusai’ 
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d. Suyu’ atau Sungkeman  

 Setelah sirusai’ proses selanjutnya adalah suyu’ atau sungkeman yang 

bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur dan permohoan terimakasih sedalam-

dalamnya dari kedua mempelai pasangan pengantin untuk kedua orang tua yang telah 

berjuang dan berkorban dari mengandung merawat dan akhirnya dapat menikahkan 

anaknya.  

 Di sisi lain inilah suatu proses yang dapat diartikan sebagai pemeberian doa 

restu dari kedua orang tua kepada anaknya yang telah masuk ke gerbang kehidupan 

baru dalam berumah tangga yang kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan 

warohmah. 

 

Gambar 7 Suyu’ atau Sungkeman 
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e. Masigi (Miniatur yang Berbentuk Mesjid) 

 Dalam bahasa Mandar masigi yang memiliki arti Mesjid. Masjid merupakan 

sebuah simbol agama Islam yang dijadikan sebagai tempat beribadah untuk 

mendekatkan diri kita kepada Allah Swt. Didalam pelaksanaan pernikahan masyarakat 

Mandar sendiri pihak laki-laki harus membawa empat masigi. Karena turun temurun 

yang telah dipercaya dan diyakini oleh masyarakat Mandar khusunya Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar bahwa kehidupan mempelai pengantin akan 

lebih baik jika di dasarkan berlandaskan atas cinta dengan mengingat dan 

mendekatkan diri kepada sang pencipta. 

 Maksud filosofi dan memiliki Fungsi didalamnya dari empat buah masigi 

adalah untuk menjadikan tiang atau pondasi dalam berumah tangga agar kelak 

senantiasa dalam naungan Allah Swt. Karena Dengan diapitnya oleh empat buah 

masigi bertujuan untuk menguatkan keimanan kepada Allah swt. Maka Masyarakat 

mandar sendiri meyakini jika ingin bahagia dunia akhirat pernikahannya kelak maka 

apitlah dengan agama karena masigi merupakan simbol agama dan lebih baik kalau 

empat sisi yang mengapitnya untuk tujuan pernikahannya bahagia dunia akhirat. 
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Gambar 8 Masigi 

 

f. Pa’ Ande Kaweng 

 Dalam pernikahan masyarakat mandar setiap proses pernikahannya maka pasti 

ada sokkol pa ande kaweng yang tersedia di tempat acara pernikahan. Telah menjadi 

tradisi Pa’ ande Kaweng Yang memiliki arti nilai tersendiri yang telah dipercayai dan 

diyakini sehingga menjadi suatu tradisi yang bertahan hingga saat ini.   

Pa ande kaweng atau makanan orang menikah, tidak sembarang makanan karena 

hanya jenis makanan tertentu yang ada didalamnya. Seperti, sokkol (nasi ketan) telur, 

dan pisang.  
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 Masyarakat mandar khususnya Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar telah sangat lama mempercayai dan meyakini bahawa beberapa jenis-jenis 

makanan tersebut mengandung nilai dan arti filosofi tersendiri. Yakni telur, karena 

masyarakat mandar berharap kelak rumah tangganya dijaga sebaik-baiknya penjagaan 

agar tidak pecah dan hancur seperti telur disini telur mengandung nilai filosofi bahwa 

rumah tangga sebaiknya dijaga dengan dasar iman yang disertai usaha seperti 

mendekatkan diri kepada Allah agar rumah tangganya terlindungi dari berbagai 

masalah yang dapat menghancurkan. Dan selanjutnya yakni buah pisang yang dimana 

diketahui pohon pisang memiliki banyak manfaat karena tumbuhnya hanya sekali 

tetapi memiliki banyak manfaat, dimulai dari buahnya daunnya dan batangnya. Jadi 

masyarakat Mandar memiliki harapan kelak rumah tangganya setelah pernikahan 

dapat seperti kandungan nilai filosofi dari pohon pisang itu sendiri yang kelak dapat 

memiliki manfaat untuk orang banyak dalam menjalankan kehidupan. 
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Gambar 9 Pa’ Ande Kaweng 

 

g. Paindo Passorong 

 Dalam pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar paindo passorong pada awalnya dikenal sebagi sebuah pemberian 

dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa sejenis tumbuh-tumbuhan 

yang sangat mudah tumbuh atau tumbuhan yang tumbuh dalam jangka waktu yang 

lama dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan subur atau masyarakat Mandar 

menyebutnya dengan tumbuhan marappang dan tumbuh-tumbuhan yang banyak 

manfaatnya untuk orang lain. Masyarakat Mandar menyifati paindo passorong dengan 

tumbuhan pohon kelapa dan buahnya kelak sifat mereka seperti halnya pada pohon 
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buah kelapa agar kebersamaannya nanti setelah menikah banyak menim ulkan manfaat 

dan hidupnya subur artinya rezekinya lancer dan semoga panjang umur. 40 

 

 

Gambar 10 Paindo Passorong 

 

 

                                                           
40 Muad, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 

Wawancara, Campalagian 22 Juni 2021 
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D. Nilai-Nilai Islam Yang Terkandung dalam Ussul Masyarakat Mandar di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar   

1. Nilai Spiritual  

Masyarakat Mandar meyakini dan mempercayai untuk dapat tercapaianya nilai 

spiritual dalam kehidupan yang dimana suatu hubungan yang harmonis dan rukun 

antara kedua insan manusia yang berdasarkan dan berlandaskan kepada nilai-nilai 

ketuhanan yang pelaksanaannya telah di laksanakan sesuai keyakinan masing-masing 

hingga menjadi sebuah tradisi didalam masyarakat Mandar. Maka mereka harus 

memperbaiki segala hubungannya dengan yang lain. Dasar-dasar didalam pernikahan 

dibentuk oleh unsur-unsur yang alami yang berasal dari kehidupan setiap orang itu 

sendiri yang melalui kebutuhan biologis seperti memiliki keturunan, kebutuhan cinta 

kasih sayang dan persaudaraan sehingga menjaga dan merawat untuk menjadi 

masyarakat yang sempurna.  

Pernikahan tidak hanya tentang persiapan mental saja tetapi ada yang tidak dapat 

dilupakan untuk disiapkan yakni kesiapan secara spiritual.  Persiapan spiritual disini 

memiliki nilai untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Karena masyarakat Mandar 

mempercayai dan meyakini bahwa pernikahan merupakan suatu pelaksanaan yang 

sakral untuk dilakukan dan didalam pernikahan itu tidak terlepas dari nilai ibadah yang 

menghubungkan antara manusia dengan tuhannya. Mereka memiliki suatu pemikiran 

bahwa jika ingin memperbaiki hubungan mereka dengan Allah swt maka mereka 

berusaha untuk mejalankan syariat yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. 

Bagi masyarakat Mandar ussul memiliki nilai spiritual yang menghubungkan 

mereka kepada Allah swt untuk mengharapkan dan memohon demi kelangsungan  

hidup yang lebih baik dengan kata lain memohon pertolongan kepada Allah untuk 

keselamatan dunia akhiratnya. 
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Contoh dari nilai spiritualitas adalah hubungan makhluk dengan Tuhan yang Maha 

Esa dan Maha Kuasa. Suatu persembahan perasaan atau pernyataan jiwa yang bernilai 

suci dengan melakukan suatu perbuatan yang baik dari segi pemikiran dan perasaan 

sehingga terjadi suatu perubahan hidup dengan dasar ajaran agama Islam. Contohnya 

didalam tradisi ussul pernikahan masyarakat Mandar ada tingkah laku perbuatan yang 

bertujuan untuk pembersihan jiwa seperti melattigi41 

Q.S. An-Nisa/4:1 

الَا يُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَ ﴿يَاأَ 

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباا ) َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ إِنَّ اللََّّ ا وَنسَِاءا وَاتَّقوُا اللََّّ                       (   ١كَثِيرا

Terjemahnya : 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari 

diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari 

(diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu 

saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasimu.  

Dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa mengajak agar senantiasa 

menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia untuk mengantar lahirnya 

persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu, dan saling 

menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan 

rasa aman dalam masyarakat serta saling menghormati antar sesama manusia. Untuk 

lebih mendorong semua umat manusia berbuat baik karena Tuhan yang 

memerintahkan yakni yang memelihara dan membimbing, membuktikan adanya 

hubungan antara manusia dengan Tuhan  yang tidak boleh diputus. Hubungan antara 

                                                           
41 Syaprawi, Masyarakat Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, Campalagian 22 Juni 

2021 
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manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara 

hubungan antara manusia dengan sesamanya.42  

2. Nilai Ukhuwah  

 Ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang melahirkan 

perasaan yang dalam terhadap kasih sayang, kecintaan, kemuliaan, dan saling percaya 

sesama manusia  yang terikat dengan akidah islam, iman dan ketakwaan. Karena disini 

ukhuwah berarti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Karena ukhuwah 

islamiyah adalah sebuah istilah yang mengarah kepada persaudaraan antar sesama 

umat muslim/mukmin diseluruh dunia tanpa melihat perbedaan warna kulit, suku, 

bahasa, dan kewarganegaraan karena yang mengikat persaudaraan itu adalah 

kesamaan keyakinan atau iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Ikatan keimanan 

ini jauh lebih kokoh dan abadi dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lainnya, 

bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah sekalipun.  

 Telah disebut dan dijelaskan, umat Islam akan saling mencintai, bahu-

membahu, tolong-menolong dalam menjalani dan menghadapi segala tantangan hidup 

dan kehidupan. Bahkan mereka sudah menjadi seperti satu batang tubuh yang masing-

masing bagian tubuh ikut merasakan penderitaan bagian tubuh yang lainnya. 

Demikianlah ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di hari-hari 

tertentu.  

 Dalam tradisi ussul yang mencerminkan nilai ukhuwah Islamiyah agar tetap 

erat dan kuat, contohnya tata cara bermasyarakat dengan segala keadaan yang 

didalamnya ada suatu ibadah yakni hubungan antar sesama manusia karena sebagai 

makhluk sosial manusia sudah pasti berhubungan dan berkomunikasi baik dengan 

                                                           
42 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 330 
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yang lainnya. Ukhuwah dapat diartikan sebuah persaudaraan yang berarti sifat saling 

memperhatikan satu sama lain khusus dalam hal ini tradisi ussul. Sifat memperhatikan 

itu pada awalnya muncul karena adanya persamaan diantara satu dengan yang lainnya. 

Sehingga lahirlah ukhuwah Islamiyah dalam tradisi ussul. Maka setiap muslim harus 

dapat menjauhi atau menghindari segala macam sikap dan perbuatan yang dapat 

mengakibatkan atau merusak dan merenggangkan ukhuwah Islamiyah.43 Dijelaskan 

dalam QS Al-Hujurat /49:10-12 

َ لَ  علََّكُمْ ترُْحَمُونَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا۟ بَيْنَ أخََوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ  

 

نْهُمْ وَلََ نسَِآَٰءٌ  َٰٓ أنَ يكَُونوُا۟ خَيْرًا م ِ ن قَوْمٍ عَسَى  أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ لََ يسَْخَرْ قوَْمٌ م ِ
َٰٓ َٰٓ أنَ  يَ  ن ن سَِآَٰءٍ عَسَى  م ِ

 َ ا۟ أنَفسَُكُمْ وَلََ تنَاَبزَُوا۟ بِٱلْ نْهُنَّ ۖ وَلََ تلَْمِزُوَٰٓ نِ ۚ وَ يكَُنَّ خَيْرًا م ِ يمَ  بِ ۖ بئِسَْ ٱلِسِْمُ ٱلْفسُُوقُ بعَْدَ ٱلِْْ
مَن لْقَ 

لِمُونَ 
ئكَِ هُمُ ٱلظَّ 

َٰٓ  لَّمْ يَتبُْ فَأوُ۟لَ 

 

 َٰٓ نَ ٱلظَّن ِ إِنَّ بعَْضَ ٱلظَّن ِ إِثمٌْ ۖ وَلََ تجََسَّسُوا۟ وَلََ يَ يَ  كُم غْتبَ بَّعْضُ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ ٱجْتنَبِوُا۟ كَثِيرًا م ِ

َ توََّ  َ ۚ إِنَّ ٱللََّّ حِيمٌ بعَْضًا ۚ أيَحُِبُّ أحََدكُُمْ أنَ يَأكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ ۚ وَٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ ابٌ رَّ  

 
 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara 

kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat 

rahmat. Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum 

yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan), dan jangan pula 

perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi 

perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-

olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil 

dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 

buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah 

beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, 

sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari 

kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian 

yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 

                                                           
43 Rahmat, Masyarakat Kecamatan Campalagian  Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, 

Campalagian, 22 Juni 2021 
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sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah 

Maha penerima tobat, Maha penyayang. 

 

3. Nilai Solidaritas Dan Gotong Royong 

 Nilai solidaritas dan gotong royong adalah salah satu kebiasaan yang telah 

menjadi budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini terutama di masyarakat 

Kecamatan Campalagian kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk saling membantu 

masyarakat dan tetangga ataupun kerabat pada waktu melangsungkan acara-acara 

tertentu terutama dalam hal ini adalah pernikahan. Para masyarakat tidak di undang 

secara khusus mereka datang ke tetangga yang memiliki acara hajatan dengan 

kesadaran diri masing-masing. Kegiatan gotong royong ini terus berlangsung selama 

proses acara. Kaum laki-laki melaksanakan tugasnya masing-masing seperti 

memasang terpal sedangkan kaum perempuan melaksanakan tugasnya seperti 

membuat kue atau melakukan persiapan lainnya. Dalam menjalankan semua tugasnya 

mereka tidak berharap pamri apapun. Disinilah ada tergambar proses saling gotong 

royong tolong menolong antara sesama masyarakat yang masih tetap ada sampai saat 

ini.   

Dijelaskan dalam QS Al-Maidah /5: 2 

ِ وَلََ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلََ الْهَدْيَ وَلََ الْقلََۤ  مَنوُْا لََ تحُِلُّوْا شَعاَۤىِٕرَ اللّٰه َٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  يْنَ الْبَيْتَ ي  م ِ
ىِٕدَ وَلَََٰٓ ا ۤ

نُ قوَْمٍ انَْ صَدُّوْ الْحَرَامَ يبَْتغَوُْ  ب هِِمْ وَرِضْوَاناً وَۗاذِاَ حَللَْتمُْ فَاصْطَادوُْا ۗوَلََ يجَْرِمَنَّكُمْ شَناَ  نْ رَّ كُمْ نَ فَضْلً مِ 

ثمِْ  ىۖ وَلََ تعَاَوَنوُْا عَلَى الَِْ ا وَتعَاَوَنوُْا عَلَى الْبرِ ِ وَالتَّقْو  عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انَْ تعَْتدَوُْْۘ

َ شَدِيْدُ  َ اِۗنَّ اللّٰه  الْعِقَابِ  وَالْعدُْوَانِ ۖوَاتَّقوُا اللّٰه

Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar 

kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan qurban yang 

diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 
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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 siksa-Nya. 

 

 Selain itu rasa kebersamaan juga terlihat ketika mereka semua melakukan 

pekerjaan secara bersama-sama. Dan dalam hal ini tidak memandang siapa yang punya 

hajatan karena semua kalangan berkumpul bersama-sama. Kegiatan ini telah 

berlangsung sejak lama di masyarakat Mandar Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar. Disinilah juga terlihat bagaimana para leluhur mereka hidupnya saling 

berdampingan satu sama lain. Adapun berbagai macam jenis olahan makanan dan kue-

kue tetapi disini kebanyakan macamnya adalah makanan dan kue-kue tradisional. 

Makanan yang disajikan nyatanya lebih banyak dirumah mempelai pengantin 

perempuan dibandingkan dirumah mempelai pengantin laki-laki karena disebabkan 

proses pernikahan lebih sering dijumpai lebih banyak dilaksanakan dirumah calon 

mempelai pengantin perempuan. Dimulai dari akad nikah sampai dengan pada tahap 

resepsi pernikahan, setiap masyarakat saling bantu membantu satu sama lain untuk 

mewujudkan terciptanya kerukunan sesama warga. 

4. Nilai Silaturahmi  

 Dalam masyarakat Mandar khususnya di Kecamatan Campalagian pada saat 

menjelang hari pernikahan ataupun hari H pernikahan sampai setelah berakhirnya 

acara pernikahan para sanak saudara serta kerabat dan juga tak lupa pula terutama 

keluarga pada saat inilah berkumpul semua dirumah calon pengantin yang akan 

melaksanakan acara pernikahan yang merupakan suatu proses yang dapat dikatakan 

sangat sakral sekaligus momen yang tepat untuk menyambung silaturahmi. Karena 

silaturahmi adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali 
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persaudaraan. Maka hal ini lah dilakukan semata-mata menyambung tali silaturahmi 

dengan keluarga dan sanak saudara serta para kerabat. Dengan inilah silaturahmi dapat 

memperluas persaudaraan dari yang jarang bertemu dan bertegur sapa menjadi dapat 

saling kenal mengenal di saat acara pernikahan ini karena semua umat Muslim adalah 

saudara. Dalam Islam sendiri menjaga dan memperkuat silaturahmi sangat penting 

untuk dilakukan oleh setiap muslim. Karena hal ini tidak hanya bermanfaat saat di 

dunia saja akan tetapi untuk kebaikan di akhirat kelak nanti.44  

 Dalam hadist riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa orang yang 

menyambung silaturahmi bukanlah yang memenuhi kebutuhannya, melainkan orang 

yang menyambung hubungannya kembali ketika tali silaturahmi itu sempat terputus.  

Di sisi lain silaturahmi akan mendekatkan yang jauh, semakin mengakrabkan yang 

telah dekat, dan menghadirkan kebahagiaan, melimpahkan rahmat serta mengundang 

keberkahan. 

Berikut adalah beberapa tentang keutamaan silaturahmi: 

a. Memperpanjang Umur  

Keutamaan silaturahmi dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. 

Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara serta para kerabat merupakan 

salah satu cara untuk menciptakan kerukunaan dan keharmonisan. Selain itu juga 

silaturahmi merupakan amalan yang memiliki nilai pahala yang besar. Seseorang 

yang senantiasa menjaga tali silaturahmi maka Allah akan melapangkan rezeki dan 

memperpanjang umurnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah 

hadis berikut, Rasulullah Saw bersabda:  

                                                           
44 Sulkifli, Masyarakat Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, 

Campalagian 22 Juni 2021 
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“Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka 

sambunglah tali silaturahmi”. (HR. Bukhari – Muslim) 

b. Menambah Rasa Empati  

Salah satu keutamaan dari silaturahmi dalam Islam sendiri adalah menambah 

empati dan manjauhi sikap egois itu sendiri. Saat proses silaturahmi maka saat 

itulah muncul kebiasaan untuk saling menghargai, menghormati, dan 

mendengarkan cerita orang lain. Untuk itu dengan secara tidak langsung 

silaturahmi jika dijalankan secara konsisten akan membentuk rasa jiwa empati dan 

menjauhi sifat keegoisan. 

c. Menjaga Kerukunan 

Selain dapat menambah empati dan menghindari sifat egois, silaturahmi juga dapat 

menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama. Saat waku yang tepat di 

momentum pertemuan maka terjadilah saling maaf memaafkan karena 

bersilaturahmi dapat membuat hubungan semakin menjadi rukun.  

Adapun dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat/49: 13 

قَباَۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ۚ اِنَّ  كُمْ شُعوُْباً وَّ انُْث ى وَجَعلَْن  نْ ذكََرٍ وَّ كُمْ م ِ َٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلقَْن  ِ ي   اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه

َ عَلِيْمٌ خَبيِْرٌ  ىكُمْ اِۗنَّ اللّٰه  اتَقْ 

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di 

sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, 

Maha teliti.45 

                                                           
45 Samsul Asari, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar, Wawancara, Campalagian 22 Juni 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh penulis dari penelitian ini yakni: 

1. Ussul atau yang lebih terkenal dikalangan masyarakat adalah tawassul, itu 

sendiri telah lama ada sejak sebelum masuknya Islam Di Kecamaatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat Mandar memahami 

ussul atau tawassul adalah sebuah doa atau perantara tetapi perbedaannya disini 

masyarakat Mandar melakukannya dalam sebuah bentuk tindakan atau tingkah 

laku. Telah menjadi kepercayaan bagi Masyarakat Mandar. Dengan adanya 

Munculnya ussul atau tawassul dalam pernikahan masyarakat Mandar di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tidak dapat dipisahkan 

dari para pendahulu sebelum mereka seperti nenek moyang atau leluhur 

mereka yang telah mendara daging pada diri masyarakat Mandar saat ini. 

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang awam yang mereka miliki 

maka mereka menjalankan suatu perbuatan atau tindakan yang  telah mereka 

yakini kebenarnnya atas dasar yakin kepada sang pencipta. Dengan cara itulah 

mereka meyakini dapat mengantarkan dirinya kepada yang menciptakannya 

yakni Allah swt. 

2. Pelaksanaan ussul sebelum diterimanya Islam di masyarakat Mandar 

Kecamatan Campalagian dengan cara meyakini dan mempercayai kepada 

animisme dan dinamisme. Dan hal tersebut mereka jadikan suatu tempat untuk 
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meletakkan harapan dan keinginan masyarakat Mandar dalam kelangsungan 

kehidupan mereka. Namun setelah datangnya Islam di Kecamatan 

Campalagian pelaksanaan ussul mengalami perubahan dari yang sebelumnya 

Dengan perkembangan pemikiran saat masuknya agama Islam di masyarakat 

Mandar maka mereka meninggalkan yang salah dan memperbaiki yang kurang 

tepat. Karena agama Islam meluruskan manusia untuk ke jalan yang lebih baik 

sehingga perbuatan dan tingkah laku manusia lebih terarah maksud dan 

tujuannya. Sehingga masyarakat Mandar melaksanakan ussul untuk dijadikan 

perantara atau penghubung tidak lagi melalui animisme dan dinamisme tetapi 

lebih tepatnya menuju kepada tuhan mereka yakni Allah swt. Didalam 

pelaksanaan ussul terdapat simbol-simbol ussul dalam Pernikahan masyarakat 

Mandar yang sangat sederhana yang masih dilaksanakan oleh masyarakat 

Mandar hingga saat ini adalah: 

a. Melattigi 

b. Ijab Qabul  

c. Sirusai’ 

d. Suyu (Sungkeman) 

e. Masigi  

f. Pa’ Ande Kaweng 

g. Paindo Passorong 

3. Seiring dangan perekembangan zaman dan majunya tekonologi serta informasi 

yang meningkat ditambah fasilitas yang ada disekitar maka ussul mengalami 

perubahan modifikasi dari waktu ke waktu dalam pelaksanaan ussul di dalam 

pernikahan masyarakat Mandar lahirlah nilai-nilai Islam yakni: 
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a. Nilai Spiritual 

b. Nilai Ukhuwah 

c. Nilai Gotong-Royong 

d. Nilai Silaturahmi  

 

B. Implikasi 

 Implikasi dalam penelitian ini yatu bahwa pada umumnya masyarakat Mandar 

yang ada di Kecamatan Campalagian memiliki suatu kebudayaan yang sangat sakral 

dan memiliki nilai yang luar biasa. Dan nilai tersebut termanifestasi dalam ajaran 

islam dan masih bertahan hingga saat ini.  Dan disini penulis berharap agar sekiranya 

masyarakat Mandar yang mendiami Kecamatan Campalagian mempertahankan 

kelestarian tradisi ini sebagai salah satu warisan budaya lokal dan sebagai ciri khas 

yang dimiliki masyarakat Mandar Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar.  
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DATA INFORMAN 

 

1. Nama  : Mu’ad 

Umur  : 48 

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama 

Alamat  : Campalagian 

 

2. Nama  : Damalis 

Umur  : 40 

Pekerjaan : Penyuluh Kantor Urusan Agama 

Alamat  : Campalagian 

 

3. Nama  : Sapri 

Umur  : 50 

Pekerjaan : Penyuluh Kantor Urusan Agama 

Alamat  : Campalagian 

 

4. Nama  : Samsul Asari 

Umur  : 35 

Pekerjaan : Penyuluh Kantor Urusan Agama 

Alamat  : Campalagian 

 

5. Nama  : Sulkifli  

Umur  : 35 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat  : Campalagian 
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6. Nama  : Muhammad Damain 

Umur  : 48 

Pekerjaan : Imam Masjid  

Alamat  : Campalagian 

 

7. Nama  : Arifuddin 

Umur  : 52 

Pekerjaan : Guru 

Alamat  : Campalagian 

 

8. Nama  : Surya 

Umur  : 40 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat  : Campalagian 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL 

TRADISI USSUL DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN 

CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR  

 

PERTANYAAN : 

 

1. Bagaimana asal mula adanya ussul di Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar ? 

2. Bagaimana latar belakang munculnya ussul di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Bagaiamana tradisi ussul dalam pernikahan saat ini di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Manda 

4. Bagaimana sikap masyarakat Mandar mengenai ussul dalam pernikahan di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar? 

5. Apakah masyarakat Mandar menerima atau menolak dengan adanya ussul 

dalam pernikahan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar? 

6. Bagaimana perubahan ussul dalam pernikahan di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan 

zaman? 

7. Bagaimana bentuk simbol-simbol ussul dalam tradisi pernikahan di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar? 

8. Bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung didalam ussul pada pernikahan di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar? 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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