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ABSTRAK 

Nama : Sunardi 

NIM : 80100219049 

Judul : Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal dalam Pernikahan 

di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

  
Fokus penelitian tesis ini adalah integrasi budaya Islam dan budaya lokal 

dalam pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Pembahasan 

penelitian ini berlandaskan pada dua sub rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana 

integrasi budaya Islam dan budaya lokal pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang? 2. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal pada 

proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang? Penelitian ini 

memiliki dua tujuan, yaitu: pertama, untuk mengetahui integrasi budaya Islam dan 

budaya lokal pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

Kedua, untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal pada proses 

pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan menggunakan metode penelitian 

berdasarkan field research. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan historis,sosiologis, antropologis, dan fenomenologis. Pengumpulan data 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

diolah dan dianalisis secara deduktif, induktif, dan komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjumpaan antara budaya Islam dan 

budaya lokal dalam pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

menghasilkan integrasi budaya. Integrasi budaya Islam dan budaya lokal mulai 

kelihatan dari konsep idealnya pasangan hidup dalam perspektif mereka apabila 

kualitas agamanya tinggi serta pasangan tersebut masih dalam lingkungan keluarga. 

Integrasi budaya Islam dan budaya lokal terlihat jelas pada proses pernikahan mereka 

yang dimulai dengan mangpesa‟-pesa‟, mahkada-kada, mangpakaleso, mangpendek, 

dipalao, diparola, nikkah, sipissi‟, botting, mangmatua, mangtallunggallo, dan 

mangmanuk lima. Adapun nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal pada proses 

pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yakni nilai persaudaraan, 

tata krama, dan rendah hati. 

Penelitian ini berimplikasi bahwa integrasi budaya Islam dan budaya lokal 

dalam pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah bagian dari 

proses islamisai di wilayah tersebut dengan menggunakan teori konvergensi. 

Penelitian ini diharapkan menjadi khazah keilmuan untuk merefleksikan fikiran kita 

bahwa budaya lokal sebagai hasil dari akal manusia yang merupakan karunia dari 

Allah swt. dapat diintegrasikan dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil 

alamin selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. 
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ABSTRACT 

Name  : Sunardi 

ID  : 80100219049 

Title : Integration of Islamic Culture and Local Culture in Marriage in 

Buntu Batu District, Enrekang Regency 

The focus of this research is the integration of Islamic culture and local 
culture in marriage in Buntu Batu District, Enrekang Regency. The discussion of this 

research is based on two sub-problems; (1) How is the integration of Islamic culture 

and local culture in the marriage process in Buntu Batu District, Enrekang Regency?, 

and (2) How are Islamic values in local wisdom in the marriage process in Buntu 

Batu District, Enrekang Regency?. This study aims to determine the integration of 

Islamic culture and local culture in the marriage process in Buntu Batu District, 

Enrekang Regency, and to find out Islamic values in local wisdom in the marriage 

process in Buntu Batu District, Enrekang Regency. 

This research is a qualitative research conducted in Buntu Batu District, 

Enrekang Regency with a field research method. This research used historical, 

sociological, anthropological, and phenomenological approaches. Data were collected 

through observation, interviews, and documentation. The data obtained were 

processed and analyzed deductively, inductively, and comparatively. 

The results showed that the encounter between Islamic and local culture in 

marriage in Buntu Batu District, Enrekang Regency resulted in cultural integration. 

The integration of Islamic culture and local culture can be seen in the concept of an 

ideal life partner in their perspective if the partner has good religious qualities and is 

included in family relatives. The integration of Islamic culture and local culture is 

clearly seen in their marriage process which begins with mangpesa‟-pesa‟, mahkada-

kada, mangpakaleso, mangpendek, dipalao, diparola, nikkah, sipissi‟, botting, 

mangmatua, mangtallunggallo, and mangmanuk lima. The Islamic values in local 

wisdom in the marriage process in Buntu Batu District, Enrekang Regency are the 

values of brotherhood, manners, and humility. 

This study implies that the integration of Islamic culture and local culture in 

marriage in Buntu Batu District, Enrekang Regency is part of the process of 

Islamization in the region using convergence theory. This research is expected to be a 

scientific treasure to reflect the thought that local culture as a result of human reason 

is a gift from Allah SWT and can be integrated with Islam as a religion that is 

rahmatan lil alamin as long as it does not contradict with Islamic principles.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama dan kebudayaan adalah dua unsur kebutuhan manusia yang sering kali 

menimbulkan kontradiksi pendapat bagi para cendekiawan apalagi kedua unsur ini 

dipadukan dalam satu wadah yang sama. Problem tersebut begitu hangat 

diperbincangkan oleh para cendekiawan muslim dengan menggunakan perspektif 

Islam. Meskipun mereka sama-sama menggunakan sudut pandang Islam dengan 

berlandas kepada Al-Qur‟an dan hadis dalam menanggapi persoalan tersebut, bukan 

berarti pemikiran mereka sama dan bahkan terjadi kontradiksi pendapat. 

Salah satu pemikir Islam yang tidak setuju adanya perpaduan antara Islam 

sebagai agama dengan kebudayaan adalah Ibn Taymiyah (w.1328 M.). Ibn Taymiyah 

berkomentar sebagaimana yang dikutip oleh Mustopa dalam disertasinya bahwa 

Islam dan kebudayaan adalah sesuatu yang berbeda dan tidak bisa dipadukan.
1
 

Berbeda halnya dengan pemikir muslim yang bersikap toleran terhadap kebudayaan 

seperti Haidar Bagir. Haidar Bagir berpendapat bahwa beragam budaya yang ada 

dengan segala keunikannya adalah lokus-lokus unik dari manifestasi Tuhan. Dengan 

kata lain, budaya adalah juga tanda-tanda (ayat) Tuhan, tanda-tanda yang membawa 

kebenaran ketuhanan. Maka, sebagaimana mempelajari diri manusia dan alam 

                                                             

 
1
Mustopa, “Agama dan Kebudayaan Lokal: Studi Akulturasi Budaya Atas Serat Wulangreh”, 

Disertasi (Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 3.  



2 

 

 

semesta dapat memberi kita pengetahuan dan kedekatan dengan Tuhan, sama halnya 

dengan mempelajari dan menghayati budaya merupakan sumber pengetahuan dan 

penghayatan terhadap agama itu sendiri termasuk agama Islam.
1
  

Melihat kedua paradigma di atas boleh dikata terjadi silang pendapat. Untuk 

menemukan titik temu kedua perspektif tersebut perlu kiranya kita memahaminya 

dengan menggunakan kacamata sejarah Islam dari setiap wilayah penyebarannya. 

Dengan menelusuri sejarah Islam akan jelas terlihat bentuk kebudayaan bagaimana 

yang dihadapi oleh para mubalig sehingga ada budaya yang ditolak secara 

keseluruhan serta ada budaya yang ditolerir oleh ajaran Islam. 

Syiar Islam ditinjau dari segi pergulatannya terhadap lingkungan sosial 

budaya setempat berkembang dua tipe pendekatan, yaitu pendekatan nonkompromis 

dan pendekatan kompromis. Tipe pendekatan nonkompromis dicontohkan langsung 

oleh Rasulullah saw. dalam menghadapi tradisi masyarakat Makkah jahiliyah. Dasar 

pendekatan nonkompromis adalah pengembangan penalaran yang membedakan 

secara jelas antara yang Islam dan tidak Islam. Istilah-istilah yang digunakan seperti; 

Iman dan kafir, tauhid dan musyrik, Islam dan jahiliyah sebagai dalil untuk menarik 

garis pemisah yang tegas antara yang hak dan bathil.
2
 

Sementara pendekatan kompromis antara Islam dan budaya lokal paling 

dominan dan amat mewarnai umat Islam dari luar jazirah Arab. Perjumpaan Islam 

                                                             

 
1
Haidar Bagir, Islam Tuhan, Islam Manusia; Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau 

(Bandung: Mizan, 2017), h. 215. 

 
2
Simuh, Sufisme Jawa Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa (Cet. V; Jogjakarta: 

Bentang Budaya, 2002), h. 6. 
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dan budaya-budaya lokal seperti budaya Persia, Maghrib, Mesir, India sampai ke 

Nusantara digunakan oleh para penyiar Islam sebagai sarana penyebaran Islam. Hal 

ini dikarenakan esensi budaya mereka hampir sejalan dengan agama Islam sehingga 

banyak  budaya lokal dimodifikasi oleh para mubalig dimana mereka memasukkan 

ajaran-ajaran Islam di dalamnya sehingga menciptakan budaya baru yang bernuansa 

Islam.
3
 

Fenomena tersebut begitu kental dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara. 

Hal ini terjadi sebab Nusantara sejak zaman batu hingga kebudayaan perunggu, 

masyarakatnya telah mengembangkan berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak 

dari kawasan Asia manapun.
4
 Selain itu letak geografisnya juga adalah jalur maritim 

antara Cina (pasaran internasional yang terbesar sepanjang catatan sejarah) dan pusat-

pusat pemukiman penduduk seperti India, Timur Tengah, dan Eropa yang membuat 

kepulauan ini sejak lama menjadi kuala penyerbukan silang budaya dan peradaban 

dunia.
5
  Sementara para mubalig yang datang di Nusantara adalah ulama yang bukan 

hanya memiliki integritas keilmuan tinggi tetapi juga imajinatif mendakwahkan 

agama Islam.
6
 

                                                             

 
3
M. Dawam Rahardjo, “Sekapur Sirih” dalam Budhy Munawar-Rachman, Reorientasi 

Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme (Malang: Madani, 2017), h. xIiv.  

 
4
Yudi Latif, Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila (Cet. 

VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Januari 2019), h. 273. 

 
5
Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 (Asia Tenggara dalam 

Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara Jilid. II). terj. R. Z. Leirissa & 

P. Soemitro (Cet. IV; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h. 3.  

 
6
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai 

masa depan Indonesia (Cet. IX; Jakarta: LP3ES, 2015), h. 31.  
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Penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua 

pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan 

bawah kemudian mengalami pekembangan dan diterima oleh masyarakat lapisan atas 

atau elite penguasa kerajaan. Pola ini dikenal bottom up. Kedua, Islam diterima 

langsung oleh elite penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang 

dikalangan masyarakat bawah. Pola yang terakhir ini biasa disebut top down. 

Sedangkan proses islamisasi di Nusantara menurut Noorduyn sebagaimana yang 

dikutip oleh Ahmad M. Sewang terjadi melalui tiga tahap, yaitu: (a) kedatangan 

Islam, (b) penerimaan Islam, dan (c) penyebarannya lebih lanjut.
7
 

Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara terjadi diskursus dan 

perdebatan panjang diantara para ahli mengenai tiga masalah pokok, yaitu; asal 

kedatangan Islam di Nusantara, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. 

Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ke tiga persoalan ini jelas 

belum tuntas, tidak hanya karena kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori 

tertentu juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada. Tidak sedikit teori-

teori hanya yang menekankan aspek-aspek khusus dari ketiga masalah pokok dan  

mengabaikan aspek-aspek lainnya.
8
 

Pada seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia tahun 1963 di Medan, 

Prof. Hamka dan teman-temannya sepakat bahwa Islam sudah datang ke Indonesia 

                                                             

 
7
Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII), (Cet II; Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2005), h. 80- 86. 

 
8
Azyumardi Azra, Jaringan UlamaTimur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII (Cet. III; Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 2.  
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pada abad pertama Hijriyah (abad ke-7/8 M.) langsung dari Arab. Hal ini dibuktikan 

dengan ramainya perdagangan yang bersifat internasional di Nusantara yang 

menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya di Asia Tenggara dan 

Bani Umayyah di Asia Barat.
9
 Daerah yang pertama didatangi oleh pedagang Islam 

ialah pesisir Sumatra dan raja Islam pertama berada di Aceh.
10

 

Peran para pedagang dalam proses pembentukan komunitas Islam di 

Nusantara begitu besar. Pertumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai 

pelabuhan penting di Sumatra, Jawa, dan pulau lainnya. Hal ini terjadi karena Islam 

untuk pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat di Nusantara melalui jalan 

dagang yang disinyalir oleh para pedagang muslim.
11

 Cara mereka memasukkan 

agama Islam ke Nusantara menurut Padre Gainza yang dikutip oleh Abdul Qadir 

Djaelani  adalah dengan menggunakan bahasa dan adat istiadat penduduk asli, 

mengawini wanita-wanitanya, menebus budak-budak untuk memerdekakannya, dan 

mengembalikan martabat dirinya, dan akhirnya mengadakan kerjasama dengan para 

pemimpin yang menduduki jabatan-jabatan utama di negeri itu. Karena mereka 

bekerja dengan kemampuan dan keserasian yang lebih besar dibandingkan dengan 

penduduk asli sehingga lama kelamaan mereka semakin berkuasa dan mereka 

memiliki banyak budak yang telah dimerdekakan. Setelah itu mereka membentuk 

                                                             

 
9
Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 8-9. 

 
10

Hamka, Sejarah Umat Islam Jilid IV (Cet. I; Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1981), h. 49. 

 
11

Taufik Abdullah, dkk. Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 

1991), h. 109.  
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semacam perserikatan (jamaah). Perserikatan (jamaah) tersebut memberikan kekuatan 

kepada mereka namun tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan 

aristokrat yang berkuasa
12

 

Kedatangan para pedagang di Nusantara sejak abad ke-7 M. menurut Hamka 

adalah sesuatu yang tidak dapat dinafikan sebab sejak abad ke-7 M. para pedagang 

dari Arab, Persia, India dan Cina sudah meramaikan aktivitas perdagangan di wilayah 

ini. Para pedagang muslim yang datang di Nusantara begitu dihormati akan tetapi 

perlu dipahami bahwa agama mereka belum diikuti oleh seluruh masyarakat pribumi 

sebab raja masih dipandang sebagai titisan Dewa sebab Kerajaan Hindu atau Budha 

masih kuat dan teguh seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatra, Kalingga di Jawa, dan 

kerajaan Hindu.
13

  

Islam di Nusantara baru mengalami perkembangan pada abad ke-13 M.  

bersamaan dengan kedatangan sufi pengembara sebagai agen penyiaran Islam di 

seluruh dunia. A.H. John sebagaimana yang dikutip oleh Azyumardi Azra 

berpendapat bahwa atas kemampuan para sufi menyajikan Islam dalam kemasan 

antraktif, khusunya menekankan terhadap kesesuaian atau kontinuitas ketimbang 

perubahan dalam kepercayaan dan praktek keagamaan lokal menjadi faktor utama 

                                                             

 
12

Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawarah Jakarta, 2016), h. 65.  

 
13

Hamka, Dari perbendaharaan Lama: Sejarah Islam di Nusantara (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani, 2017), h. 4. 
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keberhasilan mereka menyiarkan Islam di Nusantara. Para sufi juga berhasil 

mengislamkan sebagian besar penduduk anak Benua India pada periode yang sama.
14

 

Selain penyajian ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan karakteristik 

masyarakat Nusantara para mubalig juga membangun lembaga pendidikan sebagai 

wadah pengajaran para santri dengan corak tradisional. Salah satu lembaga 

pendidikan Islam di Nusantara yang berperan besar dalam penyebaran dan 

pengembangan Islam di Indonesia yang masih eksis sampai saat ini adalah lembaga 

pesantren. Secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman tetapi 

juga mengandung makna keindonesiaan (budaya lokal). 

Cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa Hindu-

Budha di pulau Jawa. Setelah Islam masuk ke pulau Jawa lembaga pendidikan ini 

dilanjutkan dan diislamkan. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Karel A. 

Steenbrink yang dikutip oleh Samsul Nizar  bahwa secara terminologi dapat 

dijelaskan bahwa pendidikan  pesantren dilihat dari segi bentuk dan sastranya berasal 

dari India yang digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama 

Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan menyebar di Jawa sistem tersebut kemudian 

dikembangkan oleh para penyiar Islam.
15

 

Di luar jalur pendidikan melalui pengajaran tasawuf dan pembangunan 

lembaga pesantren, saluran islamisasi yang tidak kalah pentingnya adalah 

                                                             

 
14

Azyumardi Azra, Jaringan UlamaTimur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, h. 14. 

 
15

Samsul Nizar, ed, Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara 

(Cet. I; Jakarta, Kencama Prenada Media Group, 2013),  h.113.  
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perkawinan. Perkawinan dalam Islam bukan sekadar jalan penghalalan penyaluran 

dorongan seksual antarpasangan tapi lebih dari itu yakni untuk meraih sakinah 

(ketenangan hidup) dan menjalin mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih).
16

 Hal 

tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Rum:30: 21: 

                          

                     

Terjemahanya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

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

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

kaum yang berfikir.
17

 

 

Selain untuk meraih sakinah (ketenangan hidup) dan menjalin mawaddah wa 

rahmah (cinta dan kasih), mereka juga melakukan  pernikahan kepada wanita-wanita 

pribumi sebab jalan dagang dan pelayaran yang jauh dan berbahaya dengan tingkat 

teknologi pelayaran yang masih tergantung kepada arah angin serta pengenalan yang 

telah lebih baik dengan situasi kota-kota dagang diperairan Nusantara. Melalui 

pernikahan menjadikan komunitas-komunitas Muslim semakin berkembang.
 18

 

Selain faktor internal sebagai pendorong terjadinya pernikahan antara 

pedagang muslim dengan para wanita pribumi juga disebabkan oleh faktor eksternal. 

                                                             

 
16

M. Quraish Shihab, Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat (Cet. III: Tangerang: 

Lentera Hati, 2020), h. 137-138.  

 
17

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya (Jakarta Timur:Surprise, 2012), h. 

407.   

 
18

Taufik Abdullah, dkk. Sejarah Umat Islam Indonesia, h. 37. 
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Irama perdagangan antara Nusantara dengan Tiongkok ataupun antara Teluk Persia 

dengan Tiongkok melalui pelabuhan-pelabuhan Nusantara ditentukan oleh situasi 

politik dengan segera menyebabkan terjadinya kemerosotan dalam perniagaan. Oleh 

karena itu dibutuhkanlah pendekatan emosional antara pedagang dengan penguasa 

Nusantara agar memudahkan rute pelayaran. Solusi yang paling tepat untuk menjalin 

hubungan emosional dengan para raja, penguasa atau pejabat kerajaan adalah 

menikahi putri-putri mereka. Selain mempermudah rute pelayaran juga mempercepat 

proses islamisasi di Nusantara.
19

 

Dampak terbesar dari saluran islamisasi melalui perkawinan yang bersifat 

abadi adalah terjadinya penyatuan antara dua komponen yang dianggap sakral oleh 

masyarakat yaitu komponen agama yakni Islam dan komponen budaya lokal. 

Penyatuan kedua unsur tersebut menimbulkan ciri khas dalam tradisi pernikahan 

umat Islam di Indonesia yang berlangsung terus menerus sejak awal kedatangan 

Islam di Nusantara hingga saat ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap daerah di 

Nusantara memiliki tradisi pernikahan yang bersifat regional. Budaya pernikahan di 

Pulau Sumatera berbeda dengan budaya pernikahan di Pulau Kalimantan, budaya 

pernikahan di Pulau Kalimantan berbeda dengan budaya pernikahan di Pulau Jawa, 

budaya pernikahan di Pulau Jawa berbeda dengan budaya pernikahan di Pulau 

Sulawesi, dan seterusnya. Oleh karena itu apabila Islam mampu memodifikasi tradisi 
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Nor Huda, Sejara Sosial Intelektual Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

Maret 2015), h. 13.  
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lokal tersebut ke dalam tradisi Islam maka jelas akan menambah khazanah 

kebudayaan Islam.  

Keberhasilan para mubalig pemadukan antara budaya Islam dengan budaya 

lokal melalui tradisi pernikahan begitu sukses pada proses islamisasi di Sulawesi 

selatan. Bagi masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, pernikahan bukan hanya bersifat 

keduniaan tetapi juga bersifat sakral yang dilaksanakan melalui ritus-ritus tertentu 

yang sesuai dengan panggadereng.
20

 Panggadereng (Bugis) atau panggadakkang 

(Makassar) merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma kehidupan masyarakat 

Bugis-Makassar dalam bertingkah laku dan juga etika bermasyarakat. Masyarakat 

Bugis-Makassar bukan sekadar merasa harus menjalankan aturan-aturan 

Panggadereng tapi mereka harus sadar bahwa larutan perasaan mereka telah 

berintegral dalam konsep Panggadereng.
21

 

Prinsip umum Panggadereng termuat di dalam lima unsur; yaitu ade‟ (tentang 

tatacara penyusunan dan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan), bicara (tentang 

tatacara penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang disebut pabbicara), rapang 

(tentang tradisi kehidupan yang sudah diterima sebagai kebiasaan umum dalam 

masyarakat) dan wari‟ (tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan 

                                                             

 
20

Ahmad Saransi, dkk,  Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: 

Lamacca Press, 2003), h. 102.  

 
21

Mattulada, LATOA Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Cet. 

II; Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 339. 
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hubungan kekerabatan, pelapisan sosial dan struktur penempatan para pejabat 

kekuasaan dalam masyarakat) dan sara‟ (syariat Islam).
22

 

Kaidah-kaidah pernikahan Bugis-Makassar diatur di dalam unsur rapang dan 

sara‟ sehingga terjadi integrasi Islam dan kebudayaan lokal dalam pernikahan 

tersebut. Integrasi ini dengan meminjam istilah M. Dahlan M  yang mengungkapkan 

perpaduan ini mirip dengan sebuah pohon yang akar-akarnya tertanam melalui wahyu 

dan darinya tumbuh batang dan cabang sepanjang zaman. Di jantung pohon tersebut 

ada ajaran Islam dan saripatinya terdiri atas tradisi dan adat istiadat yang 

memungkinkan pohon itu terus hidup.
23

 

 Secara umum ada beberapa tahap penting yang dilakukan dalam tradisi 

pernikahan orang Bugis dan Makassar. Tradisi tersebut ada yang merupakan adat 

kebiasaan semata-mata dan ada pula yang merupakan bagian yang sakral. Tahapan-

tahapan pernikahan tersebut adalah (1) mamanu-manu, (2) massuro (assuro), (3) 

mappetuada, (4) mappaccing dan (5) akad nikah. Mamanu-manu atau biasa juga 

disebut mappuce-puce (akkusissing dalam bahasa Makassar) berarti lamaran tidak 

resmi (pengenalan). Setelah ada kemungkinan lamaran akan diterima, maka pihak 

lelaki melakukan massuro (assuro dalam bahasa Makassar ) atau melamar. Tahap ke 

tiga adalah Mappettu Ada yaitu menetapkan pembicaraan setelah proses madduta 

dilaksanakan. Pada acara mappettuada, biasanya juga ditindak lanjuti dengan 
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Mattulada, Sejarah, masyarakat, dan kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung Pandang: 

Hasanuddin University press, 1998), h. 84-85.  

 
23

M. Dahlan. M, Islam dan Budaya Lokal Kajian Historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis 

Sinjai. “Disertasi”, (Makassar: Pps UIN Alauddin Makassar, 2013),  h. 13. 
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mappasierekeng yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah 

dibicarakan bersama pada proses madduta sebelumnya. Sehari sebelum resepsi 

pernikahan diadakanlah proses mappaccing. Mappaccing merupakan kata kerja dari 

mapaccing yang berarti bersih, yakni suatu kegiatan bertujuan untuk membersihkan 

segala sesuatu. Tahap terakhir adalah resepsi pernikahan. Tahap ini adalah tahap 

dilakukannya akad nikah sebagai simbolik sahnya pernikahan.
24

  

Meskipun secara umum tradisi pernikahan di Sulawesi Selatan memiliki 

keserupaan tetapi bukan berarti pernikahan dari setiap wilayah di Sulawesi selatan 

tidak memiliki keunikan. Di Kabupaten Enrekang walaupun ditetapkan sebagai suku 

Bugis namun tradisi pernikahan mereka tidak sepenuhnya sama dengan tradisi 

pernikahan yang ada di wilayah Bugis lainnya seperti Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, 

dan bekas wilayah Ajatappareng.  Perbedaan tersebut begitu jelas di wilayah bagian 

timur tepatnya di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

Masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah penganut 

agama Islam yang begitu taat kepada syariat-syariat Islam tetapi mereka juga tidak 

meninggalkan warisan-warisan leluhur mereka sebagai budaya lokal. Penikahan di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang setidaknya terbagi ke dalam tiga belas 

tahapan yang didalamnya terjadi integrasi budaya Islam dan budaya lokal. Tahapan 

tersebut adalah mangpesa‟-pesa‟, mahkada-kada, mangpakaleso, mangpendek, 

dipalao, mangparola, nikkah, sipissi‟, botting, mangmatua, mangtallunggallo, 

                                                             

 
24

Ahmad Saransi, dkk, Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, h. 103-110. 
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massiombo‟, dan mangmanuk lima. Berdasarkan uraian tersebut sehingga penulis 

berasumsi bahwa perlu rasanya tradisi pernikahan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang diteliti berdasar pada kajian ilmiah sebab di dalamnya terdapat 

segudang ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kearifan lokal yang harus dipublikasikan 

sebagai khazanah keilmuan serta warisan leluhur yang tak ternilai harganya.   

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan memahami serta menghindari kesimpangsiuran pada 

pemberian makna judul tesis penulis perlu rasanya dijelaskan fokus dan deskripsi 

fokus penelitian ini. 

1. Fokus penelitian 

Integrasi budaya Islam dan budaya lokal mengacu pada penyatuan secara 

bulat antara budaya Islam dengan budaya lokal dan akhirnya menciptakan budaya 

baru.  Budaya Islam merupakan menifestasi dari ruh (ciptaan), zauq (rasa), iradah 

(karsa), dan amal (karya) dalam seluruh segi kehidupan manusia yang berlandaskan 

pada ajran Islam dan nilai-nilai Islam dalam suatu ruang dan waktu. Sementara 

budaya lokal merupakan suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau 

kelompok masyarakat tertentu di daerah yang diyakini akan dapat memenuhi 

harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata 

masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya. 

Pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang merujuk pada 

proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Buntu Batu 
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Kabupaten Enrekang. Perlu dipahami bahwa proses pernikahan yang dimaksud disini 

tidak terfokus pada masa sekarang, tetapi  fokusnya pada masa lampau tepatnya 

antara tahun 1980-an hingga akhir tahun 1990-an. Hal tersebut ditetapkan dengan 

pertimbangan terhadap kesesuaian bidang keilmuan penulis. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah; 1) Wujud Integrasi 

budaya Islam dan budaya lokal pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang. 3) Nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal pada proses 

pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

 

C. Rumusan Masalah 

  Pokok permasalahan yang akan menjadi tema sentral dalam penelitian ini 

adalah “integrasi budaya Islam dan budaya lokal dalam pernikahan di Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang”. Dengan demikian sub masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Wujud Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal Pada Proses 

Pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana Nilai-Nilai Islam dalam Kearifan Lokal pada Proses Pernikahan di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang? 
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D. Kajian Pustaka 

Tinjaun pustaka pada dasarnya adalah tahap metode pengumpulan data dalam 

metodologi penelitian. Tinjauan pustaka merupakan ruh landasan teori sebagai 

pendukung penelitian yang holistis. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah sebagai 

langkah untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum ada yang 

menulisnya. Kalaupun sekiranya sudah ada tetapi sudut pandang yang digunakan oleh 

penulis dengan penelitian sebelumnya ada perbedaan. Adapun penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:  

1. Islam dan Kebudayaan Lokal: Kajian Historis terhadap Adat Perkawinan 

Bugis Sinjai. Karya ini adalah disertasi dari H. M. Dahlan M. dalam bidang sejarah 

kebudayaan Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2013. 

Disertasi ini membahas tentang eksistensi Islam dalam kaitannya dengan budaya 

lokal di dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Sinjai. Tahap-tahap perkawinan 

dalam kebudayaan lokal masyarakat Bugis Sinjai secara berturut-turut dimulai dari 

acara mammanu‟manu‟, madduta, mappetuada, mappacci, tudangbotting, dan 

marola. Dalam prosesi perkawinan tersebut ditemukan ada asimilasi antara 

kebudayaan lokal dengan ajaran-ajaran Islam sehingga menghasilkan nilai-nilai yang 

luhur baik di mata agama (Islam) maupun di mata adat. 

2. Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Tellumpoccoe Perspektif Hukum 

Islam. Karya ini adalah disertasi Syarifuddin Latif pada program Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar tahun 2009. Disertasi ini menjelaskan bagaimana tatacara dan 

sistem perkawinan masyarakat Bugis masa lalu di tiga Kerajaan, yakni Bone, 
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Soppeng, dan Wajo. Disertasi ini menyimpulkan bahwa sistem perkawinan di tiga 

kerajaan tersebut sangat kental dengan nilai-nilai adat, namun untuk masa sekarang 

nilai-nilai adat itu seakan-akan berkurang, kecuali di Kabupaten Bone. Tradisi 

perkawinan di Kabupaten Bone untuk masa sekarang masih memperlihatkan tradisi 

perkawinan masa lampau yang diperkaya oleh sistem sarak. 

3. Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif 

Hukum Islam. Penelitian ini adalah disertasi dari Muh. Sudirman Sesse dalam bidang 

syariah dan hukum Islam pada program pascasarcana UIN Alauddin Makassar tahun 

2017. Berdasarkan hasil penelitian penulis disertasi ini bahwa bentuk-bentuk tradisi 

perkawinan masyarakat Bugis Parepare dari setiap tahap pelaksanaannya terdapat 

tujuh bentuk tradisi yang masih tetap dilaksanakan meskipun pada beberapa hal telah 

mengalami perubahan. Bentuk-bentuk tradisi yang dimaksud adalah tradisi 

penyerahan pattenre‟ āda, massarapo, cemme passiling (mandi majang), 

tudangmpenni (Mappacci), madduppa botting, mappasikarawa, dan penyerahan 

penne anreang. Dari beberapa simbol-simbol pada adat perkawinan Masyarakat 

Bugis Parepare pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di 

dalam ajaran Islam, namun pada bagian tertentu masih perlu dilakukakan 

penyesuaian-penyesuaian, seperti; 1) tradisi lomba berdiri pada acara mappasikarawa 

dengan maksud siapa yang menginjak terlebih dahulu dialah berkuasa atas yang 

lainnya. 2) menabur beras pada tradisi madduppa botting dan tradisi mappacci, hal ini 

mengandung mubazir. 
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4. Pesan-Pesan Keagamaan Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan di 

Kabupaten Wajo. Karya ini adalah tesis dari H.A. Syahrulyali R. tahun 2003. 

Penelitian ini menejlaskan tentang proses pelaksanaan upacara perkawinan 

masyarakat Wajo berdasarkan adat istiadat, kemudian mencari pesan-pesan 

keagamaan yang terdapat pada pelaksanaan upacara perkawinan tersebut dalam 

bentuk kata-kata, perilaku, dan benda-benda yang dirangkul dalam bentuk simbol dan 

aksesoris, 

5. Integrasi Sistem Panggadereng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai 

Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa. Karya ini adalah disertasi 

dari Andi Rasdiyanah dalam bidang Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

integrasi sitem panggadereng dengan sistem syariat Islam terjadi dalam dua bentuk, 

yaitu subtansial dan struktural. Intrgrasi subtansial terjadi dalam dua bentuk pula 

yaitu (1) Integrasi yang bersifat asimilasi berupa pembaruan beberapa aspek 

panggadereng dengan syariat Islam yang sulit dipisahkan. (2) Integrasi yang bersifat 

adaptasi antara ajaran syariat Islam dengan beberapa ajarana panggadereng. Adapun 

wujud Integrasi struktural adalah pencantuman sarak sebagai salah satu aspek 

panggadereng, dengan ditetapkannya aparat sarak sebagai aspek kerajaan. Salah satu 

sub bab pada disertasi tersebut adalah tradisi pernikahan di Bugis, yakni pola 

Integrasi sistem panggadereng dengan sistem syariat Islam dalam aspek fikih 

Munakahah.    
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6. Islam dan Budaya Lokal di Makassar (Akulturasi Budaya dan Agama). 

Karya ini merupakan disertasi dari Syamsuez Salihima dalam bidang sejarah dan 

peradaban Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2015. 

Disertasi ini menekankan pada proses terjadinya akulturasi Islam dan budaya lokal di 

Kota Makassar. Terjadinya akulturasi Islam dan budaya lokal di kota Makassar 

melalui empat proses, yaitu proses asimilasi, proses integrasi, proses adaptasi, dan 

proses interferensi. Proses itu menghasilkan bentuk-bentuk akulturasi Islam dan 

budaya lokal di Kota Makassar di dalam  ritual kelahiran, perkawinan, dan kematian. 

Dari berbagai bentuk ritual itulah menimbulkan aspek spiritual yang mendalam bagi 

masyarakat Kota Makassar.  

7. Perjumpaan Islam dan Tradisi Lokal pada Masyarakat Adat 

Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng: Pendekatan Fenomenologi Agama. Karya ini 

adalah disertasi dari Sabara dalam bidang pemikiran Islam pada Program 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Pokok pembahasan disertasi itu 

adalah tradisi lokal masyarakat Gantarangkeke, perjumpaannya dengan Islam, 

pergulatan kebudayaan, hingga modeling kebudayaan muslim lokal yang dihasilkan 

dari perjumpaan kebudayaan tersebut. Tradisi lokal tersebut terlembagakan pada 

upacara adat Pajukukang yang diselenggarakan setiap tahun dan memiliki beberapa 

rangkaian acara, yaitu assulukang pangngajai, akkawaru, kalau ri pajukukang, dan 

angnganre toballa‟na.  
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan wujud integrasi budaya Islam dan budaya lokal pada 

proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk menganalisis secara interpretatif nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal pada 

proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat ilmiah; Penelitian ini diharapkan menambah khazanah kepustakaan dalam 

dunia pendidikan secara umum dan secara khusus bagi kalangan studi sejarah 

peradaban Islam. Namun yang lebih penting adalah memberi wawasan baru 

kepada pegiat literasi sejarah dan kebudayaan Islam untuk memperkaya cakrawala 

keilmuannya terhadap integrasi budaya Islam dan budaya lokal dalam pernikahan 

di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Selain dalam dunia literasi, 

penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi yang juga 

memiliki ketertarikan meneliti tradisi pernikahan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. 

b. Manfaat praktis; Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bagian landasan 

berfikir bagi masyarakat Indonesia secara umum dan umat Islam secara khusus 

bahwa budaya Islam dan budaya lokal bukanlah sesuatu yang bertentangan secara 

menyeluruh, akan tetapi dua unsur kebutuhan manusia ini mampu bersinergi untuk 

mengembangkan nilai luhur masyarakat setempat. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Teori Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Islamisasi di Nusantara 

Kata integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 

penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
1
 Sementara kamus Oxford 

menyamakan integrasi dengan kata integrate yang berarti cobine something in such a 

way that it becomes fully a part of somethings else
2
 (menggabungkan sesuatu 

sedemikian rupa sehingga sepenuhnya menjadi bagian dari sesuatu yang lain). 

Sedanngkan dalam kamus sosiologi antropologi pengertian integrasi adalah bagian 

yang menjadi dasar dari keseluruhan yang kompleks.
3
 

Menurut Sanusi yang dikutip oleh Novianti Muspiroh bahwa integrasi adalah 

suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi 

kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan 

dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan 

                                                             
1
Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 594.  

 
2
A.P. Cowie, Oxford Advanced Learner‟s Dictonary (Oxford: Oxford University Press), h. 

651. 

 
3
M. Dahlan Yacub Al-Barry, Kamus Sosiologi Antropologi (Cet. I; Surabaya: INDAH, 2001), 

h. 124. 
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tersebut.
1
 

Membicarakan tentang teori integrasi Islam dan budaya lokal pada proses 

islamisasi di Nusantara tidak terlepas dari teori kedatangan Islam dan perkembangan 

di Nusantara. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi 

dan perdebatan panjang diantara para ahli mengenai empat masalah pokok: tempat 

asal kedatangan Islam, para pembawanya, waktu kedatangannya. Sementara pada 

tahap perkembangan Islam di Nusantara menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana 

proses penyebarannya. 

Sejumlah sarjana, terutama yang berasal dari Belanda memegang berpendapat 

bahwa asal-muasal Islam di Nusantara dari anak Benua India, bukan dari Persia atau 

Arab. Dia mengaitkan asal muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan 

Malabar. Pelopor teori ini berpendapat bahwa orang-orang Arab yang bermazhab 

Syafi‟i bermigrasi ke India dan menetap di wilayah tersebut yang kemudian 

membawa Islam ke Nusantara. Teori ini menurut Azyumardi Azra diprakarsai oleh 

Pijnappel.
2
 

Teori dari Pijnappel didukung oleh Cristian Snouck Hurgronje. Menurut 

pendapatnya sebagaimana yang dikutip oleh Nor Huda bahwa Islam yang tersebar di 

Hindia Belanda (Nusantara) berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel, kota-kota 

pelabuhan di India Selatan. Setelah Islam berpijak kuat di wilayah tersebut, penduduk 

                                                             

 
1
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Prestasi Pustaka 

Publisher, 2007), h. 35.  

 
2
Azyumardi Azra, Jaringan UlamaTimur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, h. 2-3. 
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muslim Deccan bertindak sebagai perantara dagang antara negeri-negeri Islam dan 

penduduk Nusantara. Selanjutnya orang-orang dari Deccan dalam jumlah besar 

menetap di kota-kota pelabuhan di kepulauan Nusantara untuk menyiarkan agama 

Islam. Lalu kemudian datanglah orang-orang Arab yang menyebut dirinya sebagai 

sayyid atau syarif (keturunan Nabi Muhammad saw.) yang melanjutkan islamisasi di 

Nusantara.
3
 Dalam karya Azyumardi Azra disebutkan bahwa C. Snouck Hurgronje 

berasumsi bahwa besar kemungkinan penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-12 

M.
4
 

Pendapat mengenai Islam yang ada di Nusantara awalnya berasal dari anak 

benua India juga dikemukakan oleh J.P. Moquette. Azyumardi Azra dalam karyanya 

mengungkapkan bahwa J.P. Moquette berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di 

Nusantara adalah Gujarat. Dia mendasarkan kesimpulan ini setelah mengamati 

bentuk batu nisan di Pasai (kawasan utara Sumatera) khusunya yang bertanggal 17 

Dzul Hijjah 831 H./27 September 1428 M. Batu nisan dari Pasai yang kelihatan mirip 

dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim (w. 822 H./1419 M.) di Gresik, 

Jawa Timur sama bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di Cambay Gujarat. 

Dari fenomena tersebut, J.P. Moquette berkesimpulan bahwa batu nisan di Gujarat 

dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal tapi juga diimpor ke kawasan lain termasuk 

                                                             

 
3
Nor Huda, Sejarah sosial Intelektual Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), h. 2. 

 
4
Azyumardi Azra, Jaringan UlamaTimur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, h. 3. 
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Sumatera dan Jawa. Dengan mengimpor batu nisan dari Gujarat sehingga orang-

orang Nusantara juga mengambil agama Islam di sana.
5
         

Kesimpulan J.P. Moquette dibantah oleh S.Q. Fatimi yang sama-sama 

mengikuti teori batu nisan. Menurut Fatimi bahwa batu nisan Malik as-Shalih 

(w.1297) di Pasai berbeda jauh dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-

batu nisan lain di Nusantara. Fatimi melanjutkan kritikannya bahwa bentuk dan gaya 

batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal (Bangladesh). 

Ini didukung oleh batu nisan yang terdapat di makam Siti Fatimah binti Maimun 

(berangka 475 H./ 1082 M.) yang ditemukan di Leren Jawa Timur. Dengan demikian 

Fatimi menyimpulkan bahwa semua batu nisan itu pasti diimpor dari Bengal. Inilah 

yang menjadi alasan Fatimi berkesimpulan bahwa asal-usul Islam di kepulauan 

Melayu-Indonesia berasal dari Bengal.
6
 

Teori Gujarat dikritik oleh sebagian sejarawan, salah satunya adalah Marrison. 

Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid satu yang ditulis oleh Abdul 

Hadi W.M beserta koleganya berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang 

ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau 

berasal dari Bengal tidak lantas berarti Islam juga didatangkan dari sana. Marrison 

mematahkan teori ini dengan menunjuk kepada kenyataan pada masa islamisasi 

Samudera-Pasai yang raja pertamanya wafat pada tahun 698 H./1297 M. sementara 

                                                             

 
5
Azyumardi Azra, Jaringan UlamaTimur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, h. 3. 

 
6
Nor Huda, Sejarah sosial Intelektual Islam di Indonesia, h. 3-4.  
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Gujarat pada waktu itu masih dikuasai oleh Kerajaan Hindu. Cambay dan Gujarat 

baru ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim setahun kemudian yaitu tahun 699 H./1298 

M. Sekiranya Gujarat adalah para penyebar Islam di Nusantar secara otomatis Islam 

sudah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Mâlik Al-Shâlih (w. 698 

H./1297 M.). Marrison juga menjelasakan bahwa meskipun laskar Muslim 

menyerang Gujarat beberapa kali (masing-masing tahun 415/1024, 574/1178 dan 

595/1197) tetapi raja Hindu di sana mampu mempertahankan kekuasaannya hingga 

tahun 698 H./1297M. Mempertimbangkan semua ini, Marrison mengemukakan 

teorinya bahwa Islam di Nusantara bukan berasal dari Gujarat melainkan dibawa para 

penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13 M.
7
 

Teori Marrison besar kemungkinan mendukung pendapat Thomas W. Arnold 

yang terlebih dahulu mengemukakan penelitiannya sebelum Marrison mengeluarkan 

pendapatnya. Arnold berpendapat bahwa Islam di bawa ke Nusantara antara lain juga 

dari Coromandel dan Malabar. Ia menyokong teori ini dengan menunjuk kepada 

persamaan mazhab fikih diantara kedua wilayah tersebut. Mayoritas Muslim di 

Nusantara adalah pengikut mazhab Syafi‟i yang juga cukup dominan di wilayah 

Coromandel dan Malabar sebagaimana yang disaksikan oleh Ibn Batutah pada saat 

dia mengunjungi kawasan ini. Para pedagang dari Coromandel dan Malabar 

mempunyai peranan penting  dalam perdagangan antara India dan Nusantara. 

Sejumlah besar pedagang ini mendatangi pelabuhan-pelabuhan dagang Nusantara 

                                                             

 
7
Abdul Hadi WM, dkk, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid I (Jakarta: Direktorat 

Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan), h. 45. 
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dimana mereka ternyata tidak hanya terlibat dalam perdagangan tapi juga dalam 

penyebaran Islam.
8
 

Meskipun Thomas W. Arnold menjadikan Coromandel dan Malabar menjadi 

sumber datangnya Islam di Nusantara namun  bukan satu-satunya sumber kehadiran 

Islam di Nusantara. Menurutnya bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam 

ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat-Timur sejak abad-abad awal Hijri 

atau abad ke-7 M. dan ke-8 M..
9
 Taufik Abdullah juga mengungkapkan bahwa 

semenjak sekitar permulaan abad Masehi hingga abad ke-7 M. telah tumbuh beberapa 

pelabuhan penting di Sumatera antara lain Lamuri (Aceh), Barus dan Palembang. 

Sedangkan di Jawa antara lain Sunda Kelapa dan Gresik. Sebuah sastra India Kuno, 

Kathasaritsagara menyebutkan nama kapuradvipa yang dapat diartikan dengan 

Barus. Pernyataan Claudius Ptolemaus (165 M.) tentang Barosai sebagai negara yang 

terletak di tepi jalan menuju Cina nampaknya juga diartikan dengan Barus.
10

 

Dalam catatan Cina dilaporkan bahwa sejak tahun 674 M. telah ada koloni-

koloni Arab di barat Pulau Sumatera. Berita-berita Cina itu yang menceritakan bahwa 

pada zaman yang sama ada seorang Arab yang menjadi kepala di koloni bangsa Arab 

di pantai barat Sumatera itu. Besar kemungkinan yang dimaksud dengan pantai barat 

                                                             

 
8
Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam (Sejarah Da‟wah Islam). Terj. A. Nawawi 

Rambe‟ (Cet. III; Jakarta: Widjaya Jakarta, 1985), h. 318.  

 
9
 Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam (Sejarah Da‟wah Islam). Terj. A. Nawawi 

Rambe‟, h. 318. 

 
10

 Taufik Abdullah, dkk. Sejarah Umat Islam Indonesia, h. 34. 
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Sumatera tersebut ialah Barus. Pelabuhan Barus sangat penting dalam perniagaan 

pada masa itu berkat kapur barus sebagai barang dagangan utama mereka.
11

 

Berdasarkan hasil seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang 

berlangsung dari tanggal 17 s.d. 20 Maret 1963 M. (21 s.d. 24 Syawal 1382 H.) di 

Medan; menyimpulkan: 

a. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (abad ke-7 M.) 

b. Daerah yang pertama kali didatangi Islam adalah pulau Sumatera dan masyarakat 

Islam pertama (kerajaan Islam) berdiri di Aceh. Penyiaran Islam dilakukan dengan 

cara damai. 

c. Islam datang ke Nusantara (Indonesia) membawa kecerdasan dan peradaban yang 

tinggi dalam membentuk kepribadian Bangsa Indoneisa.
12

 

Terjadinya integrasi Islam dan budaya lokal dalam sejarah islamisasi di 

Nusantara disebabkan karena Islam disyiarkan secara damai. Metode penyebaran 

Islam di Nusantara sejalan dengan teori konvergensi. Konvergensi artinya menuju 

pada satu titik pertemuan. Kecemerlangan para penyiar Islam mengkompromikan 

antara ajaran-ajaran Islam dengan budaya-budaya lokal sehingga Islam diterima 

secara damai (penetration pacifique) dan dalam waktu relatif singkat.
13

 Menurut 

Hasan Mua‟arif Ambary sebagai mana yang dikutip oleh Nur Huda bahwa masa-
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Taufik Abdullah, dkk. Sejarah Umat Islam Indonesia, h. 34. 

 
12

Yustiono, ed., Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Festival Istiqlal, 1993), h. 265.  

 
13

Barsihannor, ed., Islam, Literasi, dan Budaya (Cet. I; Makassar: UIN Alauddin Press, 

2014), h. 83. 
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masa datang, tumbuh, dan berkembangnya Islam, unsur-unsur budaya Islam di 

Nusantara menghasilkan dan meninggalkan peradaban yang secara ideologis 

bersumber pada kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. Sementara itu, secara fisikal, 

memperlihatkan anasir yang berkesinambungan dengan unsur budaya lokal.
14

 

Teori konvergensi diaktualisasikan oleh para sufi pengembara yang datang 

pada abad ke-13 M. Atas kemampuan para sufi menyajikan Islam dalam kemasan 

atraktif, khusunya menekankan terhadap kesesuaian atau kontinuitas ketimbang 

perubahan dalam kepercayaan dan praktek keagamaan lokal menjadi faktor utama 

keberhasilan mereka menyiarkan Islam di Nusantara. Pendekatan ini juga 

menyukseskan para sufi mengislamkan sebagian besar penduduk anak Benua India 

pada periode yang sama.
15

 

Wujud integrasi Islam dan kebudayaan lokal pada proses islamisasi di 

Nusantara juga terlihat jelas dalam sistem hukum kerajaan. Di Kesultanan Aceh 

diisyaratkan bahwa adat dengan hukum Islam sukar dipisahkan dengan kalimat “adat 

melayu bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah”.
16

 Hukum kerajaan di 

Bugis-Makassar juga diintegrasikan antara syariat Islam dan budaya lokal yang 

termaktub di dalam konsep Panggadakkang/ Panggadereng. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Datuk ri Bandang dalam buku islamisasi kerajaan gowa abad ke-

                                                             

 
14

 Nor Huda, Sejarah sosial Intelektual Islam di Indonesia, h. 11. 

 
15

Azyumardi Azra, Jaringan UlamaTimur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & 

XVIII, h. 14. 

 
16

Yustiono, ed., Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Festival Istiqlal, 1993), h. 266. 
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17-18 M. karya Ahmad M. Sewang  bahwa sarak menghormati adat dan adat 

memuliakan sarak. Adat dan sarak tidak saling membatalkan putusan. Kalau adat 

tidak dapat memutuskan suatu perkara, adat bertanya kepada sarak. Kalau sarak tidak 

dapat memutuskan satu perkara, sarak bertanya kepada adat. Keduanya tidak akan 

keliru dalam keputusan.”
17

 

 

B. Sejarah Masuknya Islam di Massenrempulu 

 Kata massenrempulu berasal dari bahasa Bugis dengan berbagai konsonannya 

seperti makbiring buluk, massenreng buluk, massendengnge buluk, massere bulu, dan 

massenrempulu. Ungkapan ini dapat berarti meminggir gunung, terletak di gunung, 

atau menyusur gunung. Dari kelima sinonim istilah di atas kata massenrempulu 

popular digunakan oleh seseorang apabila menunjuk penghuni wilayah pegunungan 

yang terletak di jantung wilayah Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Enrekang. 

Penamaan massenrempulu yang menjadi salah satu nama federasi kerajaan di 

Sulawesi Selatan diberikan oleh Addatuang Sidenreng bernama La Mukama yang 

bergelar Matinroe ri Massepe bertahta pada abad-14 M.
18

 

Hampir semua lontarak menjelaskan asal muasal kerajaan di Sulawesi Selatan 

diawali oleh Tomanurung sebagai peletak dasar pembentukan dan perkembangan 

kerajaan. Tradisi penulisan dan penyalinan lontarak yang menempatkan Tomanurung 

                                                             

 
17

Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII), h. 145.  

 
18

Jemmain, “Nilai-Nilai Budaya Dalam Sastra Lisan Massenrempulu”, Laporan Hasil 

Penelitian (Makassar, Balai Bahasa, Juni 2002), h. 174. 
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sebagai penguasa pertama adalah dimaksudkan agar kerajaan yang diceritakan itu 

memiliki sumber kekuasaan yang suci. Sumber kekuasaan tersebut tidak berasal dari 

manusia biasa melainkan berasal dari manusia dewa yaitu Tomanumg (seseorang 

yang tidak diketahui nama dan asal muasalnya).
19

 Pembentukan kerajaan-kerajan di 

wilayah Massenrempulu juga tidak terlepas dari kehadiran Tomanurung. Nama-nama 

Tomanurung di wilayah Massenrempulu adalah Laceppaga di Maiwa.
20

 Nene 

Matindo Damang yang bergelar Pake Lalona di Duri dan Palipada di Enrekang. Pada 

periode tersebut sistem pemerintahan belum terlaksana secara terstruktur sebab 

Tomanurung ibarat ratu adil yang datang mendamaikan berbagai konflik pada 

wilayah dimana mereka muncul.
21

 

Setelah periode Tomanurung berakhir berganti dengan periode kerajaan-

kerajaan kecil yang terlaksana secara sistematis. Kerajaan tersebut adalah:
22

 

1. Kerajaan Enrekang 

Kerajaan Enrekang berdiri sekitar abad ke-XV M. yang didirikan oleh seorang 

wanita bernama Takkebuku. Ketika anak perempuannya bernama Kota dikawinkan 

dengan Pasoloi yang merupakan anak laki-laki Puang Timbang dari Ranga, terjadilah 

konsolidasi antara Puang Timbang dari Ranga, Taulan dari Cendana, Cemmba dari 

                                                             

 
19

Muhammad Amir, Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan antar Kerajaan 

di Sulawesi Selatan Abad ke-16 (Cet. I; Makassar: de la macca, 2013), h. 38-39.  

 
20

Nawir, “Sejarah Dan Budaya Massenrempulu”, Laporan Hasil Penelitian (Makassar: Kajian 

Sejarah Dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan), h. 15. 

 
21

Andi Zainal Abidin, Capita Kebudayaan Sejarah Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press, 1999), h. 116. 

 
22

Sritimuryati, Sejarah Enrekang, Ed. Sahajuddin (Cet. I; Makassar: De Lamacca), h. 26-35.  
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Karueng, dan Tunggalung dari Papi sepakat menyatukan seluruh wilayah 

kekuasaannya dalam satu kerajaan dengan nama kerajaan Endekan atau Enrekang 

yang diperintah oleh Takkebuku. 

2. Kerajaan Maiwa 

Kerajaan Maiwa pada mulanya bernama Tapong berdiri sekitar abad ke-XV 

M. yang didirikan oleh Latakkebuku anak dari Tomanurung Laceppaga. Adapun 

wilayah kekuasaannya meliputi Tapong, Limbuan, Pasang, dan Hillung. Pada masa 

pemerintahan Latakkebuku kerajaan ini mencapai masa kejayaannya sehingga 

beberapa kerajajaan tetangganya mengalami kecemburuan dan ingin menguasai 

wilayah kekuasaan Latakkebuku. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan 

Sidenreng, Rappang, dan Bone. Dari ketiga pasukan kerajaan tersebut mampu 

dikalahkan oleh Latakkebuku sehinnga para lawan memberi julukan Tomewa yang 

artinya orang yang melawan.  Setelah Raja Takkebuku mangkat dia diganti oleh 

putrinya yang bernama We Battilan. Atas usul dari suami We Battilan yang juga 

adalah punggawa (pemimpin) perang dari Bone untuk mengganti nama Kerajaan 

Tapong menjadi Kerajaan Maiwa yang diambil dari kata Tomewa. Setelah musyawara 

intra Kerajaan Tapong maka resmilah Kerajaan Tapong berubah nama menjadi 

Kerajaan Maiwa. 

3. Kerajaan Batulappa 

Kerajaan Batulappa berdiri kira-kira abad XVI M. yang didirikan oleh seorang 

wanita bernama I Coma sebagai anak tertua yang masih hidup dari Arung Buttu dari 

Kerajaan Enrekang. I Coma sebelum mendirikan Kerajaan Batulappa sebenarnya 
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hanyalah pengganti kakak laki-lakinya sebagai penguasa Batulappa yang telah 

meninggal tanpa seorang anak. Setelah I Coma kawin dengan La Naki (setengah 

saudara dari Aru Maiwa yakni La Pakonteng) maka mereka mendirikan sebuah 

kerajaan baru bernama Kerajaan Batulappa
23

 

4. Kerajaan Kassa 

Kerajaan Kassa tidak diketahui secara pasti kapan didirikannya. Tetapi yang 

kita ketahui hanya nama pendiri Kerajaan Kassa bernama Sammang. Raja Sammang 

memerintah di kerajaan Kassar digelari Arung Sammang dan ditangannya terletak 

kekuasaan tertinggi.  

5. Kerajaan Duri 

Kerajaan Duri termasuk yang paling tua diantara kelima kerajaan dalam 

federasi Massenrempulu. Tahun terbentuknya tidak diketahui secara pasti tetapi 

diperkirakan berdiri pada abad ke-14 M. Kerajaan Duri pertama kali dipimpin oleh 

Nene Matindo Damang
24

 yang bergelar Pake Lalona. Dari pengangkatannya sebagai 

pake (raja) maka sejak saat itu pula Duri terbentuk suatu sistem politik atau sistem 

kekuasaan secara terstruktur.
25

 Setelah Pake Lalona (Pake I) wafat maka digantikan 

oleh Lambe Pake Lalona (II). Tidak lama Lambe Pake lalona (Pake II) memerintah 

                                                             

 
23

 A. M. Mappasanda, Massenrempulu Menurut Catatan D. F. Van Bran Morris, (Cet. I; 

Ujung Pandang: Balai Sejarah Dan Nilai Tradisional), h. 19. 

 
24

Nene matindo Damang secara harfiah berarti Nenek yang beradu (mangkat) di Damang, dan 

bukan nama pribadinya, tetapi gelar yang diberikan oleh penulis lontarak Duri setelah raja itu 

mangkat.  

 
25

Rimba Alam A. Pangerang, Sejarah Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan (Makassar: Dinas 

Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2009), h. 265-267.  
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dia meninggal dunia dan diganti oleh anaknya yang bernama Pake Pasalin (Pake III) 

dan dimasa inilah puncak kejayaan Kerajaan Duri. 

Posisi Pasalin sebagai raja yang dicintai dan disegani oleh masyarakatnya 

namun bukan berarti dia tidak memiliki masalah yang amat sangat memberatkan 

dirinya. Masalah yang dikhawatirkan itu adalah kepada siapa diantara ke tiga 

putranya yang menggantikan posisi dirinya setelah dia tidak mampu memimpin 

kerajaan. Demi menghindari perang saudara maka Pake Pasalin membagi wilayahnya 

menjadi tiga bagian. Pembagian wilayah Kerajaan Duri sesuai dengan kesepakatan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kaka Mariang (La Gali) diberikan tanggung jawab untuk memerintah di 

Buntu Duri yang merupakan pusat Kerajaan Duri. Wilayah pemerintahan La 

Gali dikemudian hari dikenal dengan Kerajaan Malua. 

b. Mariang ( I Lorong) diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan di 

wilayah Kerajaan Duri bagian Utara. Kerajaan tersebut dikemudian hari 

dinamakan Kerajaan Alla. 

c. Adi Mariang (La Buttu) dipercaya untuk memerintah di wilayah Duri bagian 

selatan. Wilayah kekuasaan La Buttu dikemudian hari dinamakan Kerajaan 

Buntu Batu.
26

 

Kerajaan Letta, Kerajaan Binuang dan Kerajaan Pitu Riase juga pernah masuk 

ke dalam federasi Kerajaan Massenrempulu sehingga federasi ini pada awalnya 
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Mashuri, Kerajaan Duri: Masa Pemerintahan Pake Pasalin Salumbun di Duri Abad ke-

XVII, h. 62. 
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dijuluki pitu massenrempulu. Akan tetapi pada tahun 1685 M. Letta ditaklukkan oleh 

Bone sebagai akibat kegegabahan dan kurang perhitungan membunuh utusan dari 

Bone sehingga Kerajaan Letta berstatus sebagai lili (vassal staat) kerajaan Bone. 

Setelah Kerajaan Letta berstatus sebagai lili maka Kerajaan Letta dikeluarkan dari 

federasi Massenrempulu. Kerajaan Binuang keluar dari federasi Massenrempulu 

sebab dia lebih memilih bergabung ke dalam federasi Pitu Baba‟na Binanga. 

Sedangkan Pitu Riase masuk dalam wilayah Kerajaan Sidenreng Rappang. 
27

 

Bersamaan dengan keluarnya tiga kerajaan di atas dari federasi 

Massenrempulu, Kerajaan Maiwa yang tadinya menjadi lili dari Kerajaan Sidenreng 

ditingkatkan kedudukannya menjadi kerajaan yang berdaulat oleh Kerajaan 

Sidenreng, Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng. Dari kesepakatan 

keempat raja tersebut sehingga Kerajaan Maiwa dimasukkan ke dalam federasi 

Massenrempulu mengisi kedudukan Letta yang telah dikeluarkan.
28

 Wilayah 

Massenrempulu dibatasi oleh kerajaan-kerajaan lain. Disebelah utara berbatasan 

dengan Kerajaan Luwu dan Kerajaan Mandar. Sebelah barat dan selatan terdapat 

Kerajaan Lima Ajattapareng. Sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan Kerajaan 

Bone, Wajo dan Soppeng.
29

 

                                                             

 
27

Muhammad Natsir Sitonda, Pancaitana Bungawalie: Perjuangan Rakyat Maiwa, Enrekang, 

Duri Melawan Kolonialisme Belanda (Cet. I; Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 

2013), h. 4. 

 
28

 A. M. Mappasanda, Massenrempulu Menurut Catatan D. F. Van Bran Morris h. 1.  

 
29

Rimba Alam A. Pangerang, Sejarah Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan,,  h. 266. 
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Massenrempulu adalah wilayah penghasil kopi yang sangat dibutuhkan oleh 

para pedagang sebagai salah satu komoditas ekspor. Hal ini membuat kerajaan Bone 

dan Luwu serta Belanda berusaha untuk menaklukkan dan menguasai kerajaan yang 

masuk ke dalam wilayah Massenrempulu.
30

 Kerajaan-kerajaan kecil di bumi 

Massenrempulu sejak periode Tomanurung hingga abad ke-XVI mereka masing-

masing berdiri sendiri sehingga membuat posisi pertahanan mereka lemah. Itulah 

sebabnya mengapa mereka mudah dikuasai oleh kerajaan dari negeri tetangga dan 

hasil bumi mereka banyak diambil sementara kerajaan-kerajaan kecil tersebut tidak 

bisa berbuat apa-apa.
31

 

Melihat kondisi seperti itu membuat masyarakat Massenrempulu dan beberapa 

kerajaan kecil itu sadar bahwa tidak adanya persatuan diantara mereka sebagai faktor 

lemahnya pertahanan mereka sehingga wilayah beserta hasil bumi mereka mudah 

dikuasai oleh para penjajah. Semangat persatuan yang terus digelorakan oleh 

masyarakat Massenrempulu menyadarkan para raja mereka membentuk sebuah 

persekutuan yang kemudian dinamakan federasi Kerajaan Massenrempulu.
32

 

Bersatunya kelima kerajaan kecil itu (Kerajaan Enrekang, Kerajaan Maiwa, 

Kerajaan Batulappa, Kerajaan Kassa, dan Kerajaan Duri)  ke dalam federasi 

Massenrempulu membuat mereka sangat kuat. Pada abad ke-17 M. Kerajaan 

                                                             

 
30

Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1 (Cet. I; Makassar: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Propinsi Sulawesi Selatan), h. 46. 

 
31

Zainuddin Tika, Sejarah Kerajaan Massenrempulu (Cet I; Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 

2019), h. 23.   

 
32

Zainuddin Tika, Sejarah Kerajaan Massenrempulu, h. 24. 
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Massenrempulu mampu mengusir tentara Luwu dari wilayah Massenrempulu. 

Setelah tentara Luwu berhasil dipukul mundur dari bumi Massenrempulu rakyatnya 

berhasil menguasai kembali negeri mereka dan menjadi sebuah kerajaan yang 

merdeka.
33

 

Struktur pemerintahan Kerajaan Massenrempulu pra-Islam dibagi ke dalam 

enam bagian, yaitu: 

a. Tomakaka (Kerajaan Enrekang), Aru (Kerajaan Duri) dan Arung (Kerajaan 

Maiwa, Batulappa dan Kassa ) adalah jabatan tertinggi yang berwenang untuk 

memutuskan suatu keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

wilayah kerajaan. 

b. Ada‟ (adat) yang terdiri dari Sullewatang dan Pabbicara. Sullewetang bertugas 

sebagai pembantu Tomakaka. Sementara Pabbicara bertugas melaporkan segala 

kejadian yang terjadi dalam masyarakat kepada Tomakaka. 

c. Paso bertugas mengatur urusan sesajen. Paso yang bertugas mengatur dan 

melaksanakan pemberian sesajen di tempat upacara adat dinamakan Paso satu. 

Sedangkan Paso yang ditugaskan untuk memberi sesajen kepada orang (keluarga) 

yang melakukan keselamatan dinamakan Paso dua. 

d. Pande Tanda adalah orang yang meramal hari baik untuk melaksanakan kegiatan 

dalam kampung. 

e. Poutare adalah petugas keamanan yang menjaga keamanan kampung. 
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Zainuddin Tika, Sejarah Kerajaan Massenrempulu, h. 24.  
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f. Ambe Kombong adalah orang yang ditugaskan oleh raja sebagai kepala kampung 

(Kepala Dusun).
34

 

Sistem kepercayaan masyarakat Massenrempulu sebelum Islam bersifat 

animisme dan dinamisme. Animisme berasal dari bahasa latin yaitu anima yang 

mempunyai arti jiwa atau roh. Kepercayaan animisme merupakan pola kepercayaan 

masyarakat terhadap roh ghaib yang diyakini mempunyai peran besar dalam 

kehidupan manusia. Sedangkan kata dinamisme berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti dinamis. Dalam bahasa Inggris disebut dynamic yang diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dengan arti kekuatan, daya atau kekuasaan. Kepercayaan 

dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang 

diyakini memiliki kekuatan gaib dengan berbagai nama yang berbeda-beda disetiap 

tempatnya.
35

 

Kedua bentuk kepercayaan lokal masyarakat Massenrempulu sangat 

mewarnai kehidupan sosial mereka sampai-sampai masih banyak ritual-ritual pra-

Islam yang mereka jalankan setelah Islam resmi diterima di dalam Kerajaan 

Massenrempulu bahkan sampai masa sekarang. Salah satu kepercayaan lokal mereka 

yang masih eksis hingga saat ini adalah percaya kepada Manurung Wenna Pute di 
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Nawir, “Sejarah Dan Budaya Massenrempulu”, h. 10. 

 
35

A. Muzammil Alfan Nasrullah. Pengantar Ilmu Tauhid (Cet. I; Pamekasan: Duta Media 

Publishing, 2007), h. 18-19.  
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Kaluppini. Manurung Wenna Pute ini adalah peninggalan leluhur mereka yang dipuja 

dan disembah oleh sebagian masyarakat setempat.
36

 

Kedatangan Islam di Massenrepulu secara khusus dan di Sulawesi Selatan 

secara umum agak terlambat dibanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Dalam 

Lontarak Pattoriolong sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad M. Sewang bahwa 

nanti pada masa pemerintahan Raja Gowa X (1546-1565), Tonipallangga, baru 

ditemukan sebuah perkampungan muslim di Makassar. Penerimaan Islam oleh Raja 

Gowa dan Tallo terjadi pada malam Jumat, 9 Jumadil awal 1014 H./ 22 Sepetember 

1605 M. ditandai dengan kedatangn tiga orang datuk atau datuk tallue (Makassar)/ 

datuk tellue‟ (Bugis) dari Koto Tengah Minangkabau. Ketiga datuk tersebut adalah 

Datuk ri Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk ri Tiro. Datuk ri Bandang memiliki 

nama asli Abdul Makmur Khatib Tunggal, sedangkan Datuk Patimang bernama 

Sulaiman Khatib Sulung, dan Datuk ri Tiro bernama Abdul Jawad Khatib Bungsu.
37

 

I Mallingkang Daeng Manyonri adalah Raja Tallo sekaligus pejabat 

Mangkubumi dalam Kerajaan Gowa yang pertama menerima Islam dan bergelar Arab 

Sulatan Abdullah Awwalul Islam. Setelah mangkubumi Kerajaan Gowa memeluk 

agama Islam langsung diikuti oleh Raja Gowa I Mangnga‟rangngi Daeng Manrabia 

dan bergelar Sultan Alauddin. Dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa dan Tallo 
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Taufan S. Ma‟dika, Sistem Kepercayaan Masyarakat Kaluppini Di Kabupaten Enrekang, h. 

42. 
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Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII), h. 1-2. 
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berhasil di-Islamkan dengan bukti diadakan salat Jum‟at pertama kalinya di Tallo 

tepat pada tanggal 9 November 1607 M. (18 Rajab 1016 H.).
38

 

Setelah kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama resmi 

kerajaan, timbul hasrat dari pihak kerajaan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok 

negeri terutana kepada kerajaan-kerajaan tetangga dan raja-raja negeri sahabat. Hal 

tersebut sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang diterimanya, bahwa setiap muslim 

adalah dai. Seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Qur‟an: 

                        

                   

                

Terjemahanya: 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. (QS. At-Taubah/9: 71).
39

 

 

Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan pertama di wilayah Sulawesi Selatan 

yang menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan mendapat kehormatan 

untuk menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut pada permulaan abad ke 

XVII. Selain dari tuntutan syariat Islam, adapula konversi raja-raja Bugis-Makassar 
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Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: 

Lamacca Press, 2003), h. 79.  

 
39

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, h. 199. 
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yang sudah ada semenjak dahulu kala tentang sebuah ikrar (paseng) diantara mereka 

bahwa barang siapa diantara mereka menemukan jalan yang lebih baik maka 

hendaklah disampaikan kepada yang lainnya.
40

 Lalu kapan Islam disiarkan dan 

diterima di wilayah federasi kerajaan Massenrempulu. 

Teori penerimaan Islam di Massenrempulu memiliki beberapa versi. Lontara 

Enrekang menjelaskan bahwa masuknya Islam di Massenrempulu terjadi pada abad 

ke-19 M. melalui Bone. Lontarak ini menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi 

ketika La Tanro II Puang Bungadere Arung Buttu ke Wajo membantu persekutuan 

Tellupoccoe melawan Arung Sengkang. Teori ini dibantah oleh Mohammad Natsir 

Sitonda. Dia berpendapat bahwa penerimaan Islam oleh federasi Kerajaan 

Massenrempulu baru terjadi pada abad ke-19 M. belum didukung oleh data yang 

akurat. Dia melanjutkan bahwa, versi ini agaknya terlalu jauh antara penerimaan 

Islam di Kerajaan Massenrempulu dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, 

yakni selisih hampir 200 tahun.
41

 

Mohammad Natsir Sitonda bahwa Islam resmi diterima oleh Kerajaan 

Massenrempulu pertengan abad ke-XVII M. kecuali Kerajaan Maiwa (1609 M.) 

melalui Kerajaan Bone. Dia berpendapat bahwa pada tahun 1685 M. terjadi perang 

peng-Islaman yang dipelopori oleh Arung Palakka utamanya bagi penguasa Letta dan 

menempatkan Maiwa sebagai bagian dari federasi Massenrempulu pada tahun ini . 
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Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (Cet. II; Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press, 1991), h. 41-42. 
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Mohammad Natsir Sitonda, Sejarah Massenrempulu Jilid 1 (Cet. II: Makassar: Yayasan 

Pendidikan Mohammad Natsir, 2013), h. 133-134.  
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Selain itu dia berpendapat bahwa dalam Lontarak Bilang Gowa-Tallo menyebut 

angka tahun 1687 diterimanya Islam di Kerajaan Duri.
42

 

Menurut penulis, masuknya Islam di Massenrempulu baik itu pertengahan 

abad ke-17 M. lebih-lebih baru pada abad ke-19 M. masih diragukan. Hal tersebut 

sebab teori tersebut tidak sejalan dengan teori islamisasi di Sulawesi Selatan secara 

umum. Mayoritas sejarawan mengungkapkan bahwa dengan Islamnya  Kerajaan 

Bone pada tanggal 23 November 1611 M. maka seluruh wilayah Sulawesi Selatan 

telah menerima Islam kecuali daerah Tana Toraja.
43

 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kerajaan-kerajaan di Massenrempulu terlebih dahulu menerima 

Islam daripada Kerajaan Bone.      

Dalam catatan laporan D.F. Van Braam Morris tahun 1890 menyebutkan 

bahwa kerajaan-kerajaan di Massenrempulu sejak awal abad ke-17 M. sudah 

memeluk Islam namun mereka masih berlaku kafir. 
44

 Menurut penulis, pendapat ini 

boleh dikata mendekati kebenaran. Untuk membuktikan hal tersebut perlu kiranya 

kita menelusuri kembali proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kerajaan 

Gowa-Tallo sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah Sulawesi Selatan hingga 

masuk di Kerajaan Massenrempulu. 

Pelaksanaan salat Jumat yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat Gowa-

Tallo pada tanggal 9 November 1607 M. bertepatan dengan 19 Rajab 1016 H. 
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Mohammad Natsir Sitonda, Sejarah Massenrempulu Jilid 1, h. 134.  
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 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI-XVII M.), h. 4. Lihat juga 

Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Selatan, h. 104. 
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 A. M. Mappasanda, Massenrempulu Menurut Catatan D. F. Van Bran Morris, h. 20-39. 
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memiliki arti penting dalam islamisasi di Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan 

setelah shalat Jum‟at Sultan Alauddin mendekritkan dihadapan jamaah bahwa 

Kerajaan Gowa sebagai kerajaan Islam dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat 

islamisasi di Sulawesi Selatan. Dekrit itu menandai bahwa tahap islamisasi telah 

sampai pada tingkat masyarakat, yaitu keyakinan keagamaan raja sama dengan 

keyakinan rakyatnya.
45

 

Untuk merealisasikan dekrit di atas, Sultan Alauddin mengirim utusan ke 

kerajaan-kerajaan tetangga di Sulawesi Selatan dengan membawa hadiah untuk 

diberikan kepada setiap raja yang didatangi utusan tersebut. Hadiah itu dimaksudkan 

sebagai bukti keinginan untuk berdamai. Dakwa Islam pada prinsipnya adalah ajakan 

secara damai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sejumlah kerajaan 

yang didatangi oleh para utusan menyambut mereka dengan damai, seperti Sawitto, 

Balanipa di Mandar, Bantaeng, dan Selayar.
46

 

Kerajaan Sawitto merupakan bagian dari Konfederasi Kerajaan Ajatappareng 

yang didatangi langsung oleh Dato ri Bandang untung mendakwahkan Islam di 

wilayah Ajatappareng dan sekitarnya. Peristiwa tersebut tercatat dalam Lontarak 

Akkarungeng Alitta. 

.....ednpd sup sibw swito mkEdea. kow risiedeR lao puwt m
.
t Roea 

riml. yinritupuwt dtu bisuea riysEeG ewpsuel deabulea. dtuea risup 
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 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII),, h. 111. 
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 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII), h. 111-112. 
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adtuwto riswito. trimai shdea. ntmGi sElE sup sibw swito ridto ribd. ap 
kowi risiedeR trotud dto ribd risuro rikreaeG lao ptmai shd ajtprE.47 

Transliterasinya: 

….de‟ nafada Suppa sibawa Sawitto makkedae‟\ kowi ri Side
‟
nre

‟
ng lao 

Fuwatta Matinroe‟ ri Mala\ iyyanaritu Fuwatta Datu Bissue
‟ 
riyasengnge

‟
 We

‟
 

Passulle
‟
 Dae

‟
ng Bulae‟ng\ Datue

‟
 ri Suppa Addatuwatto ri Sawitto\ tarimai 

sahada
‟
e

‟
\ natamangi selleng Suppa sibawa Sawitto ri Dato

‟
 ri Bandang\ afa‟ 

kowi ri Side
‟
nre

‟
ng taro tudang Dato‟ ri Bandang risuro ri Karae

‟
ngnge

‟
 lao 

patamai sahada Ajatappareng\. (Artinya:…berbeda dengan Suppa dan 

Sawitto bahwa di Sidenreng pergi Fuatta Matinroe ri Mala yakni Fuatta Datu 

Bissue bernama We Passulle Daeng Bulaeng Datu (raja) di Suppa dan 

Addatuang (raja) di Sawitto menerima syahadat, mengislamkan Suppa dan 

Sawitto pada Datuk ri Bandang. Sebab di Sidenreng bertempat tinggal Datu ri 

Bandang atas perintah Karaeng (Raja) Gowa untuk mengislamkan 

Ajatappareng).
48

 

 

La Patiroi Addatuang Sidenreng Matinroѐ Massѐpѐ (1582-1612 M.) sendiri 

memeluk agama Islam pada tahun 1607 M./ 1018 H. yang disyahadatkan oleh Dato ri 

Bandang. Hal tersebut dijelaskan dalam lontarak Sidenreng dan lontarak sukkuna 

Wajo. Dalam lontarak tersebut diceritakan bahwa 

lptiroa iaiyn mul sElE rita 1018 hij Er 1607 ripshd ridtosibwkreaeG purn 
musuea ripekN rit Empolo yin riysE mt iRoea rimesep.49 

 

Transliterasinya: 

La Patiroi iyyana mula selleng ri taung 1018 Hijera 1607 rifassahada‟ ri 

Dato (ri Bandang) sibawa Karaѐngngѐ purana musú ѐ ri pakkennya sibawa ri 

Temappolo iyyana riyaseng Matinroѐ ri Massѐpѐ. (Artinya: La Patiroi inilah 

yang mula Islam pada tahun 1018 Hijriah 1607 ia disyahadatkan oleh Datuk 

(ri Bandang) bersama karaeng setelah perang pakkѐnya dan temmappolo. 

Beliaulah (La Patiroi) digelar Matinroѐ ri Massѐpѐ).
50
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Lontarak Akkarungeng Alitta (Tidak Diterbitkan), h. 13.  

 
48

Ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Ahmad Yani (Dosen IAIN Parepare) 
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Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sul-Sel. Lontarak Rol 02 No. 02, h. 16. 
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 Ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Ahmad Yani (Dosen IAIN Parepare). 
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nblito tosiedeReG lao shd rikreaeG riw Etun adtuw lptiroa imtiRoea 
rimesep rillEn tau 1018  مهجرةالنبي محمد ص

51 
Trasnliterasi: 

Nabbalito to Sidénréngngé llao ssahada ri Karaéngngé riwettunna 

Addatuwang La Patiroi Matinroé ri Massépé rilalenna taung 1018 Hijratu al-

Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam. (Artinya: Mengikut juga 

orang Sidenreng pergi bersyahadat kepada Karaengnge pada masa 

Addatuwang Sidenreng La Patiroi Matinroe ri Massepe di dalam tahun 1018 

Hijratu al-Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam).
52

 

 

Kerajaan Sidenreng memiliki danau tempe dan sungai bila sebagai jalur 

perhubungan dan perdagangan sejak abad ke-15 M. Kerajaan Sidenreng juga adalah 

kerajaan penghasil beras terbesar di wilayah Ajatappareng dan menjadi pusat 

pengekspor beras di wilayah Ajatappareng sejak abad ke-15 M. Sidenreng sejak lama 

menjadi pusat perdagangan bagi daerah-daerah dataran rendah di Selatan dan daerah-

daerah dataran tinggi di utara. Dataran tinggi yang dimaksud disini tidak lain adalah 

wilayah Massenrempulu. Masyarakat Massenrempulu yang ingin memperdagangkan 

dagangannya (seperti damar, kapur barus, rotan, kopi dan aren) ke sungai bila sebagai 

pusat niaga di Sidenreng, hanya berjalan kaki atau menyusuri anak sungai dengan 

rakit.
53

 

Terjadinya interaraksi sosial antara masyarakat Sidenreng dan masyarakat 

Massenrempulu melalui perdagangan selama ratusan tahun lamanya secara otomatis 

menciptakan hubungan emosional yang erat baik melalui kerja sama bisnis, kerja 

sama politik, atau terjalinnya kekerabatan melalui perkawinan. Oleh karena itu, 
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Lontarak sukkuna Wajo, h. 145.  
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 Ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Ahmad Yani (Dosen IAIN Parepare). 
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Muhammad Amir, Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan antar Kerajaan 

di Sulawesi Selatan Abad ke-16, h. 23-26.  
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setelah Islam diterima oleh masyarakat Sidenreng pada tahun 1607 M. besar 

kemungkinan mereka mengajak kerabat-kerabat mereka dari Massenrempulu 

memeluk agama Islam sebagai wujud rasa tanggung jawab mereka menyelamatkan 

akidah saudara-saudara mereka di Massenrempulu. Oleh karenanya penulis 

berkesimpulan bahwa sebelum Islam resmi diterima oleh pihak kerajaan, sebagian 

kecil masyarakat Massenrempulu telah memeluk agama Islam. Meskpun sudah ada 

beberapa masyarakat Massenrempulu yang memeluk agama Islam langsung dari 

wilayah Ajatappareng, namun Islam belum dianggap sebagai agama resmi di 

Massenrempulu sebab pihak kerajaan belum resmi menerima Islam. Lalu kapan dan 

siapa yang mengislamkan kerajaan-kerajaan di Massenrempulu sebagai simbolik 

resminya Islam dianut di wilayah tersebut? 

Dato ri Bandang adalah ulama yang karismatik, tinggi akan ilmu pengetahuan 

agamanya sehingga dia tidak mungkin mengingkari perintah Allah Swt. dalam Al-

Qur‟an surah Ali Imran/3: 110: 

                           

                                    
Terjemahanya: 

Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada 

Allah.
54

 
 
Ayat di atas setidaknya ada tiga gagasan kunci (key ideas) yang bisa kita 

cermati. Pertama, ta‟muruna bil mangruf. Ta‟muruna bil mangruf  itu sama dengan 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, h. 65. 
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humanisme atau emansipasi. Melalui amar mangruf  pula manusia diajak dan 

dipertemukan pada nilai-nilai yang akan membuat manusia disebut sebagai manusia. 

Kedua, tanhawna nganil munkar. Term ini diterjemahkan sebagai liberasi. Artinya, 

proses pembebasan manusia dari hal-hal yang akan membuat manusia tidak selamat 

di hadapan Tuhan. Ketiga adalah tu‟minuna billah, term ini sering dimaknai sebagai 

proses transendensi.
55

 

Dato ri Bandang dan Kerajaan Sidenreng adalah umat Islam yang 

berkewajiban menjalankan tugasnya sebagai ta‟muruna bi al-ma‟rufi wa tanhawna 

nganil munkar terhadap apa yang dialami oleh masyarakat Massenrempulu terutama 

dengan kepercayaan animisme dinamisme mereka. Selain dari aspek kewajiban,  

Datok ri Bandang dan Kerajaan Sidenreng tidak mungkin mengabaikan kesempatan 

itu untuk menyiarkan Islam di Kerajaan Massenrempulu sebagai manifestasi dalam 

memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah swt. Massenrempulu bukan hanya 

puluhan penduduknya tetapi wilayah ini memiliki ratusan bahkan ribuan masyarakat. 

Oleh karenanya apabila Dato ri Bandang dan Kerajaan Sidenreng mampu 

mengislamkan Kerajaan Massenrempulu maka amal ibadah mereka sangatlah luar 

biasa. 

Setelah agama Islam menjadi agama resmi di wilayah Ajatappareng pada 

tahun 1609 M. yang dipelopori oleh Dato ri Bandang sebagai utusan Kerajaan Gowa-

Tallo yang bermukim di Sidenreng, sehingga  tidak menutup kemungkinan raja-raja 

                                                             

 
55

Agus Ahmad Safei, Sosiologi Dakwah; Rekonsepsi, Revitalisasi, dan Inovasi (Sleman: 

deepublish, Oktober 2016), h. 15-18. 
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di wilayah Massenrempulu langsung disyahadatkan oleh Dato ri Bandang di awal 

abad ke-17 M (antara tahun 1609-1611 M.). Dampak masuknya Islam di Kerajaan 

Massenrempulu begitu jelas pada struktur pemerintahannya. Sebelum Islam diterima 

di wilayah Massenrempulu yang ada adalah raja  (Tomakaka, Aru, Arung), Ada‟, 

Paso, Pande Tanda, Poutare, Ambe Kombong. Dan setelah Islam menjadi agama 

resmi di Massenrempulu jabatan tersebut ditambah dengan syarak. Syarak dibagi ke 

dalam lima tingkatan, yaitu kadhi, imam, katib, bilal, dan guru. Tugas-tugas dalam 

jabatan syarak di Massenrempulu sama dengan sistem yang berlaku di Kerajaan 

Bugis-Makassar pada umumnya.
56

 

 

C. Historisitas Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

Sejumlah studi dan penulisan sejarah Sulawesi Selatan mengungkapkan 

adanya bukti-bukti tentang kesatuan kekuasaan yang berbentuk kerajaan, namun 

batas-batas struktur dan sistem pemerintahannya belum terlihat jelas. Hal itu tampak 

pada kisah Kerajaan Rura (Massenrengpuluk/ Massenrempulu) pada periode 

pemerintahan Pong Mula Tau. Gambaran pemerintahannya bercorak pemerintahan 

para dewa yang turun ke bumi dan menyelenggarakan hukum dan aturan para dewa 

tertinggi. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Kerajaan Rura adalah sistem  

pemerintahan yang bersifat teokrasi.
57
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H. A. M. Mappasanda, Massenrempulu Menurut Catatan D. F. Van Bran Morris, h. 20. 
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Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1 (Cet. I; Makassar: Badan 
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Dikisahkan bahwa Puang Matoa (sang pencipta) mengirim Pong Mula Tau ke 

Rura tempat yang sebelumnya menjadi daerah pembuangan para dewa (deata) yang 

melakukan pelanggaran adat (aluk). Diutusnya Pong Mula Tau sebagai penguasa di 

Rura dimaksudkan agar dapat menciptakan ketertiban dan kesejahteraan 

penduduknya yang terusik oleh perbuatan para deata. Berkat bantuan Batara Lamma, 

Pong Mula Tau berhasil menunaikan tugas yang diembankan kepadanya. Deata-

deata jahat itu berhasil dikalahkan dan ditawan lalu dibawa kembali ke langit untuk 

diadili oleh Puang Matoa. Para deata akhirnya memohon ampun dan berjanji tidak 

akan melakukan pelanggaran adat dan bersedia memelihara segala tumbuhan, hewan, 

dan ciptaan lainnya yang telah diturunkan di bumi.
58

 

Pernikahan antara Puang Mula Tau dengan Simbolon Manik melahirkan 

sebanyak empat kali dan selalu kembar emas, empat putri dan empat putra. Pada 

periode ini keturunan para dewa tidak dapat mempersunting dan dipersunting oleh 

penghuni bumi. Oleh karena itu, Puang Matoa memperkenankan mereka agar saling 

kawin-mawin diantara sesama saudara kandung. Namun demikian izin itu hanya 

berlaku hingga generasi kedelapan dan setelahnya tidak diperkenankan lagi. Namun 

demikian, Puang Londong di Rura bergelar Sappang di Galete yang merupakan salah 

seorang keturunan Puang Mula Tau tetap menikahkan anak-anaknya dengan saudara 

kandungnya sendiri meskipun batas waktu yang telah ditentukan sudah berakhir.
59
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Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, h. 16. 
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Akibat perbuatannya, maka murkalah Puang Matoa dan menghukum negeri 

itu dengan menenggelamkannya dan menghancurkan tangga ke langit yang 

menyebabkan terputusnya jalur hubungan antara bumi dan langit. Ketika peristiwa itu 

terjadi, banyak penduduk berusaha menyelamatkan diri dan berpencar ke daerah 

Lepongan Bulan Gontinna Pandan Matarik Allo (daerah yang sekarang bagian dari 

wilayah Tanah Toraja, Mamasa, Mamuju, dan Poso). Sementara Pong Ri Langik 

yang tidak setuju dengan perbuatan Puang Londong lebih awal meninggalkan negeri 

itu bersama sejumlah penduduk ke Endekan (kini bernama Enrekang). Keturunan-

keturunannya kemudian menyebar ke Maiwa, Batulappak, Kassak, Letta, dan Duri.
60

 

Kerajaan Duri adalah salah satu kerajaan yang ada di daerah Massenrempulu 

setelah runtuhnya Kerajaan Rura. Kerajaan Duri diperkirakan termasuk yang paling 

tua diantara kerajaan-kerajaan yang masuk ke dalam federasi Massenrempulu. Tahun 

terbentuknya tidak diketahui secara pasti. Kerajaan Duri pertama kali dipimpin oleh 

Nene Matindo Damang
61

 yang bergelar Pake Lalona. Resminya Nene Matindo 

Damang sebagai raja pertama di Duri menyimbolkan berdirinya Kerajaan Duri.
62

 

Sebelum Nenek Matindo Damang bersedia dilantik oleh masyarakat Duri 

sebagai raja mereka, dia baru bersedia menjadi raja jika rakyat siap menaati beberapa 

persyaratan yang dikemukakan olehnya, yaitu: 
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Edward L. Poelinggomang, dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1, h. 17. 
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 Nene matindo Damang secara harfiah berarti Nenek yang beradu (mangkat) di Damang, 

dan bukan nama pribadinya, tetapi gelar yang diberikan oleh penulis lontarak Duri setelah raja itu 

mangkat.  
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Rimba Alam A. Pangerang, Sejarah Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan (Makassar: Dinas 
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a. Jangan sekali-kali mengambil barang kepunyaan orang lain, sebab kalau hal itu 

terjadi maka berarti kampung telah kotor; 

b. Jangan engkau mengharapkan orang lain mendapatkan kesulitan akibat 

perbuatanmu. Kalau hal itu mulai dilakukan, maka hukum rimba akan berlaku di 

kampung; 

c. Jangan sekali-kali melawan orang tuamu, kalau hal ini sudah dilakukan maka adat 

akan rusak; 

d. Jangan menjatuhkan orang yang bersandar padamu. Kalau hal ini dilakukan, maka 

setiap manusia sudah tidak saling membutuhkan lagi (tidak dapat memegang 

amanah); 

e. Jangan engkau melawan orang yang kalah (yang lemah) kalau hal ini dilakukan 

maka tidak ada lagi orang baik di kampung.
63

 

Dalam catatan Lontarak Duri diceritakan bahwa dari pernikahan antara Nene 

Matindo Dama (Pake Lalona) dengan Cirinna Sambo Langik dikaruniai seorang putra 

bernama Lambe yang kelak akan menjadi Pake (raja) sebagai pengganti ayahandanya. 

Dinamakan Lambe
64

 sebab dia memiliki akalnya yang panjang, luas pengalamannya, 

jauh perjalanannya. 
65

 

Setelah naiknya Lambe Pake Lalona sebagai raja, dia menetapkan kebijakan 

adat bahwa tugas raja dan dewan pemangku adat Duri adalah sebagai berikut: 

a. Pemariwanggi i to padang (memakmurkan negeri); 

b. Pakacolli‟ i to daun kaju (menyuburkan pohon-pohon); 

c. Lampe mariri‟ i pareta‟ (membuat padi menguning); 
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Andi Zainal Abidin, Capita  Kebudayaan Sejarah Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press, 1999), h. 115-116. 
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Kata lambe dalam bahasa daerah Massenrempulu bermakna panjang, luas, dan jauh.   
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Rimba Alam A. Pangerang, Sejarah Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan, h. 169. 
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d. Napacinnonggi i wainta‟ (menjernihkan air yang mengalir); 

e. Lampemaroahhi i kampongta‟ (memajukan dan meramaikan negeri).
66

 

Ketentuan adat tentang fungsi raja menurut Lambe Pake Lalona (Raja Duri II) 

dirumuskan secara simbolis sebagai “lussunna api (panasnya api), iri‟na angin 

(hembusan angin), cakke‟na wai (dinginnya air), lappahna lino (datarnya bumi), dan 

nyawana sangganna to tuo (jiwa segala yang hidup). Sementara prinsip hidup yang 

harus dimiliki dan ditaati oleh seorang raja (pake) sebagai berikut: 

a. Jangan suka marah; 

b. Selalu sepakat dengan Dewan Pemangku Adat; 

c. Jangan memandang rendah orang lain; 

d. Jangan engkau mudah mempercayai laporan yang menjelekkan orang; 

e. Jangan menyuruh orang mengerjakan sesuatu yang diluar kemampuannya; 

f. Jangan sekali-kali melupakan janjimu kepada orang lain; 

g. Jangan membiarkan sanak saudaramu berbuat tidak patut terhadap orang lain; 

h. Pertimbangkan baik-baik jika ada seseorang membawa berita kepadamu; 

i. Tunjukkan simpati dan perhatian kepada semua orang.
67

 

Raja bukanlah pemegang kekuasaan satu-satunya, dan dewan pemangku adat 

bukanlah sekadar pembantu raja sehingga Lambe Pake Lalona sebagai raja 

memutuskan bahwa wewenang dan kewajiban para tangke (kepala-kepala persatuan 

adat) adalah: 

                                                             

 
66

Andi Zainal Abidin, Capita  Kebudayaan Sejarah Sulawesi Selatan, h. 116. 
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a. Kamulah pemangku adat yang menentukan kadar emas yang mudah menjadi tua; 

b. Kamulah pemangku adat yang menetapkan keputusan atau membatalkan; 

c. Kamulah pemangku adat yang memelihara adat, memegang peraturan, tempat 

terhempas yang kuat, tempat berlindung bagi orang lemah; 

d. Bila pemangku adat salah, maka dunia akan kacau balau, perempuan akan mati 

bersalin, penyakit akan menjalar dan kampung-kampung akan terbakar.
68

 

Pada saat periode pemerintahan Lambeh Pake Lalona berakhir, diganti oleh 

anaknya yang bernama Pasalin (Pake III) dan dimasa inilah puncak kejayaan 

Kerajaan Duri. Karena kemakmuran rakyat dibawah pimpinan Pake Pasalin, maka 

diberilah gelar Salumbun ri Duri (pelindung rakyat).
69

 Kemakmuran yang dialami 

oleh masyarakt Duri pada periode tersebut setidaknya disebabkan oleh dua faktor, 

yaitu (1) kemajuan pertanian sebagai mata pencaharian mereka, dan (2) jalannya 

sistem pemerintahan. Pembagian tugas kerajaan pada periode Pake Pasalin telah 

dilakukan secara terstruktur, mulai dari petugas wakil raja sampai pada petugas yang 

mengurusi masalah keamanan kerajaan telah diatur dengan jelas. Hubungan antara 

kerajaan-kerajaan lain juga mengalami perekembangan.
70

 

Meskipun posisi Pasalin sebagai raja yang dicintai dan disegani oleh 

masyarakatnya, bukan berarti dia tidak memiliki masalah yang amat sangat 
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Pangadereng Vol. 5 no. 2 (Desember 2019), h. 281.  
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memberatkan dirinya. Masalah yang dikhawatirkan itu adalah kepada siapa diantara 

ke tiga putranya (Kaka Mariang, Mariang, dan Adi Mariang)  yang menggantikan 

posisi dirinya setelah tidak mampu lagi menjabat sebagai raja sebab ketiga putranya 

memiliki hak yang sama atas tahta kerajaan. Tetapi jikalau dia salah mengambil 

keputusan tidak diragukan lagi akan terjadi perebutan kekuasaan yang tentu akan 

berdampak pada kehancuran Kerajaan Duri sendiri.
71

 

Setelah Pake Pasalin menemukan solusi untuk masa depan Kerajaan Duri, dia 

lalu mengutarakan pikirannya kepada Pabbicara Nene Bassaran. Akhirnnya, mereka 

sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat kerajaan. Perangkat 

kerajaan yang menghadiri pertemuan tersebut yakni para pemangku adat, Pabbicara 

Nene Bassaran, dan ketiga putra raja. Pernyataan Pake Pasalin di hadapan para 

pejabat kerajaan dijelaskan dalam Lontarak Duri sebagai mana yang diterjemahkan 

oleh M. Natsir Sitonda bahwa: 

Kalau tidak karena kita memperkirakan bahwa akan timbul bencana di negeri 
kita Duri ini dan akan menghancurkan penduduk  di negeri ini, hal ini bisa 
terjadi kalau kita salah dalam mengambil kebijaksanaan. Maka apa yang 
terpaksa kita lakukan nanti, sudah bertentangan dengan kebijakan kita 
sebelumnya. Dimana biasanya justru anak yang bertebaran yang kita usahakan 
untuk kita kumpulkan dalam satu rumpun, tetapi kali ini justru anak yang 
bersatu akan kita sebarkan. Tetapi hal ini kita lakukan karena keadaanlah yang 
memaksa dan tidak harus menjadi demikian. Dimana Kerajaan Duri harus 
dibagi dalam tiga wilayah, tetapi pada dasarnya negeri ini tetap negeri Duri, 
meskipun nantinya telah terbagi.

72
 

 
Berbekal kesepakatan dari seluruh aparat kerajaan, maka wilayah Kerajaan 

Duri dibagi menjadi tiga bagian. Oleh karena itu, Kerajaan Duri pasca pembagian 
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dikenal juga dengan Kerajaan Tallu Batu Papan. Pembagian wilayah Kerajaan Duri 

sesuai dengan kesepakatan adalah sebagai berikut:
 73

 

a. Kaka Mariang (La Gali) diberikan tanggung jawab untuk memerintah di Buntu 

Duri, pusat Kerajaan Duri. Kerajaan La Gali kemudian dikenal dengan Kerajaan 

Malua. 

b. Mariang (I Lorong) diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan di 

wilayah Kerajaan Duri bagian Utara. Kerajaan tersebut kemudian dinamakan 

Kerajaan Alla. 

c. Adi Mariang (La Buttu) dipercaya untuk memerintah di daerah wilayah Duri 

bagian selatan. Wilayah kekuasaan Adi Mariang kemudian dinamakan Kerajaan 

Buntu Batu. 

Setelah Pake Pasalin membagi wilayah Kerajaan Duri menjadi tiga kerajaan, 

dia berpesan kepada seluruh rakyatnya bahwa “Wahai seluruh masyarakat Duri, 

kalian semua adalah saudara. Hanyalah kalau burung gaga berubah bulunya menjadi 

putih, bulu kakak tua berubah jadi hitam, pa‟pah to laso malando to telek, barulah 

persaudaraan kalian akan berpisah. Walaupun bumi runtuh, dan langit roboh namun 

persaudaraan kalian jangan sampai berpisah. Kalian tidak boleh berpisah walaupun 

ada yang akan ditarik naik ke atas langit tingkat tujuh dan ada yang ditenggelamkan 

ke dalam dunia (tanah) oleh Dewata. Jangan sampai ada rasa iri di dalam hatinya 

karena kalian semua bersaudara. Tanamkanlah dan Taatilah bahwa kalau ada yang 
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terkhilaf yang lain wajib mengingatkan. Kalau ada yang rebah yang lain harus 

menegakkan. Kalau ada yang hanyut yang lain harus segera memungut. Kalian harus 

bergandengan tangan, bukan saling menyiku satu sama lain. Saling mempercayailah 

satu sama lain. Jangan mengharapkan kekhilafan saudaramu. Kalian harus senasib 

sepenanggung. Bersama mendapat keuntungan dan bersama pula menanggung 

kerugian. Kalian harus sehidup semati”.
74

 

Kerajaan Buntu Batu yang merupakan bagian dari federasi Tallu Batu Papan 

adalah negeri pegunungan yang ketinggiannya bervariasi. Kerajaan Buntu Batu 

berbatasan dengan distri Curio (Allaq) dan Kerajaan Malua di bagian Utara. 

Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Luwu yang dibatasi oleh 

pegunungan. Sementara di bagian selatan berbatasan dengan Banti dan Anggeraja 

(keduanya adalah wilayah Kerajaan Malua).
75

 

Kerajaan Buntu Batu meliputi kampung-kampung berikut ini; Buntu Batu, 

Bungin, Tallungtondok, Nusa, Podi, Pabetengan, Pongkoh, Parakkak, Koddah, 

Kollong, Dapo, Rumbia, Kanawe, Madatah, Mabiah, saborang, Kou, Tobaka, 

Buntubai, Buntukiki, Kasui, Bontongan, Padangbatu, Lahabakh, mammaallo, 

Burandang, Dante, Pangembongan, Bumbung, Tampung, Balatedong, Dantesissik, 

Saqpuq, Lopi, Napo, Parondo, Kalise, Kalimbuah, Kamiri, Tanan, Buntuampang, 

Tanabulan, Gura, Balombong, Raqcak, Buwali, Buntusapan, Matarin, Laade, 
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Tantidoh, Kadoasik, Gandeng, Pangbuluran, Paciro, Meawa, Buntubaine, Peawan, 

Matongon, Bombomling, Kendenan, Tongkonan, Awoh, Buntu Tonggoh, Salonggeq, 

Loqsok, Popalli, Loqkok, Babakaloh, Koro, Sumbang, Tabang, Kanan, Pocok, Rante 

Lemo, Pasui, Bangkan, Pendoketan, Barakkaq, Kalaciri, Banca, Bangkan, Uru.
76

 

Struktur pemerintahan di Kerajaan Buntu Batu sama dengan sistem 

pemerintahan yang berlaku diseluruh federasi Kerajaan Duri. Pemerintah kerajaan 

tertinggi diduduki oleh seorang raja yang bergelar aru dibantu oleh suatu dewan adat 

yang terdiri dari seorang sullewatang dan pabbicara yang berasal dari Pasui dan 

Baraka. Kemudian setelah Islam masuk di Kerajaan Buntu Batu pada abad ke-17 M., 

sara‟ (agama) disejajarkan kedudukannya dengan adat dalam kehidupan masyarakat. 

Para pejabat sara‟ mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Adapun 

kepala-kepala kampung diberi gelar matoa.
77

 

Kedatangan para penjajah Belanda di Sulawesi Selatan berdampak besar 

terhadap kondisi sosial-politik di wilayah tersebut, termasuk di Kerajaan Buntu Batu. 

Massenrempulu secara umum dan Kerajaan Buntu Batu secara khusus merupakan 

penghasil kopi yang sangat dibutuhkan oleh para pedagang sebagai salah satu 

komoditas ekspor. Hal ini membuat Belanda berusaha untuk menaklukkan dan 

menguasai Kerajaan Buntu Batu. Hasil bumi inilah yang ingin dimonopoli oleh 

Belanda dengan jalan membeli langsung dari pedagang-pedagang atau membeli 

langsung dari petani kopi dengan harga murah yang merugikan para petani dan 
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pedagang lokal.
78

 Kopi pada umumnya banyak ditanam di Rante Lemo, Kalaciri, 

Lokkoq Lumbang, Roso, Paroppoq, Bangkan, Bontongan, Salonggeq, dan seluruh 

kawasan di kaki pegunungan.
79

 

Pemimpin kerajaan yang tergabung dalam federasi Massenrempulu (Kerajaan 

Maiwa, Enrekang, Batu Lappa, Tallu Batu Papan (Allak, Malua, Buntu Batu), dan 

Kassa) selalu membantu kerajaan tetangga yaitu konfederasi Ajatappareng untuk 

melawan pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan wilayah Massenrempulu termasuk 

wilayah Kerajaan Buntu Batu sering dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan lain yang 

menentang pemerintahan Hindia Belanda sebagai tempat pertahanan terakhir dan juga 

dijadikan lokasi pengunduran diri apabila didesak oleh serangan Belanda.
80

 

Pada tanggal 1 Oktober 1904 ketika Gubernur Jenderal W. Roosemboon 

digantikan oleh Gubernur Jenderal J.B. Van Heutz di Batavia. Gubernur baru ini 

menjalankan kebijaksanaan sendiri terutama menghadapi daerah-daerah yang tetap 

melakukan perlawanan terhadap Belanda, seperti Aceh dan Sulawesi Selatan. 

Kebijakan Van Heutz adalah semua kerajaan-kerajaan yang berstatus kerajaan 

sahabat yang disebut zelfbestuurender landschappen di Sulawesi Selatan harus 
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ditundukkan benar-benar dengan kekerasan senjata, kemudian raja-raja itu disuruh 

menandatangani perjanjian yang disebut “Korte Verklaring” (Perjanjian Pendek).
81

 

Isi perjanjian pendek yang ditujukan oleh Gubernur Hindia Belanda kepada 

raja-raja yang melakukan perlawanan lalu ditaklukkan adalah sebagai berikut: 

PERJANJIAN PENDEK 

I. Bahwa negeri …… adalah menjadi satu bagian dari Hindia Belanda dan oleh 
karena itu maka takluklah negeri …… dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda 
dan wajiblah raja …… senantiasa setia kepada raja Belanda dan kepada 
wakilnya yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda. 

II. Bahwa raja …. mengaku dan berjanji, bahwa beliau tidak akan mengadakan 
hubungan yang bersifat ketatanegaraan dengan kekuasaan-kekuasaan asing 
dan musuh Belanda adalah juga musuh raja …… sahabat Belanda adalah juga 
sahabat raja ….. 

III. Bahwa raja …… mengaku dan berjanji akan mentaati segala peraturan 
mengenai negeri …… yang telah atau yang akan ditetapkan oleh atau atas 
nama raja Belanda, maupun oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau oleh 
wakilnya dan selanjutnya raja …… akan turuti segala perintah yang telah 
diberikan atau yang akan diberikan kepadanya oleh atau atas nama Gubernur 
Jenderal  Hindia Belanda atau wakilnya.

82
 

 
Pada tanggal 1 Maret 1906, Mayor de Wijs sebagai utusan Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda berhasil menguasai Kerajaan Enrekang yang membuat Ratu 

Pancaitana terpaksa menerima perjanjian pendek antara Kerajaan Enrekang dan 

Kolonial Belanda pada tanggal 4 Maret 1906. Sejak itulah Enrekang dijadikan pusat 

kedudukan pemerintah Hindia Belanda di daerah Massenrempulu untuk menguasai 
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benteng-benteng lainnya yang belum ditaklukkan seperti benteng Kotu Bamba Puang, 

Alla dan Buttu Batu.
83

 

Meskipun Kerajaan Enrekang telah dikuasai oleh Belanda, bukan berarti 

perjuangan masyarakat Massenrempulu juga berakhir. Kehadiran La Rangnga 

mempersatukan barisan federasi Kerajaan Massenrempulu membangkitkan kembali 

semangat para tokoh perjuangan beserta rakyat untuk melawan pemerintahan 

Belanda. Beberapa tokoh yang muncul untuk memimpin rakyat dalam melakukan 

perlawanan diantaranya; Daenna Marajang dan Arung Pati yang memimpin 

perjuangan di Kerajaan Kalua, Imam La Rajja berjuang di Benteng Bambapuang dan 

Benteng Kotu, Aru La Gali berjuang di benteng Alla dan Puanna Seppu di Benteng 

Buttu Batu dan perjuangan Ambe Kada di Buntu Batu.
84

 

Pertempuran antara penjajah Belanda dengan Ambe Kada yang memimpin 30 

orang lasykar Buntu Batu di dekat Kande Api dan Buntu Lambaq mulai dari tanggal 

7 Desember 1907 sampai dengan 3 Januari 1908. Perlawanan itu dapat dipatahkan 

oleh Belanda sehingga semua lasykar Buntu Batu melaporkan diri kepada pemerintah 

sipil Belanda sebagai tanda penyerahan diri.
85

  

Perlawanan Ambe Kada menurut pemerintah Belanda bukanlah 

pembangkangan secara kolektif tetapi hanyalah pembangkangan secara personal. 

Sesuai dengan apa yang tercatat di dalam nota D.F. Van Braam Morris bahwa Buntu 
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Batu secara keseluruhan tidak pernah turut mengambil bahagian dalam suatu 

perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, perjanjian pendek 

ditanda tangani oleh Buttu selaku Aru Buntu Batu di Pare-pare pada tanggal 11 

Januari 1909 M. disetujui dan dikuatkan dengan surat keputusan pada tanggal 9 Juni 

1909 No. 29.
86

 

Pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang dapat menguasai Hindia Belanda 

(Nusantara). Satu demi satu wilayah kekuasaan Hindia Belanda ditaklukkan dan 

akhirnya Jepang berhasil menduduki Indonesia secara keseluruhan. Batavia diduduki 

pada tanggal 5 Maret 1942, dan tiga hari kemudian Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda Mr. Jhr. Tjarda van Stakenborg Stachouwer bersama komandan tentara 

KNIL Letnan Jenderal Hein Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang 

diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati (Jawa Barat) pada tangga 9 Maret 

1942.
87

 

Setelah Jepang menguasai wilayah Indonesia, wilayah ini dibagi ke dalam tiga 

wilayah pemerintahan yaitu:
88

 

a. Wilayah I pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas). Wilayah 

meliputi daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta (Batavia). 
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b. Wilayah II pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara keduapuluh lima). 

Wilayahnya meliputi pulau Sumatra dan pulau-pulau di sekitarnya yang pusatnya 

di Bukittinggi. 

c. Wilayah III pemerintahan Angkatan Laut (Armada Selatan kedua). Wilayahnya 

meliputi Kalimantan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Berpusat di 

Makassar. 

Kekalahan Belanda atas Jepang disambut gembira oleh masyarakat Indonesia 

termasuk di Sulawesi Selatan. Rakyat Sulawesi Selatan menyambut dengan gembira 

kedatangan tentara Jepang seperti menyambut kedatangan “saudara tua” sebagaimana 

yang dicanangkan oleh propaganda Jepang sendiri. Penduduk melihat suatu peristiwa 

kebebasan terjadi. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari penjajahan Belanda. 

Detik-detik permulaan ini membawa banyak harapan bagi pegawai negeri, bagi 

polisi, bagi pendidik dan sebagainya.
89

 

Tidak lama setelah kedatangan Jepang di Kota Makassar dengan membawa 

semboyan “kemakmuran bersama” para tokoh pergerakan seperti St. Muh. Jusuf 

Samah dan kawan-kawan melihat bahwa politik licik Jepang lebih berbahaya dari 

kolonialisme Belanda. Hal ini terbukti setelah pemerintah Jepang berusaha memaksa 

rakyat menuruti kehendaknya demi kemenangan perang Dai Tooa. Tindakan diktator 
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militer segera nampak. Disana sini rakyat disiksa dan dipaksa menyokong perang Dai 

Tooa.
90

 

Dari Makassar tentara Jepang mengadakan serangan kilat ke pedalaman 

Camba dan Enrekang yang merupakan pertahanan terakhir Belanda di Sulawesi 

Selatan. Khusus di daerah Enrekang, tentara Jepang pertama mendarat pada bulan 

Februari 1942. Setelah Jepang dapat merebut benteng pertahanan Belanda yang 

berada di kampung Kotu, Mendatte dan Bambapuang para tentara Jepang kembali 

lagi ke Makassar. Tahun 1943 tentara Jepang kembali datang ke daerah ini dibawa 

pimpinan Tapio Kokuda. Awal pertama kedatangan mereka disambut baik oleh 

masyarakat karena anggapan mereka bahwa tentara Jepang telah penyelamatkannya 

dari penjajahan Belanda yang berlangsung puluhan tahun lamanya. Namun beberapa 

lama setelah kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat pribumi, militer Jepang 

mulai bersikap otoriter kepada masyarakat lokal yang puncaknya adalah penindasan 

sehingga memaksa masyarakat setempat melakukan perlawanan.91
    

Struktur pemerintahan Jepang di wilayah Massenrempulu tetap menggunakan 

sistem pemerintahan yang ditinggalkan Belanda, dengan tetap memberi peran kepada 

penguasa-penguasa dalam pemerintahan. Jepang hanya mengganti setiap tingkatan 

pemerintahan seperti merubah nama Onder Afdeling menjadi Gun-Co yang berarti 

kewedanan. Oleh karena itu pada masa Hindia Belanda disebut Onder Afdeling 
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Enrekang menjadi Gun-Co Enrekang. Di bawah tingkatan Gun-Co ada Sontyo yang 

sebelumnya bernama Landschap (setera dengan Camat). Bekas wilayah Kerajaan 

Duri dibagi ke dalam dua Sontyo yaitu Sontyo Allak dan Sontyo Malua. Dan terakhir 

adalah tingkatan Kutyo (setara dengan Desa) seperti Kutyo Barakkaq, Kutyo Pasui, 

Kutyo Panyuraq, dan sebagainya.
 
Kampung-kampung tersebut adalah bekas wilayah 

Kerajaan Buntu Batu yang pada zaman Jepang masuk ke dalam wilayah Sontyo 

Allak.92 

Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu yang 

memberikan peluang besar kepada Indonesia untuk memerdekakan diri. Peluang 

tersebut tidak disiasiakan oleh para tokoh pendiri bangsa sehingga pada hari Jum‟at 

tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan pernyataan kemerdekaan 

(proklamasi) dihadapan sekelompok orang yang relatif sedikit jumlahnya di luar 

rumahnya sendiri tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta Pusat.
93

 

Sebagai negara yang baru merdeka, mencari sistem pemerintahan yang sesuai 

dengan jati diri suatu bangsa bukanlah hal yang mudah. Lima tahun pasca pembacaan 

proklamasi (1945-1950) merupakan kisah tentang kegagalan rentetan pimpinan untuk 

memenuhi harapan-harapan tinggi yang termkatub dalam pancasila. Memasuki tahun 

1950 M. kendali pemerintahan berada ditangan kaum nasionalis perkotaan dari 

generasi yang lebih tua dari partai-partai sekuler dan Islam yang terkemuka. Ada 
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suatu kesepakatan umum bahwa demokrasi diinginkan dan itulah sistem 

pemerintahan yang diinginkan oleh seluruh kalangan.94 

Ketegangan politik pada tahun 1950 bukan hanya terjadi di ibu kota tetapi 

juga terjadi di wilayah Indonesia bagian timur khususnya di Sulawesi Selatan yang 

dikenal sebagai Negara Indonesia Timur (NIT). Ketegangan itu terjadi karena 

masyarakat Sulawesi Selatan berkeinginan membubarkan NIT dan RIS kembali 

menjadi RI. Para aktivis seperti Jusuf Bauty, Makkaraeng Daeng Manjarungi, Muh. 

Rir Amin Daud, dan lain-lain memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi 

bernama Biro Perjuangan Pengikut Republik Indonesia (Biro PPRI) yang diketuai 

oleh Jusuf Bauty. Langkah pertama yang dilakukan oleh para aktivis untuk 

membubarkan Negara Indonesia Timur (NIT) ialah melakukan demonstrasi secara 

besar-besaran di kota Makassar. Tanggal 13 Maret 1950 rapat panitia dilaksanakan, 

dan diputuskan bahwa pada tanggal 17 Maret 1950 demonstrasi itu akan 

dilaksanakan. Setelah tibanya waktu yang telah ditentukan, demonstran berkumpul 

sebanyak 200.000 orang.95 

Setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

berbagai aturan pemerintah direvisi kembali mulai dari tingakat pusat hingga tingkat 

daerah. Pada tanggal 4 Juli 1959 dengan ditetapkannya UU No. 29 Tahun 1959 

mengenai pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang dikenal Daerah 
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Swatantra Tingkta II (DASWATI II) memutuskan bahwa Kabupaten Pare-pare dibagi 

menjadi lima Daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II) yang meliputi: 

a. Daswati Kotamadya Pare-pare 

b. Daswati II Barru 

c. Daswati II Sidenreng Rappang 

d. Daswati II Pinrang 

e. Daswati II Enrekang.96 

Terbitnya undang-undang No. 29 tahun 1959 juga membubarkan Swapraja-

Swapraja Sulawesi Selatan termasuk Enrekang. Hak dan wewenang Swapraja beralih 

menjadi urusan otonom daerah yang bersangkutan. Pembentukan Daswati II 

Enrekang dilakukan pada tangga 19 Pebruari 1960 dan kemudian Daswati berubah 

nama menjadi kabupaten sesuai dengan peraturan undang-undang No. 18 Tahun 1965 

tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Nama kabupaten direvisi menjadi 

Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang sesuai dengan undang-undang No. 5 Tahun 

1974 yang membawahi lima kecamatan yakni: 

a. Kecamatan Maiwa 

b. Kecamatan Enrekang 

c. Kecamatan Anggeraja 

d. Kecamatan Allak 

e. Kecamatan Baraka.97 
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Wilayah Kecamatan Baraka sebagian besar meliputi bekas wilayah Kerajaan 

Buntu Batu. Kecamatan Baraka sebelum mengalami pemekaran luas wilayahnya 

adalah 285, 80 Km
2
 atau 16% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang yang menaungi 

dua puluh desa dan kelurahan yaitu Kadingeh, Ledan, Potok Ullin, Eran Batu, 

Langda, Pasui, Janggurara, Banti, Perangian, Parinding, Tomenawa, Baraka, Lunjen, 

Bontongan, Buntu Mondong, Latimojong, Pepandungan, Kendenan, Salukanan, dan 

Tirowali. Kecamatan ini berpusat di Baraka.98 

Tanggal 19 Januari 2007 Kecamatan Buntu Batu resmi menjadi salah satu 

kecamatan di Kabupaten Enrekang sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Baraka.  

Luas wilayahnya adalah 126, 65 Km
2
 berbatasan dengan Kecamatan Baraka di 

sebelah Barat dan Utara. Semetara disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Bungin. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kabuputen Luwu. Kecamatan Buntu 

Batu terdapat delapan desa yaitu Desa Lunjen, Desa Pasui, Desa Langda, Desa 

Ledan, Desa Buntu Mondong, Desa Eran Batu, Desa Potokullin, dan Desa 

Latimojong. 

D. Pernikahan dalam Tinjauan  Islam 

1. Pengertian Pernikahan 

Kata nikah (النكاح) menurut Ibn Faris sebagaimana yang dikutip oleh M. 

Dahlan. M  terdiri dari huruf nūn, kāf, dan ha yang berarti al-bidaa‟, yakni hubungan 
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seksual atau al-jimaa‟. Pengertian lain dari nikah ialah و هوالوطء والضم. Al-wath‟u 

(bersenggama), dan atau al-dhammu (bercampur). Kata nikah tersebut, sering 

disepadankan dengan kata ziwaj atau tazwij karena memiliki kesamaan makna. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian 

antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.
99

 

Nikah menurut istilah didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ahli, namun 

perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakikat yang ingin dituju. Oleh karena itu 

penulis hanya mengambil satu pendapat yang dianggap mewakili seluruh pendapat-

pendapat lainnya. Kompalasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan pernikahan 

adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhah (perjanjian yang kukuh) untuk 

menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.
100

 

2. Tujuan Pernikahan dalam Agama Islam 

Islam memberi perhatian besar dan rincian menyangkut perkawinan. Perhatian 

tersebut sebab dalam pandangan Islam persoalan manusia dan hubungan suami istri 

serta kesucian keturunan merupakan sesuatu yang harus dipelihara lagi jelas 

keturunannya. Di dalam pernikahan, Allah swt. menetapkan suatu ikatan suci yaitu 

ijab qabul atau akad nikah. Dengan dua kalimat yang sederhana yakni ijab dan qabul 

terjadilah sebuah perubahan besar dimana yang sebelumnya adalah sesuatu yang 

haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan 
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kebebasan menjadi tanggung jawab. Dengan kata lain, sesuatu yang sebelumnya 

didorong oleh hawa nafsu berubah menjadi dorongan karena cinta dan kasih sayang. 

Begitu besarnya perubahan tersebut sehingga Al-Qur‟an menyebut akad nikah 

sebagai mitsaqan ghalidzha (perjanjian yang berat). Kata mitsaqan ghalidzha hanya 

tiga kali disebut dalam Al-Qur‟an. Pertama, ketika Allah swt. membuat perjanjian 

dengan Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kedua, ketika Allah swt. mengangkat bukit tsur di 

atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah 

swt.
101

 

Perjanjian yang agung itu (akad nikah) wajib dipenuhi hak-haknya sebab 

dengan perjanjian tersebut sehingga kehormatan kedua pasangan yang paling 

tersembunyi menjadi halal untuk dinikmati pasangannya. Hak-hak perjanjian yang 

agung itu ialah tidak boleh dicederai dengan ucapan dan perbuatan yang menyimpang 

dari hakikat perjanjian itu sendiri, sebagaimana firman Allah swt. 

                       

                              

                         

Terjemahannya: 

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu 

telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, 

Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. 

Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta 

dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan 
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mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) 

dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah 

mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa/4:20-21).
102

 
 

Begitu mulianya sebuah pernikahan dalam Islam sehingga Al-Qur‟an 

menyebutkan kata nikah dan kata jadinya sebanyak 23 kali.
103

 Selain kata nikah, Al-

Qur‟an juga menggunakan redaksi lain, yaitu kata zawj dalam berbagai bentuknya 

yang terulang sebanyak 80 kali.
104

 Diantara ayat-ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan 

tujuan pernikahan dapat dilihat pada ayat berikut ini: 

                               

                    

Terjemahannya: 

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu 

sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan 

(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada 

sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan 

melihat (QS. Asy-Syūrā/42: 11).
105

 
 

                          

                     

Terjemahanya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir (QS. Ar-Rūm/30: 21).
106

 

 

                          

                  

Terjemahanya: 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan 

kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), Maha mengetahui (QS. An-Nūr/24:32).
107

 
 

                        

                        

                          

                       

Terjemahanya: 

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. 

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada 

perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 

nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) 

sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman 

lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka 

mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar 

mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah/2: 221).
108
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Tujuan utama pernikahan menurut Sayyid Sabiq dapat dibagi ke dalam tiga 

bagian sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Saleh Ridwan, sebagai berikut:
109

 

a. Melindungi manusia dari kekacauan jiwa. 

 Naluri seks makhluk hidup secara umum dan manusia secara khusus kuat dan 

keras. Maka Allah swt. ingin menyelamatkan manusia dari kekacauan, sebab jika 

naluri itu tidak tersalurkan maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan 

jiwa dan menerobos jalan yang terlarang. Menikah adalah jalan terbaik untuk 

menyalurkan dan memuaskan naluri seks itu. Dengan kawin badan menjadi segar, 

jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang 

menikmati barang yang halal. 

b. Melestarikan hidup manusia 

Manusia adalah khalifah Allah swt. di permukaan muka bumi yang 

diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Untuk melanjutkan tugas itu maka sangat 

diperlukan generasi pelanjut bagi tugas mulia ini. Melalui pernikahan inilah proses 

kesinambungan dapat tercapai karena dengan pernikahan seseorang dapat memeroleh 

keturunan secara sah (halal). Hal ini berarti bahwa perkawinan sangat dibutuhkan 

untuk melestarikan hidup manusia dan memelihara keturunannya yang oleh Islam 

sangat diperhatikan. 

c. Mengabdi kepada Allah Swt. 
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Pernikahan bukan hanya sekedar jalan menghalalkan hubungan seksual dan 

berakhir dengan memperoleh keturunan, tetapi pernikahan merupakan sebuah 

perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizhah) yang diridai oleh Allah swt. sebagai jalan 

meraih sakinah mawadah wa rahmah (ketenangan hidup, cinta dan kasih) yang harus 

disyukuri dan dijaga. Sehingga jika cinta putus masih ada kasih, dan kalaupun kasih 

pupus masih ada amanah yang diterima dari orang tua dan dikukuhkan dengan 

kalimat dan nama Allah Swt.  

3. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Ajaran Agama Islam 

Pernikahan yanag sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan 

syarat. Rukun dan syarat pernikahan memiliki perbedaan. Rukun pernikahan adalah 

hakikat dari pernikahan. Artinya, hilangnya salah satu rukun tersebut maka 

pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sementara syarat pernikahan adalah sesuatu 

yang mesti ada dalam penikahan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat 

pernikahan, misalnya; mempelai laki-laki dan mempelai perempuan disyaratkan tidak 

mempunyai hubungan nasab. Adapun perincian menyangkut rukun dan syarat 

pernikahan, antara fukaha yang satu dengan fukaha lainnya ada perbedaan. Perbedaan 

tersebut dijelaskan oleh Muhammad Husain al-Zahabiy bahwa Menurut Imam Malik, 

rukun pernikahan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai 

perempuan,wali, mahar, sigat. Sedangkan menurut Imam Syafi‟i bahwa rukun 

pernikahan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua 

orang saksi, sigat, dan ijab kabul. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 
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rukun pernikahan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua 

orang saksi, sigat, dan ijab kabul.
110

 

Lebih jelasnya perlu dijelaskan satu persatu rukun-rukun pernikahan sebagai 

berikut: 

a. Mempelai Laki-laki dan perempuan 

 Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan merupakan pihak-pihak yang 

hendak melakukan perkawinan. Oleh karena itu, baik mempelai laki-laki dan 

mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang 

dilakukan sah menurut syariat Islam. Adapun syarat-syarat mempelai laki-laki yaitu; 

(1) mempelai laki-laki beragama Islam, (2) terang bahwa mempelai laki-laki jenis 

kelaminnya adalah laki-laki, (3) orangnya diketahui dan tertentu, (3) calon mempelai 

laki-laki halal kawin dengan calon mempelai perempuan, (4) calon mempelai laki-

laki kenal pada calon istri serta tahu bahwa calon istrinya halal baginya, (5) calon 

suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan, (6) tidak sedang melakukan 

ihram haji dan umrah, (7) serta tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan 

calon istrinya dan tidak sedang mempunyai istri empat.
111

  

Sedangkan syarat mempelai perempuan adalah; (1) Muslimah (atau beragama 

samawi, tetapi bukan kafirah/musyrika) dan mukallaf, (2) tidak ada halangan syar‟i 

(tidak bersuami, tidak dalam masa iddah dan bukan mahram dari calon suami), (3) 

                                                             

 
110

Muhammad Husain al-Zahabiy, al-Syari‟ah al-Islamiyah (Cet. II; Mesir: Matba‟ah Dár al-

Ta‟lif, 1968), h. 50.  

 
111

Departemen Agama RI, Ilmu Fikih Jilid II (Cet. II; Jakarta: t.p., 1984/1985), h. 50.  



73 
 

 
 

tidak dipaksa, (4) orangnya jelas, (5) tidak sedang melaksanakan ibadah haji, (6) 

adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah 

apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
112

 

Berdasarkan beberapa syarat yang telah disebutkan, bagi calon mempelai 

perempuan masih terdapat pertimbangan lain yang penting, diantaranya adalah 

masalah nasab, sesusuan, mudzāharah, sumpah li‟ān yang merupakan larangan kawin 

untuk kawin selama-lamanya. Disamping itu, juga terdapat larangan kawin untuk 

sementara, diantaranya mengumpulkan (memadu) dua bersaudara maupun saudara 

sesusuan dalam waktu yang bersamaan, perempuan yang terikat dalam suatu 

perkawinan dengan laki-laki lain, perempuan yang sedang menjalani „iddah (baik 

„iddah cerai maupun „iddah yang ditinggal mati oleh suaminya), perempuan yang 

ditalak tiga, perempuan yang sedang melakukan ihram, dan juga perempuan yang 

musyrik.
113

 

b. Wali Nikah 

Mencermati makna kata wali secara universal, berasal dari bahasa Arab yaitu 

isim fa‟il, masdar-nya adalah wilayah. Kata wilayah secara etimologi berarti al-sultan 

(kekuasaan) dan al-qudra (kemampuan). Karena itu wali berarti sahib al-sultān (yang 

mempunyai kekuasaan dan kemampuan). Abu Zahrah mendefinisikan wilayah (wali) 
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sebagai kekuasaan yang berlaku terhadap akad yang dikehendaki.
114

 Jadi, dapat 

dikatakan bahwa wali adalah pemilik kekuasaan yang berlaku terhadap akad yang 

dikehendaki. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum 

yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.
115

 Dengan 

demikian wali memiliki kekuasaan, kemampuan dan kehendak sehingga mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dan menjadi penentu terhadap keabsahan suatu 

perkawinan. 

Wali dalam pernikahan terdiri dari tiga macam, yakni wali nasab (keturunan), 

wali hakim (penguasa), wali muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai 

perempuan). Wali nasab adalah anggota keluarga yang berasal dari keluarga 

mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari pihak ayahnya, saudara 

laki-laki sekandung dan seayah, kemenakan laki-laki sekandung dan seayah. 

Sedangkan wali hakim ini merupakan wali dari lembaga pemerintah bagi mereka 

yang tidak mempunyai wali yang berhak mengawinkan mempelai perempuan di 

tempat tersebut atau ada wali tetapi enggan menjadi wali. Begitu pula pada kondisi 

tertentu, wali enggan mengawinkan mempelai perempuan sehingga digunakanlah 

wali hakim.
116
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Adapun wali Muhakkam adalah wali yang diangkat oleh mempelai 

perempuan. Hal ini dapat saja terjadi apabila wali yang berhak tidak dapat 

melanjutkan tugasnya sebagai wali karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali 

hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka 

calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai 

pengetahuan keagamaan yang lebih baik untuk menjadi wali yang tidak mempunyai 

hubungan nasab dan juga bukan penguasa atau pemerintah.
117

 

c. Saksi 

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun yang menentukan keabsahan akad 

nikah. Oleh karena itu, peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh saksi dan 

ketidakhadiran saksi dalam akad nikah berakibat hukum pada tidak sahnya akad 

tersebut. Selain merupakan rukun nikah, saksi bertujuan untuk mengantisipasi 

kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi dikemudian hari jika para pihak 

terlibat perselisihan dan perkaranya sampai ke pengadilan. Dalam pelaksanaannya, 

saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta 

menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat ketika akad nikah dilangsungkan. 

Dalam hal ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang ditetapkan 

undang-undang mesipun dalam hukum agama, pernikahan tetap sah meskipun tidak 

dicatat.
118
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Menurut M. Quraish Shihab bahwa meskipun pernikahan tetap sah dalam 

konteks agama namun pernikahan di bawah tangan (baca; tidak dicatat) dapat 

mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya sebab melanggar ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulul amri). Al-Qur‟an memerintahkan setiap 

muslim untuk menaati ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum 

Allah swt. Dalam hal pencatatan, ia dipandang sejalan dengan semangat Al-

Qur‟an.
119

 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua 

orang saksi adalah tidak sah. Oleh karena itu, jika saksi tidak hadir pada saat ijab 

kabul pernikahan tersebut batal meskipun diumumkan kepada orang banyak dengan 

cara lain. Tidak sahnya pernikahan tanpa wali sejak lama dianut oleh para sahabat 

Rasulullah saw., tabi‟in dan ulama lainnya. Keharusan ada saksi dalam pernikahan 

disebabkan karena yang turut terlibat dalam pernikahan bukan hanya laki-laki dewasa 

tetapi beragam kalangan yang menghadirinya baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, 

dan anak-anak. Oleh karena itu, disyaratkan ada dua saksi yang jelas agar ayahnya 

nanti tidak mengingkari keturunannya.
120

 

d. Mahar 
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Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-

laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
121

 Dalam 

diskursus fikih munakahat, mahar disebut juga dengan sadaq. Sedangkan dalam 

bahasa Arab, mahar juga disebut al-nihlah, al-faridah, al-hiba‟, al-ajr, al-aqr, al-

álāiq, al-sadaqah, al-taul, al-kharas, dan al-nikah.
122

 Para Ulama mazhab fikih 

memiliki perbedaan dalam mendefinisikan mahar. Mazhab Hanafi mendefinisikan 

mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan atau 

disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. sedangkan Mazhab Maliki 

mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. 

Sementara mazhab Syafi‟i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib 

dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Adapun mazhab Hambali 

mendefinisikannya sebagai imbalan suatu perkawinan.
123

 

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami terhadap 

istrinya karena dua hal, yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama 
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sungguhan (bukan karena zina).
124

 Kewajiban memberikan mahar kepada istri 

didasarkan pada firman Allah swt. 

                

Terjemahanya: 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian yang penuh kerelaan (QS. Al-Nisa/4: 4).
125

 

 

  Mahar yang diberikan suami kepada istri dalam pernikahan harus memenuhi 

syarat-syarat mahar, yaitu: 

1) Benda yang dapat dimiliki dan halal diperjualbelikan. 

2) Mahar itu jelas jenis dan jumlahnya. 

3) Tidak terdapat unsur tipuan. 

4) Mahar yang diberikan harus dalam nikah yang sah, bukan nikah yang fasid.
126

 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, ulama mazhab menetapkan kriteria harta 

yang boleh dijadikan mahar. Menurut ulama mazhab Hanafi bahwa harta yang dapat 

dijadikan mahar adalah setiap harta yang bernilai bagi umat Islam dalam jumlah yang 

jelas serta mampu dibayarkan. Oleh karena itu, baik benda maupun manfaat atau jasa 

dapat dijadikan mahar, seperti mengajarkan ayat-ayat Al-Qur‟an kepada istri. Ulama 

mazhab Maliki memberikan kriteria harta yang dijadikan mahar adalah setiap harta 

yang diminati manusia dan dihalalkan syara‟ (seperti barang dagangan, hewan, uang, 
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dan benda tidak bergerak), bermanfaat, jelas jenis dan ukurannya, mampu dibayarkan 

serta suci. Sedangakan menurut ulama mazhab syafi‟i dan Hanbali bahwa harta yang 

dapat dijadikan mahar adalah setiap yang sah diperjualbelikan, sah pula dijadikan 

mahar apabila jelas ukurannya, mampu dibayarkan baik secara tunai maupun utang, 

baik berbentuk benda, pekerjaan maupun manfaat tertentu.
127

 

Dalam pelaksanaannya, mahar dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: 

1) Mahar al-musamma, yaitu mahar yang ditanyakan secara jelas dalam akad. 

Termasuk dalam mahar al-musamma adalah sesuatu yang diberikan suami kepada 

istrinya sebelum dan sesudah perhelatan pernikahan. Seperti pakaian pengantin, dan 

sesuatu yang sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku. 

2) Mahar al-misi‟. Untuk menentukan mahar jenis ini terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan pakar fikih. Ulama mazhab Hanafi mengemukakan bahwa 

mahar tersebut adalah sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang 

diterima oleh perempuan yang menikah dari pihak ayahnya (seperti adik/kakak 

perempuan dan kemanakan perempuan ayah). Karena itu, setiap daerah mempunyai 

ketentuan mahar yang sudah pasti sehingga ukuran yang diambil adalah kebiasaan 

yang berlaku dalam perkawinan keluarga ayah perempuan tersebut. Ulama mazhab 

Hambali menyatakan bahwa mahar al-misl adalah sejumlah mahar yang berlaku bagi 

keluarga perempuan dari pihak ayah dan ibu (seperti adik/kakak perempuan 

ayah/ibu). Sedangkan ulama mazhab Maliki dan Syafi‟i menyatakan bahwa mahar 
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misl dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam keluarga tersebut ketika 

melangsungkan pernikahan seorang perempuan. 

3) Mahar sirr yaitu mahar yang tidak diucapkan pada akad nikah, namun telah 

disepakati jumlahnya sebelum akad nikah dilangsungkan.
128

 

e. Ijab Qabul 

 Istilah ijab dan qabul adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan 

sepasang kata yang menandai sebuah akad. Kata ijab sendiri secara bahasa bermakna 

menetapkan sesuatu. Sedangkan secara istilah fikih nikah menjelaskan bahwa, ijab 

adalah ucapan dari pihak wali atau walinya untuk menikahkan wanita yang berada 

dalam perwaliannya kepada seorang laki-laki. Ucapan ijab harus dengan lafaz 

“nikah” atau “kawin” atau semua lafaz yang diambil dari keduanya. Adapun qabul 

adalah ucapan dari pihak suami atau wakilnya bahwa ia menerima akad nikah 

tersebut.
129

 

Ijab qabul sebagai rukun perkawinan wajib dilakukan sebagai pernyataan 

terbentuknya ikatan suami istri. Oleh karena itu, ijab qabul disebut juga akad nikah 

atau perjanjian pernikahan yang dilaksanakan secara lisan dan boleh secara tulisan 

serta menggunakan isyarat yang bisa dipahami. Di samping itu, ijab dan qabul harus 

dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan 

qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad. Demikian pula dalam 
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ijab dan qabul dapat didengar oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Namun 

demikian, ulama mazhab Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan qabul 

selama masih di dalam suatu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah 

satu pihak berpaling dari maksud akad yang dilahirkan.
130

 

4. Tahap-Tahap Pernikahan Perspektif Budaya Islam 

Proses pernikahan bagi umat Islam secara umum pada dasarnya terdiri dari 

tiga tahapan yaitu; pra pernikahan, prosesi pernikahan, dan pasca pernikahan. Adapun 

tata cara pernikahan umat Islam secara umum (budaya Islam) dapat diketahui pada 

tahap-tahap berikut ini: 

a. Pra pernikahan (Khitbah). 

Dalam fikih munakahat, khitbah berarti meminang yang dipandang sebagai 

langkah pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan. Para fuqahā mendefinisikan 

khitbah dengan pernyataan atau permintaan keinginan dari seorang laki-laki kepada 

seorang perempuan untuk menikahinya, dan pihak perempuan menyebarluaskan 

berita pertunangan.
131

 Pasal I Bab I huruf (a) memberikan pengertian peminangan 

sebagai kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang 

pria dengan seorang perempuan dengan cara yang baik (ma‟ruf). Dalam hal ini, 

peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkehendak mencari 
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pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan secara tidak langsung, yakni 

melalui perantara yang dapat dipercaya.
132

 

Tata cara peminangan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. Bahkan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa tata cara peminangan dikembalikan 

pada urf masing-masing masyarakat.
133

 Sebelum pelaksanaan peminangan 

seyogyanya pihak laki-laki menyelidiki keadaan perempuan yang hendak dipinang. 

Perihal yang begitu penting untuk diselidiki adalah agamanya, sebagaimana sabda 

Rasulullah saw. 

سَى سْنِهِنَّ ؛ فَ عَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لََ تَ نْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُ 

كِحُوهُنَّ عَلَى حُسْنُ هُنَّ أَنْ يُ رْدِيَ هُنَّ ، وَلََ تَ نْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ ؛ فَ عَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يطُْغِيَ هُنَّ ، وَانْ 

ينِ ، وَلَََمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ   .134الدِّ

Artinya: 

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi 

kecantikannya itu merusak mereka dan janganlah pula menikahi wanita 

karena harta-harta mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. 

Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, seorang wanita budak 

berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih 

utama dari mereka.” (HR Ibnu Majah).
135
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Dilihat dari sudut pandang lafadz, khitbah dibedakan ke dalam dua bentuk, 

yaitu pertama, peminangan dalam bentuk lafadz yang jelas, dimana ungkapan 

peminangan yang tidak mengandung pengertian lain kecuali meminang, seperti 

ungkapan “saya ingin meminang kamu”. Kedua, peminangan dalam bentuk lafadz 

sindiran, dimana peminangan yang dilakukan dengan menggunakan kalimat atau kata 

kiasan.
136

 

Dalam melakukan peminangan, pihak laki-laki dianjurkan untuk mengenal 

serta melihat perempuan yang hendak dipinang. Pernikahan yang sebelumnya tidak 

saling mengetahui dan mengenal biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu. 

Untuk menjaga batas kesopanan, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa anggota badan 

yang dapat dilihat bagi perempuan yang akan dipinang adalah muka dan telapak 

tangan. Muka dan telapak tangan perempuan dipandang memadai untuk mewakili 

fisiknya secara keseluruhan. Melihat muka perempuan dapat diketahui kecantikan 

fisiknya, sedang melihat telapak tangan perempuan dapat diketahui kesuburannya.
137

 

Peminangan pada hakikatnya bertujuan untuk memantapkan pilihan kepada 

perempuan yang akan dinikahi. Namun demikian, terdapat dua macam perempuan 

yang tidak boleh dipinang, yaitu: 

1) Perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Seorang laki-laki dilarang 

meminang perempuan yang sedang dipinang orang lain sebelum pinangan 

yang dahulu ditolak atau peminang yang terdahulu mengizinkannya.  
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2) Perempuan dalam masa iddah talak raj‟i. Perempuan yang ditalak oleh 

suaminya, kemudian di dalam masa iddah raj‟i haram dan dilarang untuk 

dipinang.
 138

 

b. Prosesi pernikahan (akad nikah) 

akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali perempuan dan 

qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua 

orang saksi. Oleh karena itu, akad nikah berarti pernyataan sepakat dari pihak calon 

suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan dengan 

menggunakan kata-kata ijab-qabul. Akad nikah sebagai rukun pernikahan harus 

didasarkan atas suka sama suka atau rela sama rela yang manifestasinya adalah ijab 

dan qabul. Dengan demikian, ijab dan qabul adalah unsur mendasar keabsahan akad 

nikah yang berarti menyerahkan amanah Allah swt. kepada calon suami dan lambang 

bagi kerelaan menerima amanah Allah swt.
139

 

Dalam beberapa literatur fikih dijelaskan bahwa ijab dan qabal dalam akad 

nikah harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: 

1) Kedua belah pihak sudah tamyiz atau berakal. 

2) Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab 

qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. 

3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab. 
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4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan 

masing-masing dengan kalimat yang menyatakan terjadinya akad nikah.
140

 

c. Pasca pernikahan (walimah al-„Ursy) 

Kata al-walimah adalah pecahan dari kata “al-walm” yang berarti al-jam‟u 

atau berkumpul. Sedangkan kata al-„ursy berarti pernikahan. Walimatul „ursy diserap 

masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah”. Dalam fikih Islam 

mengandung makna yang umum dan makna khusus. Makna umumnya adalah seluruh 

bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam 

pengertian khusus mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya 

untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami-istri 

sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya 

pernikahan.
141

 

Walimah atau pesta pernikahan merupakan wadah berkumpulnya sanak 

keluarga serta para kerabat lainnya untuk memberikan doa restu atas pernikahan yang 

telah dilaksanakan. Menghadiri acara walimah para ulama berbeda pendapat, yaitu; 

pertama, menurut ulama mazhab Hanafi bahwa menghadiri walimah hukumnya 

wajib. kedua, menurut sebagian ulama syafi‟i dan sebagian ulama mazhab Hambali 

bahwa menghadiri walimah pengantin hukumnya wajib kifayah (kewajiban kolektif). 

Ketiga, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa menghadiri walimah bagi orang-
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orang yang diundang merupakan wajib āin (kewajiban pribadi) apabila tidak ada uzur 

yang menghambatnya untuk menghadiri walimah.
142

 

 

D.  Kerangka Fikir 

Pernikahan merupakan salah satu hal yang paling esensial dalam siklus 

kehidupan manusia sebab momentum ini merupakan proses peralihan seseorang dari 

masa lajang ke tingkat hidup berkeluarga yang mempengaruhi struktur kehidupan 

mereka. Pernikahan bukan hanya berdampak kepada kedua mempelai tetapi juga 

berdampak terhadap pihak kerabat bahkan masyarakat setempat. Oleh karena begitu 

sakralnya sebuah pernikahan sehingga dalam proses pelaksanaannya ada etika yang 

harus dijalankan baik dalam perspektif ajaran agama maupun dalam perspektif 

hukum adat.  

Bagi masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai 

penganut agama Islam yang taat sekaligus mempertahankan budaya lokalnya 

sehingga dalam proses pernikahan di wilayah ini terjadi pertemuan antara unsur 

budaya Islam dan unsur budaya lokal yang saling bersinergi dan pada akhirnya 

mengalami integrasi. Terjadinya integrasi budaya Islam dan budaya lokal dalam 

pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang disebabkan anggapan 

masyarakat setempat bahwa apabila ada salah satu unsur budaya itu yang dihilangkan 

maka pernikahan tersebut dianggap menyeleweng.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian 

kualitatif menurut Koentjaraninggrat adalah penelitian di bidang ilmu umani dan 

kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, 

mengkelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan 

antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan 

prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-

hal tersebut. Oleh sebab itu, seorang peneliti sangat dibutuhkan kejelian dan 

ketekunan dalam pengumpulan serta menginterpretasikan suatu data guna 

memperoleh keaslian dan objektivitas sebuah data.
 1
 

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Adapun 

maksud hal tersebut dikarenakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis 

dalam penelitian tersebut lebih dominan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang. Apabila ada data dan informasi yang tidak bisa diperoleh ataukah kurang 

relevan di lokasi penelitian, penulis mencari data dan informasi di berbagai literatur 

serta melakukan wawancara kepada pakar kebudayaan Kabupaten Enrekang di Dinas 

pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. 

                                                             

1
I Wayan Suwendra, Metodologi penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 4. 



89 

 

 

Lokasi penelitian ini sekaligus tempat tinggal penulis sehingga tidak terlalu 

sulit untuk melaksanakan penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan satu hal 

yang harus dipertimbangkan pada saat melakukan penelitian. Prinsip ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Moleong. Dia berkata bahwa satu faktor yang 

harus dipertimbangkan pada saat penentuan lokasi penelitian adalah masalah waktu 

dan kelancaran transportasi dari alamat ke lokasi penelitian.
1
 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam kajian ilmu pengetahuan tidak ada satupun bidang studi yang mampu 

mengembangkan dirinya tanpa dukungan dari bidang studi lainnya. Sama halnya 

dalam sebuah penelitian, tidak akan mungkin terselesaikan secara maksimal tanpa 

menggunakan beberapa bidang studi sebagai pendekatan penelitian. Oleh sebab itu, 

ada beberapa bidang studi yang digunakan oleh penulis sebagai pendekatan penelitian 

pada tulisan ini, yaitu: 

1. Pendekatan Historis 

Ilmu sejarah merupakan bagian dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang 

dipelajari oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi umat manusia. Secara hakikat, 

sejarah mengandung pemikiran, penelitian, dan alasan-alasan detil tentang 

perwujudan masyarakat dan dasar-dasarnya, sekaligus ilmu yang mendalam tentang 

karakter berbagai peristiwa. Sejarah membuat kita memahami bagaimana kondisi-
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kondisi manusia mengalami perubahan, kerajaan-kerajaan mengalami perluasan 

kawasan, bagaimana manusia memakmurkan dunia hingga membuat mereka 

meninggalkan tempat tinggal dan tibalah sang waktu menjumpai masa mereka.
2
 

Sesuai dengan tujuan ilmu sejarah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, 

maka pendektan sejarah dalam penelitian ini digunakan sebagai jalan untuk 

merekonstruksi kembali masa lampau masyarakat di Kecamatan Buntu Batu yang di 

dalamnya ditemukan proses terjadinya integrasi Islam dan budaya lokal dalam 

kehidupan sosial mereka termasuk dalam proses pernikahan mereka.  

2. Pendekatan Sosiologis 

Sosiologi adalah ilmu mengenai “das sein” bukan “das sollen” dalam arti 

sosiologi meneliti masyarakat serta perubahannya menurut keadaan kenyataan.
3
 

Pengertian sosiologi secara terminologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni 

kata „socius‟ dan „logos‟. Socius (Yunani) yang berarti „kawan‟, „berkawan‟, ataupun 

„bermasyarakat‟. Sedangkan logos berarti „ilmu‟ atau dapat juga dimaknai „berbicara 

tentang sesuatu‟. Dengan demikian secara harfiah istilah sosiologi adalah ilmu 

tentang masyarakat.
4
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Sesuai dengan tujuan ilmu sosiologi, pendekatan sosiologi dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang masa kini sebagai hasil dari masalampau mereka. Tanpa 

menggunakan pendekatan sosiologi sulit rasanya mengetahui kondisi sosial 

masyarakat di Kecamatan Buntu Batu secara umum dan bagaimana proses 

pernikahan mereka secara khusus. 

3. Pendekatan Antropologis 

 Ilmu antropologi memiliki banyak bagian tetapi secara umum dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Pendekatan antropologis 

pada penelitian ini lebih menekankan pada antropologi budaya. Antropologi budaya 

merupakan cabang dari ilmu antropologi yang dikhususkan untuk menyelidiki 

berbagai kebudayaan pada   bangsa di muka bumi, menyelidiki bagaimana manusia 

mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. 

Telaahnya menyangkut bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang 

unik berhasil mengubah yang bukan ditentukan oleh pola naluriahnya semata-mata, 

melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti seluas-luasnya.
5
 Dengan 

menggunakan pendekatan antropologi budaya kita dapat menemukan nilai-nilai 

kebudayaan di dalam pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

yang sarat dengan kearifan lokal dan unsur keislaman.  
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4. Pedekatan Fenomenologis 

 Kata “fenomenologi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “phainomenon” yaitu 

sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercayahaya. Dalam bahasa Indonesia 

disebut “fenomena”; Inggris (phenomenon; jamak phenomena) dan logos (akal budi). 

Jadi fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan, yaitu penampakan tentang apa 

yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Doni Gahrial Adian menyebutkan 

bahwa fenomenologis adalah sebuah studi tentang fenomena-fenomena atau apa saja 

yang tampak. Dengan kata lain pendekatan fenomena merupakan jalan seorang 

peneliti mendapatkan penjelasan sesuai dengan realitas yang tampak.
6
 

 

C. Data dan Sumber Data 

Kualitas sebuah penelitian ditentukan oleh seberapa besar kemampuan 

seorang peneliti mengemukakan sumber data penelitiannya secara utuh melalui hasil 

karyanya. Dari sumber data ini juga dijadikan sebagai tolok ukur seorang peneliti atas 

kecakapan menemukan dan menetapkan informan yang memenuhi syarat dalam 

penulisan karya ilamiah untuk menghindari data-data yang tidak relevan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bentuk data, yaitu data primer 

dan data sekunder: 

1. Data primer 
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Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pelaku peristiwa. 

Sumber data primer peneliti melalui wawancara serta hasil usaha peneliti dalam 

melakukan observasi terhadap sebuah objek penelitian. Karena penelitian ini 

mengenai integrasi budaya Islam dan budaya lokal dalam pernikahan di Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang, maka yang menjadi sasaran utama sebagai 

narasumber adalah pemangku adat, tokoh agama dan pemerintah di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari 

pihak pertama akan tetapi melalui pihak kedua. Sumber data sekunder penulis berasal 

teks, foto, maupun video sebagai data pelengkap dalam penelitian. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan prosedur teknik yang praktis digunakan 

dalam mengumpulkan data di lapangan dengan cara mengumpulkan informasi 

melalui pedoman wawancara, alat perekam, dan alat tulis. Adapun tujuan dari alat 

bantu tersebut sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu 

jalannya wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara sistematis. Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan 

dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis 
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tentang apa yang hendak ditanyakan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang 

dipertanyakan oleh peneliti kepada narasumber bersumber dari rumusan masalah 

penelitian dan hasil observasi serta penyelidikan peneliti di lapangan.
7
 

2. Alat perekam (tape-recorder) 

Rekaman hasil wawancara bertujuan untuk memutar kembali hasil wawancara 

yang telah dilakukan pada tahap penulisan hasil penelitian. Selain itu, alat perekam 

juga berfungsi untuk mengurangi tugas pewawancara menulis hasil wawancara ketika 

wawancara sedang berlangsung yang seringkali memengaruhi konsentrasi 

pewawancara maupun narasumber. Alat perekam yang digunakan oleh penulis adalah 

handphone.
8
 

3. Alat Tulis 

Selain perekaman dengan tape-recorder, peneliti juga menggunakan alat tulis 

untuk: (1) mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesui dengan apa yang dibutuhkan 

oleh peneliti, dan (2) membantu peneliti untuk mencatat frasa-frasa pokok sebagai 

inti pembahasan pada wawancara.
9
 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

                                                             

 
7
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 137. 

 
8
Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi (Cet:I; Yogyakarta: 

deepublish, 2013),  232. 

 
9
Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Jawa Barat: CV 

Jejak, 2018), h. 105.   
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Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti. Muhammad Arif Tiro menyatakan 

bahwa seorang peneliti senantiasa berhadapan dengan kegiatan pengumpulan data.
10

 

Sebagaimana yang telah ditegaskan bahwa data primer dalam penelitia ini bersumber 

dari data lapangan (field research) sehingga teknik pengumpulan data harus 

bersandar pada metode penelitian field research. Menurut Suharismi Arikunto bahwa 

metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan banyak sekali dan berbeda-beda 

operasionalnya, bisa menggunakan tes/pengujian, observasi/pengamatan, 

kuesioner/angket, interviu/wawancara, dan dokumentasi.
11

 Dari sekian metode 

tersebut, maka yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi/ Pengamatan 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan langsung mengenai proses pernikahan di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang, terutama yang terkait dengan integrasi budaya Islam dan 

budaya lokal pada proses pernikahan tersebut.  Agar observasi yang dilakukan 

memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam pelaksanaanya peneliti bukan hanya 

sekadar mencatat, tetapi juga harus mengadakan pertimbangan kemudian 

mengadakan penilain dalam suatu skala bertingkat. Di sini peneliti senantiasa berada 

di lapangan untuk melakukan pengamatan secara terus menerus melalui dua cara, 

                                                             

 
10

Muhammad Arif Tiro, Statistika Distribusi Bebas (Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 

2002), h. 1. 

 
11

Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI (Cet. 

XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130. 
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yaitu participation observation dan non-participating observation. participation 

observation dilakukan saat peneliti ikut terlibat secara langsung. Sedangkan non-

participating observation berlaku pada saat peneliti tidak menyatu dengan yang 

diteliti (peneliti hanya sekadar mengamati). 

2. Interviu/Wawancara 

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa wawancara adalah penelitian berlangsung 

secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan 

secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan keterangan.
12

 

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data setelah peneliti melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan data awal yang berkaitan dengan penelitian 

penulis. Secara garis besar pedoman wawancara dapat dibagi ke dalam dua jenis. 

Pertama, pedoman wawancara tidak terstruktur (memuat garis besar yang akan 

ditanyakan). Kedua, pedoman wawancara terstruktur (disusun secara terperinci).
13

 

Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur 

sebagai jalan untuk memahami perilaku yang kompleks anggota masyarakat tanpa 

mengenakan sejumlah kategorisasi terlebih dahulu yang bisa membatasi ruang 

lingkup penelitian. Metode wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan cara; 

(a) membuat garis-garis besar masalah penelitian, (b) bertanya pada fokus penelitian, 

(c) mengembangkan pertanyaan fokus penelitian, (d) pertanyaan yang diajukan 

berusaha untuk menjawab pertanyaan dasar dalam konsep 5 W+ 1 H (what, who, 

                                                             

 
12

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach (Jakarta: UGM Press, 1980), h. 113.  

 
13

Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 130. 
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when, why, where, dan how), (d) melakukan triangulasi. Dengan demikian akan 

diperoleh keterangan yang lengkap dan menyeluruh. 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data penelitian yang bersumber dari hasil observasi selama 

dilapangan dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Reduksi data; merangkum, memilih hal-hal poko, dan memfokuskan pada 

tema utama dalam pembahasan. 

2. Menampilkan data; penyajian dan pengorganisasian data secara logis-

sistematis. 

3. Verivikasi data; menarik simpulan dari data-data yang telah disajikan serta 

bertahap hingga menjadi temuan-temuan penelitian. 

Sementara data penelitian yang bersumber dari hasil wawancara diolah secara 

sistematis dengan menggunakan tiga metode pengolahan data yakni secara deduktif, 

induktif, dan komparatif. Pengolahan data secara deduktif yaitu proses menganalisis 

data yang bersifat umum untuk sampai kepada kesimpulanyang bersifat khusus. 

Dengan metode seperti ini, penulis menekankan pada penalaran berdasarkan analogi. 

Sedangkan pengolahan data secara induktif yaitu proses menganalisis data yang 

bersifat khusus untuk memperoleh rumusan yang bersifat umum. Dengan metode 

seperti ini, penulis menekankan pada penalaran berdasarkan deskripsi. selanjutnya, 

pengolahan data secara komparatif adalah membandingkan data yang satu dengan 
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yang lain untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih kuat argumentasinya. 

Dengan metode seperti ini, penulis menekankan pada penalaran analitis dan 

kausalitas.  

Data dalam penelitian ini diolah dengan menata secara sistematis catatan hasil 

wawancara. Data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan 

penelitian. Adapun prosedur pengolahan data selama di lapangan. 

   

G. Historiografi 

Historiografi adalah tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahap ini 

merupakan tahap penulisan dari hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis 

sedemikian rupan. Metode penulisan hasil penelitian ini merujuk kepada pedoman 

penulisan karya tulis ilmiyah UIN Alauddin Makassar tahun 2013.  Tujuan penulisan 

hasil penelitian agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada 

para pembaca. Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada 

orang-orang yang berkepentingan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Kondisi Geografis Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang 

Kecamatan Buntu Batu secara geografis adalah kecamatan yang terletak di 

sebelah timur Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan 

wilayah pegunungan dataran tinggi dengan luas wilayah 126,65 Km
2
. Batas wilayah 

Kecamatan Buntu Batu adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Baraka. 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu. 

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bungin. 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Baraka. 

Gambar I:  

Peta Wilayah Kecamatan Buntu BatuKecamatan Buntu Batu 

 

 
Sumber Data: Data Statistik Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 2021.
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Kecamatan Buntu Batu termasuk salah satu kecamatan termuda di Kabupaten 

Enrekang karena baru berdiri pada tanggal 19 Januari 2007 sebagai hasil pemekaran 

dari kecamatan Baraka. Secara administratif, Kecamatan Buntu Batu terdiri dari 

delapan desa yaitu Desa Ledan, Desa Potok Ullin, Desa Eran Batu, Desa Langda, 

Desa Pasui, Desa Lunjen, Desa Buntu Mondong, dan Desa Latimojong. Adapun luas 

masing-masing desa dapar dilihat pada tabel berikut. 

Tabel I 

Luas Wilayah Setiap Desa di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

  

Sumber Data: Data Statistik Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 2021. 

 

Topografi wilayah Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang umumnya 

berupa perbukitan dan pegunungan yang ketinggiannya ±500 mdpl hingga ±1000 
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mdpl. Untuk mengetahu secara rinci ketinggian pada setiap desa di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel II: 

Ketinggian Wilah Setiap Desa di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

 

 
Sumber Data: Data Statistik Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 2021. 

 

Penggunaan lahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang didominasi 

oleh perkebunan dengan luas 1.479, 65 hektar yang didominasi oleh perkebunan kopi, 

jengkih, lada, dan salak. Sisanya berupa tanah bangunan, sawah, ladang/huma, 

padang rumput, rawa-rawa, sungai, hutan dan areal peruntukan lainnya. Pada 

umumnya jenis tanahnya bervariasi, ada tanah podsolik coklat dan merah kuning 

dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. 

Keadaan tanah tersebut menjadikan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

sebagai daerah yang subur. Adapun musim yang terjadi di wilayah ini hampir sama 
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dengan musim yang ada di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim hujan dan musim 

kemarau. Musim hujan mulai pada bulan november sampai bulan juli, sementara 

musim kemarau terjadi pada bulan agustus hingga bulan oktober. 

2. Kondisi Demografi di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

Penduduk di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang antara tahun 2021 

tercatat sebanyak 15.248 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.849 jiwa dan 

perempuan sebanyak 7.399 jiwa. Total penduduk dan rasio jenis kelamin pada setiap 

desa di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel III: 

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Setiap Desa di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang 

 

 
Sumber Data: Data Statistik Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 2021. 

Kecamatan Buntu Batu boleh dikata sebagai salah satu kecamatan di 

Kabupaten Enrekang yang memiliki penduduk pada aspek usia mayoritas masyarakat 

produktif. Meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) tahun ini 
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2021 dan diikuti penurunan proporsi penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 

tahun ke atas) berpotesni mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan terjadi 

perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel IV: 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang 

 
Sumber Data: Data Statistik Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 2021. 

 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang mayoritas 

penduduknya adalah masyarakat produktif dan didukung oleh bentangan alam yang 

begitu subur tidak memiliki nilai apabila masyarakatnya tidak memiliki potensi 

keilmuan yang memadai. Untuk meningkatkan potensi itu sebagai modal utama 

majunya suatu wilayah, mereka harus berupaya mewujudkan masyarakat yang 

berintelektual. Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang berintelektual sedang 
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diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat melalui peningkatan 

pendidikan. Kondisi pendidikan di daerah ini dapat dilihat pada tabel di bawah: 

Tabel V: 

Data Pendidikan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 2021 

 

 

Jenjang Pendidikan 

 

Jumlah Sekolah 

 

Jumlah Siswa 

 

Jumlah Guru 

 

 

TK 

 

 

12 

 

 

292 

 

 

28 

 

SD 

 

16 

 

1.694 

 

159 

 

MI 

 

2 

 

146 

 

23 

 

SMP 

 

4 

 

637 

 

79 

 

MTS 

 

1 

 

129 

 

18 

 

SMA 

 

1 

 

314 

 

37 

 

Total 

 

36 

 

3.206 

 

344 

Sumber Data: Data Statistik Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 2021. 

 

3. Religiositas Masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

Kepercayaan di Sulawesi Selatan pra-Islam menurut Abu Hamid pada 

dasarnya dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 

a. Kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. 

b. Kepercayaan terhadap dewa-dewa. 

c. Kepercayaan pada persona-persona jahat. 

Pendekatan yang paling autentik untuk  mengetahui kepercayaan masa lampau 

di suatu daerah ialah pendekatan arkeologis dengan objek penelitiannya adalah 
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kuburan. Sebelum masuknya Islam di Kabupaten Enrekang sistem penguburan yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat adalah ceruk (atau penguburan dalam goa) 

dengan menggunakan duni (erong) yang terbuat dari potongan batang kayu besar 

menyerupai perahu  lalu bagian tengahnya dipahat untuk membuat lubang seukuran 

tubuh orang yang meninggal.
 

Hal tersebut dapat dilihat pada situs Tontonan 

Kecamatan Anggeraja dan situs Puang Leoran dan Surakan Kecamatan Enrekang.
1
 

Sistem penguburan ceruk berbentuk perahu juga ditemukan oleh penulis di 

Dusun Dea Kaju Desa Kadingeh Kecamatan Baraka yang merupakan bekas wilayah 

Kerajaan Buntu Batu. Oleh karennya penulis menduga besar bahwa kepercayaan 

animisme yang dianut oleh masyarakat di Kerajaan Buntu Batu sama dengan 

kepercayaan masyarakat di Kerajaan Massenrempulu pada umumnya. Penguburan 

ceruk masih eksis dilaksanakan oleh masyarakat Tanah Toraja yang merupakan 

penganut kepercayaan Aluk Tojolo (Toraja: Aluk Todolo)
2
. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa kepercayaan Aluk Tojolo juga pernah dianut oleh masyarakat 

Massenrempulu termasuk di Kerajaan Buntu Batu sebelum agama Islam dianut oleh 

masyarakat setempat. 

Dalam historiografi tradisional juga menceritakan bahwa kepercayaan 

masyarakat Massenrempulu pada periode Kerajaan Bambapuang adalah Aluk Tojolo. 

Masyarakat Massenrempulu (Enrekang) dan masyarakat Matarikkallo (Tana Toraja) 
                                                             

 
1
Anton (45 Tahun, Kasi Cagar Budaya dan Musium Kab. Enrekang), Wawancara, pada 

Tanggal 21 Februari 2022 di Enrekang.  

 
2
Istilah Aluk Todolo berasal dari dua kata yaitu “aluk” dan “todolo”. Kata aluk memiliki arti 

aturan atau cara hidup, sementara todolo berarti nenek moyang. Dengan demikian , kepercayaan Aluk 

Todolo adalah kepercayaan para leluhur, atau cara/aturan hidup para leluhur.   
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merupakan satu rumpun. Mereka adalah keturunan dari Tomanurung Wellanglangi 

yang merupakan raja pertama Kerajaan Bambapuang. Terjadinya penyebaran 

keturunan Wellanglangi hingga ke Tana Toraja dikarenakan runtuhnya gunung 

Bambapuang sebagai pusat kerajaan akibat pelanggaran sumpah yang dilakukan oleh 

generasi ketujuh Tomanurung Wellanglangi. Sumpah yang mereka langgar adalah 

melakukan perkawinan bersaudara setelah adanya larangan dari Dewata.
3
 

Setelah Islam resmi diterima oleh Kerajaan Massenrempulu sekitar tahun 

1609-1611 M. maka secara otomatis Kerajaan Buntu Batu juga telah memeluk agama 

Islam sebagai salah satu anggota federasi Kerajaan Massenrempulu. Meskipun 

mereka telah memeluk agama Islam pada abad ke 17 M. namun pemahaman mereka 

tentang Islam hingga abad ke 20 M. masih minim. Hal ini dibuktikan atas laporan 

D.F. Van Braam Morris pada tahun 1890 M. bahwa masyarakat Duri secara umum 

adalah Islam. Akan tetapi dari segi tingkah laku sebenarnya masih kafir. Mereka 

masih percaya kepada sejumlah roh (diantaranya roh orang yang telah meninggal). 

Mereka percaya bahwa roh-roh tersebut berdiam di suatu tempat sehingga diadakan 

pengorbanan. 

Peran Muhammadiyah dan DI/TII atas perkembangan Islam di Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang tidak bisa dinafikan. Kehadiran Muhammadiyah di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dipelopori oleh putra daerah Pasui 

bernama Sialla‟. Sialla‟ berkenalan dengan organisasi Muhammadiyah langsung dari 

                                                             

 
3
Marsiam (50 Tahun, Kasi Sejarah dan Tradisi Kab. Enrekang), Wawancara, pada Tanggal 21 

Februari 2022 di Enrekang.  
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Ambo Sakki sebagai pelopor pendiri ranting Muhammadiyah Enrekang pada tahun 

1933 M. yang merupakan cabang Muhammadiyah Rappang. Sialla‟ dikenal oleh 

masyarakat setempat memiliki paham keagamaan yang tinggi karena pernah berguru 

kepada Syekh Abu Bakar.
4
 

Semangat dakwa yang dilakukan oleh Sialla‟ bersama kawan-kawannya di 

Muhammadiyah begitu luar biasa. Mereka berusaha meluruskan keberagamaan 

masyarakat setempat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti ritual-

ritual yang terdapat di dalam ajaran kepercayaa nenek moyang mereka. Spirit jihat 

mereka semakin menggebu-gebu setelah hadirnya DI/TII di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang dengan membawa visi yang sama yaitu memajukan Islam. Hal 

ini dibuktikan atas ajakan Sialla‟ kepada putranya yaitu Zainuddin Sialla‟ bergabung 

bersama DI/TII pada tahun 1960 M. dengan harapan dapat ditugaskan belajar di 

Mesir untuk memperdalam agama Islam. Tugas Zainuddin Sialla‟ di DI/TII adalah 

pengawal wakil Panglima Sanusi Daris.
5
 

Kolaborasi antara Muhammadiyah dan DI/TII dalam pengembangan Islam di 

wilayah Kecamatan Buntu Batu berjalan selama sepuluh tahun. Memasuki tahun 

1970-an mulai muncul ketidak sepahaman antara pengurus Muhammadiyah di Buntu 

Batu dengan DI/TII tentang pengaktualisasian jihad yang terdapat dalam QS. Al-

Hajj/22: 78: 

                                                             

 
4
Zainuddin Sialla‟ (74 Tahun, Dosen Tetap AKBID Muhammadiyah Makassar), Wawancara 

pada Tanggal 10 Januari 2022 di Makassar. 

 
5
Zainuddin Sialla‟ (74 Tahun, Dosen Tetap AKBID Muhammadiyah Makassar), Wawancara, 

pada Tanggal 10 Januari 2022 di Makassar. 
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         …     

Terjemahanya: 

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya.
6
 

 

Menurut pemahaman para pengembara DI/TII dibawah pimpinan Sanusi Daris 

bahwa misi jihad yang diterapkan haruslah bersifat revolusi, dalam arti jihad dengan 

kekuatan fisik dan psikis. Sementara bagi kalangan Muhammadiyah di wilayah 

Kecamatan Buntu Batu lebih condong pada jihad yang bersifat evolusi. Mereka 

berprinsip bahwa berjihad bertujuan untuk memenangkan Islam bukan berjihad untuk 

habis-habisan, karena tekad habis-habisan berarti menghentikan jihad karena kalah.
7
 

Hari Ahad, 20 Februari 1971 terjadi pertemuan antara Sanusi Daris sebagai 

pimpinan DI/TII Sulawesi Selatan bersama Usman Lamba dengan Drs. Syukur 

Abdullah dan Drs. Zainuddin Sialla‟ sebagai utusan Panglima Kodam XIV/ 

Hasanuddin sekaligus perwakilan tokoh Muhammadiyah Pasui di puncak poka pinjan 

(sekitar gunung latimojong) membahas tentang nasib umat Islam di Sulawesi Selatan 

secara umum dan di wilayah Kecamatan Buntu Batu secara khusus yang semakin 

memprihatinkan. Kemiskinan dan kebodohan yang melilit akibat kekacauan yang 

berlarut-larut. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jihad harus jalan 

terus dan harus dikobarkan terus menerus serta diwariskan kepada generasi penerus. 

Mengobarkan dan mewariskan semangat jihat dengan mengembara di hutan-hutan 

sangat tidak meyakinkan sebab generasi penerus adanya di kota-kota. Oleh karena itu 

                                                             

 
6
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, h. 342.  

 
7
Pammana (67 Tahun, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Buntu Batu), 

Wawancara, pada tanggal  25 Januari 2022, di Pasui. 
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jihad yang harus dijalankan bukan lagi menggunakan senjata tetapi melalui 

pembinaan dan bimbingan kepada generasi muda Islam melalui lembaga pendidikan.
8
 

Masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang pada masa 

sekarang mayoritas pemeluk agama Islam. Hal tersebut ditandai dengan tempat 

ibadah yang tersebar di Kecamatan Buntu Batu hanya tempat ibadah umat Islam. 

Jumlah masjid di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebanyak 38 bangunan 

dan musholah sebanyak 16 bangunan. Persebaran masjid dan musala disetiap desa 

dapat dilihat pada tabel di bawah 

Tabel VI: 

Tempat Peribadatan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

 

 
Sumber Data: Data Statistik Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 2021. 

 

Keberislaman di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang semakin 

mengalami kemajuan dikarenakan banyak kalangan yang berperan besar untuk 

meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat setempat, baik itu berasal dari 

                                                             

 
8
Zainuddin Sialla‟ (74 Tahun, Dosen Tetap AKBID Muhammadiyah Makassar), Wawancara, 

pada Tanggal 10 Januari 2022, di Makassar. 
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kalangan pemerintahan, akademisi, organisasi, dan sebagainya. Pengaktualisasian 

tersebut dapat dilihat dari program mereka untuk menyebar para mubalig di masjid-

masjid pada hari Jum‟at atau pengajian-pengajian. Para mubalig bukan hanya diambil 

alih oleh penyuluh agama dan tenaga ahli keagamaan yang merupakan naungan 

pemerintah tetapi para akademisi dan berbagai anggota organisasi Islam juga direkrut 

oleh pemerintah untuk menyiarkan Islam. Dengan adanya kerja sama dari berbagai 

kalangan sehingga Islam di Kecamatan Buntu Batu secara perlahan mengalami 

kemajuan.  

4. Wujud Kebudayaan Lokal di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang 

Kebudayaan seringkali diartikan dengan beranekaragam arti atau makna 

dimana antara satu makna dengan makna lainnya dapat berbeda. Menurut khaedir 

Makkasau dalam bukunya yang berjudul Refleksi budaya dan kearifan lokal Bugis; 

konsep budaya panggadereng di era globalisasi, bahwa ada beberapa kalangan 

memaknai budaya secara luas dan ada pula kalangan yang mengartikannya secara 

sempit. Bagi mereka yang memaknai kebudayaan secara sempit hanya diartikan 

sekadar sebuah seni, candi, tari-tarian, dan semisalnya. Secara singkat, kebudayaan 

adalah kesenian. Jika kebudayaan diartikan dalam arti luas, maka kesenian hanya 

bagian dari budaya. Makna kebudayaan secara luas adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan cipta, rasa, dan hasil karya masyarakat. 
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Adapun wujud kebudayaan menurut J. J. Hoenigman dapat dibagi ke dalam 

tiga kategori yaitu wujud ideal, aktivitas dan artefak. Ketiga wujud kebudayaan inilah 

yang digunakan untuk mendeskripsikan wujud kebudayaan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang dengan menggunakan sudut pandang historisitas. 

a. Ide (wujud ideal) 

Wujud ideal kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, 

peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. 

Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pemikiran warga 

masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka dalam bentuk 

tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku 

hasil karya para penulis warga masyarakat. 

Kebudayaan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

dalam wujud ideal begitu sulit ditemukan dalam karya tulis ilmiyah. Untuk 

mengetahui kebudayaan mereka dalam wujud ideal, perlu rasanya kita melakukan 

interaksi sosial mulai dari yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus. Wujud 

kebudayaan yang bersifat ideal (gagasan) bagi masyarakat Buntu Batu disebut 

pepasan to matua (wasiat para leluhur). Pepasan to matua banyak mengutarakan budi 

pekerti dan tatanan adat istiadat baik dalam lingkungan keluarga maupun ditengah 

masyarakat. Diantaranya adalah: 

1) Amanah Dewata kepada penguasa di Massenrempulu yang berbunyi “Tana 

Digalla Tana Dikabusunggi” (maknanya; siapa saja yang memerintah di bumi 
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Massenrempulu harus bertindak arif dan bijaksana, hidup bersama rakyat dan apabila 

melanggar sumpah tersebut maka dia akan takut, bingung dan gelisah di dalam 

menghadapi masa depan). sumpah ini dipegangi oleh seluruh masyarakat di 

Kabupaten Enrekang termasuk di Kecamatan Buntu Batu.
9
 

2) Selain ditujukan kepada penguasa ada juga yang ditujukan kepada masyarakat 

umum, salah satunya adalah sebagai berikut: 

Iko anak ampoku‟, si pakamase-mase kamu‟, anggi‟mi malla‟ parruh. Annami 

si kara-kar ke makale‟ i si pakamoja‟ kou ke karuenni. Karuenni mi si kara-

kara si pakamoja‟ kamu‟ na mane‟ makale‟. Iko to adi pa adi i kalemu iko to 

kaka pakakai kalemu namu mataratte‟ lako to matuammu. Cappa‟ 

pepasanku‟, dau lalo kuanni anakkamu sola ampe-ampemu tau asu sola edda 

lalo bua‟-bua‟mu. (Maknanya: wahai anak cucuku, kalian saling mengasihi, 

jangan menyimpan dendam dan bersifat dengki. Kalau kalian bertengkar di 

waktu pagi rukun kembalilah di waktu sore. Jika kalian bertengkar di waktu 

sore rukun kembalilah sebelum pagi. Kamu adik posisikan dirimu sebagai 

adik, dan yang kakak tempatkan dirimu sebagai kakak, dan jangan pernah 

lupa menghormati ke dua orang tuamu. Pesan terakhirku, jangan katakana 

kepada anakmu dan keturunanmu manusia anjing atau manusia tidak 

berhuna).
10 

 

3) Dalam etika pergaulan dan komunikasi serta perilaku antar manusia, 

masyarakat di Kecamatan Buntu Batu berpegang pada prinsip bahwa: 

Danggi sisala-sala lako padanta‟ rupa tau, sab‟ batena melo sipa‟, anna 

disanga tau, aku‟ nasanga melo jajian tau, sipa‟ tau, danggi‟ kattese lako 

padanta rupa tau, derraka tengka-tengkamu napukassing to rupa tau, umboi 

ampe melomu lako padammu rupa tau, napurannu napukassing lako 

padammu rupa tau. (Maknanya: jangan berselisih kepada sesama manusia, 

karena sifat yang baik itulah ciri hakikat manusia. Jangan sombong (angkuh) 

                                                             

 
9
Marsiam (50 Tahun, Kasi Sejarah dan Tradisi Kab. Enrekang), Wawancar,  pada Tanggal 21 

Februari 2022, di Enrekang.   

 
10

Minggu (52 Tahun, Tokoh Adat), Wawancara, pada tanggal 10 Januari 2022, di Potokulli.  
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kepada sesama manusia, adakah amal baikmu terhadap manusia, itulah 

harapan dan idaman yang diperlukan manusia).
11

 

 

b. Wujud Aktivitas (Sistem Sosial) 

Aktivitas atau wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia 

dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem 

sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan 

kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang 

berdasarkan adat tata kelakuan. Wujud kebudayaan ini sifatnya konktet karena terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Wujud kebudayaan dalam bentuk aktivitas merupakan 

keseluruhan hajat hidup manusia sejak dalam kandungan hingga mengalami 

perkembangan hingga dia meninggal dunia. Adapun tahapan hidup yang dilewati oleh 

masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah:  

1) Tahap Kelahiran 

a) Keanak (lahir). 

b) Dibanggi (Dikumandangkan azan ke telinga kanan dan ikamah di telinga kiri). 

c) Le‟to sibara‟ (pemotongan tali pusar). 

d) Dipeamma‟ i (menahnik). 

e) Disangai (pemberian nama). 

f) Dipadali‟ (akikah). 

g) Disunna‟ (Sunat bagi laki-laki). 

                                                             

 
11

Ambe Muliati (70 Tahun, Tokoh Adat), Wawanacara, pada tanggal 25 Januari 2022, di 

Desa Latimojong. 
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h) Ditu‟do (penusukan telinga bagi perempuan). 

i) Dipakande Sangsuran (tradisi makan bersama oleh seluruh saudara dalam satu 

piring).
12

 

2) Tahap pernikahan 

a) Mengpesa‟pesa' (Tahap penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan). 

b) Mahkada-kada (Pelamaran). 

c) Mangpakaleso (Memperjelas hasil lamaran). 

d) Mangpendek (Penyerahan mahar dan uang belanja). 

e) Dipalao (Menurunkan calon mempelai laki-laki dari rumahnya menuju ke 

kediaman mempelai perempuan). 

f) Diparola (Mengantar calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai 

perempuan). 

g) Nikkah (Akad nikah). 

h) Sipissi‟ (Proses pernikahan jiwa antara suami-istri). 

i) Botting (Resepsi pernikahan). 

j) Mangmatua (Mempelai perempuan mengunjungi mertua di rumahnya). 

k) Mangtallunggallo (Mempelai laki-laki tinggal di rumah perempuan selama tiga 

malam). 

l) Massiombo‟ (Ibu mempelai laki-laki menjemput kedua mempelai untuk dibawa ke 

rumahnya). 

m) Mang manuk lima (Proses pemotongan lima ekor ayam).
13

 

3) Tahap kematian 

Tahap kematian ditandai dimana seseorang itu telah meninggal dunia. Mayat 

tersebut segera dimandikan (dijiosala). Setelah itu dipotong seekor ayam tanpa 

                                                             

 
12

Masia (50 Tahun, Ibu Rumah Tangga), Wawancara, pada Tanggal 18 Februari 2022, di 

Matawai. 

 
13

Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), Wawancara, pada tanggal 15 Januari 2022, di Baraka. 
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dibersihkan digantung di rumah duka yang disebut karugdusan (kematian). 

Tujuannya adalah agar jiwa dari binatang yang dipotong tersebut dapat mengantar 

jiwa yang meninggal dalam perjalanannya ke tempat yang tidak dikenal.
14

 

Di atas mayat ditempatkan kalumbassik (penutup mayat) yang terbuat dari 

bambu kemudian ditutupi dengan kain putih dan dijahit bersusun tiga (dodo tallu). 

Pada hari ke tiga pasca kematian, mayat dimandikan sesuai syariat Islam dan 

dikafani. Jumlah lapisan kain kafan tergantung kekayaan dari mayat. Satu papak 

(sang papak) terdiri dari tiga lembar potong kain putih, dimana dua lembar 

diantaranya diletakkan terhampar berdampingan dan lembaran ketiga diletakkan 

terhampar dibagian tengah. Untuk rakyat biasa digunakan limang papak (lima papak) 

kain kafan, untuk yang mampu menggunakan pitung papak (tuju papak), dan bagi 

yang kaya dianjurkan kasera papakna (sembilan papak). Bagi yang menggunakan 

papak lima dipotong satu ekor kerbau. Papak pitu dipotong dua ekor kerbau, dan 

papak kasera dipotong tiga ekor kerbau. Pemotongan kerbau disebut tekken lece 

(tongkat kecil).
15

 

Setelah dishalati oleh beberapa orang, mayat di usung dari atas rumah ke 

tanah di bawah kalumbassik dan dimasukkan ke dalam peti yang disebut duni 

kemudian diantar ke kuburan. Orang-orang yang bertugas menggali kubur, sebelum 

petugas memulai penggalian terlebih dahulu diserahkan kepada pang paranduk to 

                                                             

 
14

Cinik (65 Tahun, Petani), Wawancara, pada tanggal 2 Februari 2022, di Desa Ledan. 

 
15

Cinik (65 Tahun, Petani), Wawancara, pada tanggal 2 Februari 2022, di Desa Ledan. 
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mate
16

. Pada saat mayat sudah diukur (pesuka‟) untuk pembuatan liang lahatnya, 

maka orang yang dijuluki pang paranduk to mate mencari tempat penguburan untuk 

jenazah lalu meletakkan pesuka‟ tersebut ke tanah mengarah kiblat. Setelah itu pang 

paranduk to mate membaca doa lalu diambillah tanah segenggam dibagian kaki, 

pusar, dan kepala kuburan lalu dilemparkan ke belakang. Tujuan dilakukan hal 

tersebut menurut keyakinan bahwa batu, tulang, mata air, longsor dan ketidak muatan 

mayat dapat terhindari. Hal yang paling penting daripada itu adalah terhindarnya dari 

peristiwa kematian secara berturut-turut dikampung tersebut.
17

 

Setelah pang paranduk to mate menyelesaikan tugasnya baru para petugas 

melakukan penggalian hingga selesai. Proses selanjutnya mayat dimasukkan ke 

dalam liang lahat dan ditutup dengan tanah. Pada malam hari pasca pemakaman 

diadakan makan bersama sehingga dipotong seekor kambing dan tiga ekor ayam. Hal 

tersebut dinamakan randukan bongi (permulaan malam). Memasuki malam kedua 

keluarga yang ditinggalkan memotong satu ekor ayam dan memasak nasi untuk sang 

mayat sebab pada siang harinya diadakan ziarah kubur. Pada malam ke tiga (bongi 

tallunna) dipotong seekor kambing. Dagingnya dimakan oleh seluruh keluarga yang 

hadir.
18

 

Memasuki malam ketuju (bongi pitunna) dipotong seekor kambing. Lalu pada 

malam ke sepuluh (bongi sangpulona) dipotong lagi kerbau, dan menjadi ukuran 

                                                             

 
16

Pang paranduk to mate adalah tokoh adat yang dipercaya untuk memulai penggalian kubur 

mayat agar terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan.    

 
17

Saini (60 Tahun, Petani), Wawancara, pada tanggal 10 Februari 2022, di Matawai. 

 
18

Minggu (52 Tahun, Tokoh Adat), Wawancara, pada tanggal 10 Januari 2022, di Potokulli. 
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adalah sesuai jumlah papak (lapisan) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Jika sekiranya kerbau belum tersedia pada waktu yang ditentukan, maka mereka bisa 

menangguhkan hingga mampu melaksanakannya. Akan tetapi setelah mereka mampu 

dan tidak ingin mengerjakan upacara kematian (pantunuan) maka adat 

menuntutnya.
19

 

Memasuki malam ke empat puluh (patang pulona) arwah almarhum di 

turunkan dari atas rumah. Masyarakat setempat menamakannya mangpalao bombo. 

Apabila mayat tersebut adalah golongan To Puang, apalagi dia seorang Aru (raja) 

maka pada malam ke enam puluh tiga akan diadakan ziarah kubur. Sebelum berziarah 

ke kuburan terlebih dahulu dipotong dua ekor kerbau dan dagingnya dimakan 

bersama. Setelah berziarah, seekor kerbau kembali dipotong dan darahnya 

ditampung, lalu darah tersebut diambil oleh jannang kemudian dimasak dengan 

campuran nila. Darah yang dimasak digunakan untuk merendam pakaian sehingga 

pakaian tersebut berubah warna menjadi hitam, tahap ini  disebut membolong 

(menghitam).
20

 

Beberapa hari setelah membolong, salah satu keluarga duka menemui peramal 

menggunakan pakain yang telah dihitamkan bertanya masalah tempat dan hari apa 

bangsal-bangsal akan dibangun untuk pelaksanaan pesta mangbatang (peletakan batu 

pertama untuk pengerjaan kuburan) yang akan datang. Tiga bangsal yang akan 
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Cinik (65 Tahun, Petani), Wawancara, pada tanggal 2 Februari 2022, di Ledan. 

 
20

Ambe Muliati (70 Tahun, Tokoh Adat), Wawanacara, pada tanggal 25 Januari 2022, di 

Desa Latimojong. 
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dibangun oleh keluarga duka diperuntukkan untuk janda dan anak almarhum, dua 

bangsal lainnya untuk Kerajaan Malua dan Allak yang akan menghadiri pesta 

mangbatang yang segera akan dilaksanakan. Adapun acara pesta mangbatang ini 

menyiapkan enam puluh tiga ekor kerbau. Namun ketika jumlah kerbau belum 

terpenuhi para keluarga dekat harus sedapat mungkin menambah kekurangannya, dan 

rangkaian acara yang terakhir adalah Mangbala batu (membuat kuburan) secara 

permanen.
21

 

Tradisi kematian di Kecamatan Buntu Batu pada masa lampau sudah banyak 

tahapan-tahapan yang telah ditinggalkan karena dianggap sebuah kemusyrikan. Di 

Desa Pasui, Desa Lunjen, Desa Langda, dan sebagian besar Desa Buntu Mondong 

yang mayoritas adalah Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah melarang keras tradisi 

kematian seperti itu. Tradisi itu mereka anggap bukanlah ajaran Islam tetapi itu 

adalah tradisi dari kepercayaan Aluk Tojolo (dalam arti kepercayaan animisme 

dinamisme).
22

  

Sementara di Desa Potokullin dan Desa Eran Batu bersifat netral. Sebagian 

besar masyarakatnya masih mengadakan ritual-ritual kematian di luar penyembelihan 

hewan.  Ritual yang dimaksud oleh penulis adalah mangpalao bombo. Sebagai mana 

hasil observasi penulis, tradisi mangpalao bombo dilaksanakan setelah almarhum 

memasuki empat puluh hari kematiannya. Mangpalao bombo memiliki arti 
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Marsiam (50 Tahun, Kasi Sejarah dan Tradisi Kab. Enrekang), Wawancara, pada Tanggal 5 

Maret 2022, di Enrekang.  

 
22

Pammana (67 Tahun, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Buntu Batu), 

Wawancara, pada tanggal 15 Februari 2022, di Pasui.  
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menurunkan arwah almarhum dari rumahnya. Dalam proses mangpalao bombo 

keluarga almarhum menyediakan beberapa butir telur, beraneka ragam buah-buahan 

yang rasanya manis, sokkok (beras ketan yang telah dimasak dan dibungkus daun 

pisang) lalu disatukan disebuah wadah yang bernama ta‟pian yang dialasi daun 

pisang. 

Setelah memasuki pertengahan malam, kepala adat menginstruksikan kepada 

seluruh tamu untuk memadamkan seluruh benda yang mengeluarkan cahaya. Pada 

saat ruang telah ditutupi kegelapan, kepala adat membacakan sebuah mantra untuk 

memanggil sang arwah. Bombo (arwah) almarhum diketahui telah keluar dari 

persemayamannya ketika rumah seolah-olah ada yang menggoyangkannya lalu 

ditunggulah sang arwah memakan sesajen yang telah disiapkan lalu dia turun dari 

rumah yang dia tempati pada saat dia masih hidup sebagai akhir dari tradisi 

mangpalao bombo 

Wilayah di Kecamatan Buntu Batu yang masih kental dengan upacara 

kematian mereka ada di Desa Ledan dan Desa Latimojong. Dari sekian tahapan-

tahapan upacara kematian yang dilakukan pada masa lampau hanya upacara 

karu‟dusan serta tradisi kematian khusus golongan Puang ditinggalkan. Mulai dari 

randukan bongi (permulaan malam), bongi tallunna (malam ketiga), bongi pitunna 

(malam ketujuh), bongi sangpulona (malam kesepuluh), dan mangpalao bombo. 

Kelima tahapan tersebut telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya sehingga 

rasanya tidak perlu lagi penulis menjelaskannya. 

c. Wujud Artefak 
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Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, 

perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-

hal yang dapat diraba, dilihat. Rumah adat merupakan wujud kebudayaan fisik paling 

menonjol dari setiap daerah yang memiliki keunikan serta filosofi yang terkandung  

didalamnya. Rumah adat di Kecamatan Buntu Batu secara khusus dan di Kabupaten 

Enrekang secara umum memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan rumah 

adat Toraja, Mandar, Bugis, dan Makassar. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ciri 

khas rumah adat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang secara berturut-turut 

di bawah ini: 

1) Bentuk Bangunan 

Apabila kita melihat secara sepintas arsitektur rumah adat di Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang bentuknya sama dengan rumah adat di wilayah 

Sulawesi Selatan pada umumnya yakni berbentuk persegi empat. Namun ada hal-hal 

yang dapat dijadikan pembeda antara rumah adat di Kecamatan Buntu Batu dengan 

rumah adat di Sulawesi Selatan secara umum. Perbedaannya adalah perbandingan 

antara ruang atas, ruang tengah, dan kolong rumah. Perbedaan antara tinggi ruang 

atas, ruang tengah, dan kolong rumah di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

sangat jelas. Kolong rumah lebih tinggi daripada ruang tengah. sementara ruang 

tengah lebih tinggi daripada rung atas. Sedangkan pada rumah adat Bugis dan 

Makassar perbedaan tinggi antara rakkeang (Bugis) atau pammakangnya (Makassar) 
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dengan ale bola dan awa bola sulit dibedakan sehingga dapat dikatakan sama 

tingginya.
23

 

2) Tata Ruang 

Rumah adat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah rumah 

panggung karena pada dasarnya terdiri dari tiga ruang tetapi sistem penataan ruang 

menurut fungsinya sangat berbeda dengan rumah adat etnis lainnya. Rumah di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang pada setiap ruang terdapat tingkat-

tingkat yang berbeda tingginya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai 

berikut:
24

 

a. Ruang bawah 

Pada ruang bawah atau kolong rumah (bala bola) pada masa lampau terdapat 

jeruji-jeruji melintang yang berfungsi sebagai kandang kerbau. Kerbau yang 

dipelihara di kolong rumah hanya seekor kerbau jantan yang dianggap oleh 

pemiliknya sebagai kerbaau terbaik dari semua kerbaunya, besar lagi gemuk. Kerbau 

tersebut digunakan apabila ada upacara adat sehingga dengan demikian tidak 

mengherankan kalau kerbau tersebut mendapat perlakuan dan pemeliharaan yang 

khusus. 

Di kolong rumah tepatnya di bawah kamar gadis arah ke depan terdapat 

sebuah bidang dasar selebar badan rumah yang disebut saladan yang berfungsi 
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Marsiam (50 Tahun, Kasi Sejarah dan Tradisi Kab. Enrekang), Wawancar,  pada Tanggal 7 

Maret 2022 di Enrekang. 

 
24

Marsiam (50 Tahun, Kasi Sejarah dan Tradisi Kab. Enrekang), Wawancar,  pada Tanggal 7 

Maret 2022 di Enrekang. 
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sebagai tempat beristirahat dan tempat mengasuh. Pada masa lampau ada ketentuan 

bahwa setiap tamu yang datang tidak boleh langsung naik ke atas rumah melainkan 

harus istirahat di saladan hingga rasa lelah mereka hilang. Saladan juga berfungsi 

sebagai tempat bermusyawarah sehingga semakin tinggi derajat sosial seseorang atau 

semakin tinggi jabatan seseorang dalam masyarakat semakin luas pula saladan yang 

terhampar di kolong rumahnya. Dengan demikian ukuran besar kecilnya saladan 

pada sebuah rumah adalah salah satu ukuran derajat sosial atau jabatan pemilik rumah 

yang bersangkutan. 

b. Ruang Tengah 

Ruang tengah di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang berbeda 

bentuknya dengan ruang tengah di daerah Bugis dan Makassar. Kalau di Bugis dan 

Makassar ruangnya memanjang sebab di sisi kiri dan kanan terdapat kamar. 

Sementara ruang tengah di Kecamatan Buntu Batu bentuknya melebar dan terbuka 

mulai dari depan hingga ke belakang sebab tidak ada dinding pembatas. Karena tidak 

adanya dinding pembatas antara ruang depan dan belakang, maka seorang tamu 

sering menggunakan basa basi “Assalamualaikum wr.wb. Manasumi 

(Assalamualaikum wr.wb. Sudah masak)”. Lalu tuan rumah spontan menjawab 

“Waalaikum salam wr.wb. Manasumi ia, mentamaki‟ ta kumande (waalaikum salam 

wr.wb. Sudah masak, silahkan masuk dan kita makan bersama). Adat basa-basi 

seperti ini sulit ditemukan pada etnis lain di Sulawesi Selatan karena pintu rumah 

dengan dapur dibatasi dengan dinding. 
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Pada ruang depan terdapat ruang tamu yang bernama ba‟ba. Yang 

membedakan antara ba‟ba dengan ruang lainnya adalah lantainya agak tinggi.  Baqba 

tersebut bukan hanya bertujuan sebagai tempat penerimaan tamu tetapi juga dijadikan 

sebagai tempat bermusyawarah bagi setiap anggota keluarga dan pengembangan serta 

pelestarian nilai-nilai adat warisan leluhur. Bagi tamu yang serta-merta naik ke atas 

baqba tanpa seizin tuan rumah, maka mereka disebut “to untengkai jaliq” (orang 

yang tidak tahu diri). Di muka dan belakang dari ruang baqba terdapat kamar yang 

disebut lombon atau sapaq. Lombon bagian belakang adalah tempat tidur suami istri 

penghuni rumah. Sementara lombon bagian depan adalah untuk tempat tidur para 

gadis dan juga sebagai tempat penyimpanan senjata serta benda-benda kebesaran 

milik tuan rumah. 

c. Ruang bagian atas 

Ruang bagian atas disebut tapan. Tapan hanya terdapat di atas lombon. Di 

atas tapan tidak pernah didapati hasil produksi sawah dan ladang sebab hasil 

pertanian ditempatkan pada tempat tersendiri yang disebut pa‟paq. Dengan demikian 

fungsi tapan bagi masyarakat di Kecamatan Buntu Batu tidak bisa dikatakan sama 

dengan pammanakang bagi kalangan Makassar atau rakkeng bagi kalangan Bugis. 

Sementara atap rumah mereka pada masa lampau menggunakan ijuk , daun rotan, dan 

alang-alang. Seperti diketahui bahwa ijuk adalah produksi alam yang sangat awet dan 

dapat bertahan lama. Untuk membedakan antara rumah bangsawan dengan rumah 

masyarakat biasa dilihat dari atapnya. Rumah bangsawan menggunakan atap dari ijuk 

sedangkan masyarakat biasa menggunakan daun rotan dan alang-alang. 
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B. Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal Pada Proses Pernikahan Di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

Pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang disebut 

mangpabottin. Pernikahan merupakan salah satu hal yang paling esensial dalam 

siklus kehidupan manusia sebab momentum ini merupakan proses peralihan 

seseorang dari masa lajang ke tingkat hidup berkeluarga yang mempengaruhi struktur 

kehidupan mereka. Pernikahan bukan hanya berdampak kepada kedua mempelai 

tetapi juga berdampak terhadap pihak kerabat bahkan masyarakat setempat. Oleh 

karena begitu sakralnya sebuah pernikahan sehingga dalam proses pelaksanaannya 

ada etika yang harus dijalankan baik dalam perspektif ajaran agama maupun dalam 

perspektif hukum adat.  

 Proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terdiri dari 

beberapa tahapan yang didalamnya terdapat unsur budaya Islam dan budaya lokal 

yang saling melengkapi sehingga dari dua unsur ini tidak bisa dihilangkan salah 

satunya. Apabila ada salah satu unsur budaya itu dihilangkan maka pernikahan 

tersebut dianggap menyeleweng. Proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang penulis bagi ke dalam tiga tahapan yaitu pra pernikahan, 

pelaksanaan pernikahan, dan pasca pernikahan. 
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1. Pra Pernikahan 

Pada masa lampau sudah menjadi kebiasaan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang bahwa pernikahan yang dilakukan seorang anak ditentukan oleh 

orang tua mereka baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Artinya bahwa, 

apabila orang tua hendak menikahkan anaknya dengan pilihannya maka itulah yang 

terjadi. Sementara bagi seorang anak yang akan dinikahkan tidak pernah melakukan 

pembangkangan terhadap orang tua mereka sebab prinsip hidup yang mereka pegang 

yaitu “moi ke tau si sangle‟toanan batang kaju balingku‟ ke yamo napilleanna‟ to 

matuangku‟ canning ati ku tarima”.
25

 (Artinya: meskipun manusia setengah kayu 

pasangan hidup saya jika itu yang telah dipilihkan orang tua saya maka ikhlas saya 

menerimanya).
 
 

Meskipun orang tua sebagai penentu pasangan hidup anak-anaknya, tetapi 

mereka tidak sembarang memilihkan pasangan hidup untuk anak mereka sebab ada 

kategori-kategori pasanagan ideal menurut perspektif masyarakat di Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Kategori tersebut diuraikan oleh Ambe Janggo‟ 

sebagai berikut: “Nakua pepasanna tomatuanta‟ ka limang rupa jio‟ kalena to tau na 

makassing dipubali. Yamojo‟ mataran tappa‟na, mataran atinna, mataran 

pangdissenanna, na pentionganni tau beccu‟, na pettinggarai tau buda”.
26

 (Artinya: 

leluhur kita berpesan bahwa ada lima hal pada diri manusia sehingga baik dijadikan 
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Daya (65 Tahun, Ibu Rumah Tangga), Wawancara, pada tanggal 12 Maret 2022, di Pasui. 

 
26

Ambe Janggo‟ (68 Tahun, Tokoh Agama), Wawancara, pada tanggal 17 Maret 2022, di 

Bangkan. 
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pasangan hidup, yaitu tajam kepercayaannya, tajam hatinya, tajam pengetahuannya, 

dijadikan naungan oleh orang-orang kecil dan menjadi sandaran oleh orang banyak).  

Apabila kita memahami ungkapan tersebut secara tekstual, tidak menutup 

kemungkinan ada beberapa kata kiasan yang disalah pahami. Oleh sebab itu, perlu 

rasanya penulis menjelaskan maksud dari kelima syarat pasangan ideal menurut 

masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, sebagai berikut: 

a. Mataran Tappa‟na 

Kata mataran (tajam) sering kali digunakan oleh masyarakat di Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang untuk menunjuk potensi seseorang yang dianggap 

luar biasa. Kata ini dihubungkan dengan keistimewaan sebuah pisau (piso) apabila 

pisau tersebut sangat tajam. Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat 

setempat membawa pisau pada saat mereka keluar rumah sebagai pelindung diri 

(pangrinding kale). Semakin tajam pisau yang  dibawa maka semakin baik dijadikan 

pelindung diri. 

Kata tappa‟ memiliki dua arti yaitu dapat dipercaya dan persoalan akidah. 

Harkat dan martabat manusia bagi masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang tergantung pada perkataan dan perbuatan mereka. Apabila perkataan dan 

perbuatan mereka dapat dipercaya itulah yang disebut manusia.  Tetapi apabila 

perkataan dan perbuatannya tidak bisa dipercaya maka dia hanyalah orang-orangan. 

Dalam pribahasa mereka dikatakan bahwa: Kadara sibawa tengka-tengkata‟ 

nadisangaki‟ tau. Anna den to edda dikatappa‟i ke mahkadai, dipessalai tengka-
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tengkana tanggia tau apa pajo-pajora”
27

 (artinya: perkataan dan perbuatan kitalah 

sehingga kita disebut manusia. Seandainya ada orang yang berbicara tetapi 

perkataannya tidak dapat dipercaya, dan perbuatannya harus dihindari maka itu bukan 

manusia tetapi itu hanyalah orang-orangan). 

Arti kedua dari mataran tappa‟na adalah baik akidahnya. Akidah yang 

dimaksud disini adalah akidah terhadap agama Islam sebagai agama mayoritas yang 

dianut oleh masyarakat setempat. Akidah dalam pengertian Islam adalah hal-hal yang 

harus diyakini pemeluknya serta mengikatnya sehingga tidak boleh lepas dari 

kepercayaan/ keyakinannya menyangkut Tuhan, alam raya, manusia, dan hidup baik 

di dunia maupun di akhirat nanti serta hubungan antara kedua kehidupan ini.  

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa syarat pertama idealnya seseorang 

dijadikan pasangat hidup menurut masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang apabila perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya dan disertai dengan 

lurusnya akidah  yang dimiliki oleh calon pasangan. Syarat pertama ini sejalan 

dengan petunjuk agama Islam jika seseorang mencari pasangan hidup yaitu 

mengutamakan agamanya. Sebuah rumah tangga apabila di dalamnya telah ada 

kejujuran (baik pada aspek perkataan dan perbuatan) disertai dengan akidah yang 

lurus dan kukuh maka boleh dikata setengah dari syarat harmonisnya rumah tangga 

telah ada.
28
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Daya (65 Tahun, Ibu Rumah Tangga), Wawancara, pada tanggal 13 Februari 2022, di Pasui. 
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Ambe Janggo‟ (68 Tahun, Tokoh Agama), Wawancara, pada tanggal 17 Maret 2022, di 

Bangkan. 
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b. Mataran atinna 

Syarat yang kedua dijadikan pasangan ideal menurut masyarakat di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah tajam hatinya (mataran atinna). 

Makna dari mataran ati adalah seseorang memiliki keluhuran jiwa serta kepekaan 

yang luar biasa baik kepada keluarganya maupun kepada masyarakat setempat. 

Seseorang dianggap memiliki keluhuran jiwa (mataran ati) ketika mampu 

melaksanakan apa yang telah diamanahkan oleh leluhur mereka. Pesan leluhur 

mereka berbunyi sebagai berikut: 

Annan rupanna sipa‟ edda wa‟ding diboloi lan kale saba‟ napekundui to ati. 

(1) Danggi‟ lalo boko, (2) anggi‟ mupubolai jo‟ sipa‟ pa‟dik ati, (3) Danggi‟ 

pau gaja‟ tau ke ci‟di‟ i dalle‟mu na buda dalle‟na to tau, (4)  anggi‟ 

mupubolai lan atimmu meloh kasolanggi padammu rupa tau ke sitinajai 

dalle‟na na iko tang sitinaja bang dalle‟mu, (5) Danggi‟ kua edda ke denni 

tau meta‟da apammu ke denni mupunnai na wa‟ding meman to‟ lai bengan, 

(6) Danggi‟ mukua deen ke eddai mupunnai. (Artinya: enam jenis sifat yang 

tidak boleh dimiliki seseorang sebab perbuatan tersebut dapat mempertumpul 

hatinya. (1) Jangan mencuri, (2) jangan iri hati, (3) jangan mengumpat jika 

dirimu kurang rezeki sedang rezeki orang lain banyak. (4) jangan berniat jahat 

terhadap orang yang murah rezekinya jikalau dirimu sendiri kurang rezeki, (5) 

jangan engkau mengatakan tidak ada kalau ada orang yang meminta milikmu 

sedang orang yang memintanya itu pantas engkau beri, (6) jangan engkau 

mengatakan ada kalau barang itu tidak ada pada dirimu).
29

 

Adapun makna kedua dari taran ati yaitu memiliki sifat peka terhadap apa 

yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dari sifat peka yang dimiliki oleh anggota 

keluarga (terutama suami dan istri) besar kemungkinan akan menepis sebuah 

percekcokan. Sifat peka sebagai salah satu syarat pasangan ideal di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang diutarakan dalam pribahasa mereka bahwa “Tang 
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Ambe Janggo‟ (68 Tahun, Tokoh Agama), Wawancara, pada tanggal 17 Maret 2022, di 

Bangkan. 
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sipala‟pah tang sikara-kara to lan bola ke pada mataranni atinna na sipatuju. 

Kedenni mesa‟ ke‟deh pada ke‟deh, mesa‟ cidokko pada cidokko, mesa‟ tumbaring 

pada tumbaring”.
30

 (Artinya: Tidak akan terpisahkan dan tidak akan ada percekcokan 

di dalam rumah tangga jika mereka memiliki sifat peka serta saling mengingatkan. 

Kalau ada satu yang berdiri semuanya harus berdiri, satu duduk maka semuanya 

harus duduk, satu berbaring maka semuanya harus berbaring). 

Pribahasa di atas bermakna bahwa seseorang yang bisa dijadikan sebagai 

pasangan hidup adalah mereka yang memahami dan mengkondisikan dirinya apa 

yang dialami oleh anggota keluarga. Kalau-kalau kondisi rumah tangga dalam 

keadaan sejahtera diapun menikmati serta mensyukuri nikamat yang diberikan oleh 

Allah swt. Sementa ketika rumah tangga dalam kondisi sekadarnya maka diapun ikut 

serta merasakan kesederhanaan yang dialami oleh anggota keluarga. Dan pada saat 

rumah tangga ditimpa ujian maka diapun siap memikul serta bersabar menghadapi 

cobaan yang dialami oleh anggota keluarganya.
31

 

c. Mataran Pangdissenanna (tajam ilmunya) 

Yato tau buda waramparanna apa makundu pangdissenanna padai  laona to 

bara‟bah sang kaluaran padang apa madoko, buda dikita apa ci‟di‟ 

assele‟na. Yara to kasiasi apa mataran pangdissenanna, susi i laona to 

bara‟bah lompo sangkaluaran pala‟. Ci‟di‟ dikita apa masumanga‟ assele‟na. 

(Artinya: mereka yang memiliki harta benda yang melimpah tapi bodoh ibarat 

kebun yang begitu luas tetapi tandus, banyak dilihat namun sangat sedikit 

hasilnya. Sementara mereka yang miskin harta tetapi kaya akan ilmu ibarat 
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Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), Wawancara, pada tanggal 5 Januari 2022, di Baraka. 
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Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), Wawancara, pada tanggal 5 Januari 2022, di Baraka. 
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kebun yang hanya seluas telapak tangan tetapi subur. Sedikit dilihat namun 

hasilnya melimpah).
32

 

Itulah salah satu filosofi hidup masyarakat di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang yang sering kali dijadikan pertimbangan pada saat pemilihan 

pasangan hidup. Mereka sangat memahami bahwa selain akidah calon pasangan yang 

betul-betul harus dipertimbangkan, kedalaman ilmu juga harus diperhitungkan. 

Tokoh-tokoh agama di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sering 

mengaitkan filosofi hidup mereka ini dengan QS. Az-Zumar ayat/39: 9:
33

 

…                            

Terjemahanya: 

…. Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.
34

 

 

d. Na Pentionganni Tau Beccu‟ na Pettinggarai Tau Buda (dijadikan naungan oleh 

orang-orang kecil dan menjadi sandaran oleh orang banyak). 

Tujuan dibangunnya sebuah rumah tangga bagi masyarakat di Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang bukan sekadar diharapkan terjalinnya keluarga yang 

sakinah mawaddah wa rahmah (ketenangan, cinta dan kasih) antar kedua pasangan, 

namun rumah tangga dibangun dengan harapan dijadikan naungan bagi orang-orang 

yang tidak berdaya serta menjadi sandaran oleh orang banyak. Harapan tersebut 

dituangkan di dalam amanah para leluhur mereka bahwa bagi mereka yang telah 
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Suhati (60 Tahun, Petani), Wawancara, pada tanggal 14 Maret 2022, di Pasui. 
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Ambe Janggo‟ (68 Tahun, Tokoh Agama), Wawancara, pada tanggal 17 Maret 2022, di 

Bangkan.  
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya , h. 460. 
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berumahtangga apabila kelak membangun rumah sebaiknya di pinggir jalan, di dekat 

masjid, atau di dekat mata air. Maksud dan tujuan penempatan rumah pada tiga 

tempat ini tidak lain agar penghuni rumah selalu siap menolong orang-orang yang 

membutuhkan pertolongan karena ditempat inilah banyak orang berlalu lalang.
35

 

Selain dari aspek kepribadian yang menjadi inti sari dari pemilihan 

pasangan hidup di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, pernikahan dalam 

lingkup keluarga pada masa lampau juga dianggap sesuatu yang ideal. Pernikahan 

semacam ini juga dianggap ideal oleh masyarakat Bugis secara umum (seajing) 

namun ada perbedaan yang amat jelas. Menurut M. Dahlan M. dalam disertasinya 

bahwa masyarakat Bugis memiliki tiga jenis perjodohan yang dianngap ideal, sebagai 

berikut: 

a. Assialang Marola (perjodohan yang sesuai), yaitu perkawinan antar sepupu sekali, 

baik paralel maupun crosscousin. 

b. Assialanna Memeng (perjodohan yang semestinya), yaitu perkawinan antar sepupu 

dua kali, dari kedua belah pihak orang tua. 

c. Ripadeppe‟ Mabelae (mendekatkan yang jauh), yaitu perkawinan antar sepupu tiga 

kali, dari kedua belah pihak orang tua. 

Bagi masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang pernikahan 

antar sepupu satu kali atau pernikahan antar sepupu dua kali dianggap sesuatu yang 

tidak ideal. Mereka beranggapan bahwa keluarga yang masih dalam status sepupu 
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Ambe Muliati (70 Tahun, Tokoh Adat), Wawanacara, pada tanggal 9 April 2022, di Desa 
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satu kali atau dua kali masih satu rumah sehingga mereka yang melakukan 

pernikahan pada lingkup tersebut dianggap memperpendek jalan (pebondi‟ i lalanna). 

Pernikahan yang dianggap ideal dalam lingkup keluarga bagi masyarakat setempat 

adalah pernikahan antar sepupu tiga kali (sampu pentallun) dan sepupu empat kali 

(sampu pennappa‟). Pernikahan antara sepupu tiga kali baru diangga perjodohan yang 

semestinya (kasi‟ poli‟-politanna). Sementara pernikahan sepupu empat kali baru 

dianggap perjodohan untuk mempererat kembali hubungan keluarga yang telah jauh 

(mang pasiama‟ pole‟).
36

 

Setelah calon mempelai perempuan dianggap memenuhi beberapa kategori di 

atas, maka orang tua laki-laki mengusulkan serta memberi pertimbangan kepada sang 

anak agar bersedia menikah dengan perempuan pilihanya. Jika sang anak menyetujui 

keputusan orang tuanya maka dilanjutkan pada tahapan berikut ini: 

a. Mangpesa‟-pesa‟ (menyelidiki) 

Mangpesa‟-pesa‟ merupakan kata kerja dari pesa‟. Pesa‟ artinya selidik. 

Sehingga mangpesa‟-pesa‟ berarti menyelidiki. Tahap ini memiliki makna yang sama 

dengan tahap ma‟manu-manu bagi orang Bugis dan a‟jangan-jangan atau akkusissing 

bagi orang Makassar. Pengertian mangpesa‟-pesa‟ secara terminologi adalah proses 

penyelidikan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan 

dilamar melalui utusan yang dianggap mampu menjalankan tugas tersebut. Biasanya 

penyelidikan dilakukan secara diam-diam oleh keluarga laki-laki untuk mengetahui 
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Daya (65 Tahun, Ibu Rumah Tangga), Wawancara, pada tanggal 7 Maret 2022, di Pasui.  
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secara jelas kepribadian calon mempelai perempuan. Anggota keluarga yang 

ditugaskan oleh orang tua calon mempelai laki-laki untuk menyelidiki kepribadian 

calon mempelai perempuan bukanlah sembarang orang. Keluarga yang ditugaskan 

untuk mengemban tugas ini setidaknya memiliki persyaratan sebagai berikut:
37

 

1) Mampu menjaga rahasia. 

Bagi anggota keluarga yang sering keceplosan tidak akan mungkin 

diamanahkan tugas ini meskipun dia adalah keluarga yang paling dekat. Jangankan 

diberikan amanah, memberitahukannya tentang perencanaan lamaran jika 

memungkinkan juga dirahasiakan kepadanya. Hal ini dimaksudkan karena jangan 

sampai lamaran belum diterima atau bahkan lamaran belum dilaksankan berita sudah 

menyebar di masyarakat. Orang yang diberi tugas ini bukan sekadar mampu 

merahasiakan visi yang dijalaninya akan tetapi dia juga mampu menjaga rahasia aib 

perempuan yang akan dipinang kecuali kepada ayah dari calon mempelai laki-laki. 

2) Memiliki hubungan kekerabatan terhadap calon mempelai perempuan 

Syarat kedua bagi mereka yang ditugaskan menyelidiki status perempuan itu 

idealnya adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan terhadap gadis yang 

akan dilamar. Dalam arti dia adalah keluarga calon mempelai laki-laki sekaligus 

keluarga calon mempelai perempuan. Misalnya, dia adalah saudara perempuan dari 

orang tua calon mempelai laki-laki sekaligus istri dari saudara orang tua calon 

mempelai perempuan. Pemilihan tersebut dengan tujuan agar pihak keluarga 
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perempuan terbuka lebar terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pihak laki-laki 

karena adanya hubungan emosional. 

3) Berjiwa intelijen 

Strategi seorang penyelidik (pang pesa‟) sebagai langkah awal dalam proses 

pernikahan boleh dikata serupa dengan strategi para intelijen memperoleh informasi 

dari kasus yang dihadapi. Seorang intelijen dalam pencarian informasi dilakukan 

secara tertutup tanpa diketahui oleh sumber informasi bahwa dirinya sedang digali 

dengan teknik elisitasi (percakapan untuk mencari informasi tanpa disadari sumber 

informasinya). 

b. Mahkada-kada 

Mahkada-kada merupakan kata kerja dari kada. Kada artinya bicara, sehingga 

orang yang sedang berbicara disebut mahkada. Setelah terjadi sebuah perbincangan 

baik antar individu dengan individu atau antara individu dengan kelompok maupun 

kelompok dengan kelompok maka disebut sipahkada-kada. Dalam ilmu sosiologi 

disebut interaksi sosial. Salah satu syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya 

komunikator sebagai pemberi pesan. Komunikator ini dalam bahasa Duri yang 

merupakan bahasa daerah masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

sebagai pahkada-kada. Kata kerja dari pahkada-kada adalah mahda-kada 

(pembicara). 

Mahkada-kada akan dilakukan setelah ada kejelasan bahwa gadis yang akan 

dipinang belum ada yang meminangnya dan juga besar kemungkinan lamaran akan 

diterima sesuai hasil penyelidikan dari pangpesa‟-pesa‟ (penyelidik). Anggota 
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keluarga yang akan berangkat melaksanakan peminangan tidak ditentukan jumlahnya, 

akan tetapi pemuda yang dilamarkan tidak boleh menghadiri peminangan tersebut. 

Adapun yang wajib hadir pada proses tersebut adalah orang tua calon mempelai laki-

laki serta juru bicara (pahkada-kada). Pahkada-kada umumnya dipercayakan kepada 

orang yang dituakan di dalam anggota keluarga tersebut. Orang yang diamanahkan 

sebagai juru bicara harus memiliki keahlian berdiplomasi serta kemampuan 

memahami makna dari apa yang diungkapkan oleh lawan bicaranya sebab bahasa 

yang digunakan bukanlah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami namun mereka 

menggunakan bahasa kiasan yang sukar dipahami oleh orang awam.
38

 

Memasuki waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak melalui 

perantara (passambung kada), berangkatlah para rombongan ke rumah calon 

mempelai perempuan yang pada umumnya dilaksanakan setelah salat asar dengan 

membawa berbagai bingkisan sebagai simbolik kehormatan mereka terhadap tuan 

rumah. Bingkisan yang sering dibawa pada masa lampau adalah bahan-bahan untuk 

menyirih seperti buah pinang, buah sirih, daun sirih, dan kapur. Sejalan dengan 

perubahan zaman, maka bahan-bahan menyirih diganti dengan berbagai jenis kue.  

Sementara tuan rumah sudah mempersiapkan berbagai persiapan yang dibutuhkan 

untuk menerima tamunya. Pada saat rombongan telah tiba, mereka dipersilahkan 

menempati tempat yang telah ditentukan lalu kemudian tuan rumah menjamu mereka 

dengan hidangan ringan (seperti kue dan minuman) disertai basa-basi sebagai 
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Anton (45 Tahun, Kasi Cagar Budaya dan Musium Kab. Enrekang), Wawancara, pada 

Tanggal 25 Mei 2022 di Baraka. 
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simbolik kebahagiaan mereka menerima tamunya. Sementara bingkisan yang dibawa 

oleh rombongan diserahkan kepada keluarga dari pihak perempuan secara spontan. 

Gambar II 

Suasana pada proses mahkada-kada 

 
 

Sebelum memasuki inti persoalan yaitu pelamaran (mahkada-kada) terlebih 

dahulu ayat suci Al-Qur‟an dibacakan. Setelah pembacaan ayat suci Al-Qur‟an proses 

peminangan segera dilaksanakan. Lafadz yang diguganakan pada proses mahkada-

kada ialah lafadz kināyah (sindiran) dengan menggunakan kata kiasan. Objek yang 

sering dijadikan sebagai kata kiasan oleh mereka pada proses pelamaran adalah 

gembalaan, kebun, atau sayuran. Salah satu gaya bahasa yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Pihak Perempuan :  Yate‟ ratuiki‟ pole imbora, apa parallunna, apa rannunna, sola 

apara akkattana? 

 

  Artinya: yang mendatangi kita ini asalnya (keturunan) 

darimana, apa tujuan mereka, apa maksud mereka dan apa 

harapan mereka?. 

Pihak Laki-laki : Yate‟ kami‟ pole jo‟mai (......). Adampangankan buda-budaya, 

yate‟ karatuangki‟ ratukan dikka‟ mangrundun bate saba‟ 
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denni jo‟ rewasan mareso liu jo‟ olo bolaki‟ aja ballo, na inde‟ 

i cappa‟ batena kiratui. Rannungki‟ melohkan dikka‟ 

mangrewah-rewah, na akkattaki‟ ke dipuelohhi madoangkan 

dikka‟ rewahhi jo‟ rewasan kirundun. 

 

  Artinya: kami berasal dari (misalnya; Puang Madatah). Kami 

memohon maaf sebesar-besarnya. Kami datang karena mencari 

jejak, sebab ada gembalaan yang begitu bagus melewati rumah 

kami. Kami mengikutinya dan rupanya jejak langkahnya 

berakhir disini. Maksud dan tujuan kami berkeinginan untuk 

mengembala sehingga harapan kami semoga gembalaan yang 

kami maksud diperbolehkan untuk kami pelihara. 

  Maknanya: Orang yang datang melamar adalah keturunan dari 

Puang Madatah. Mereka datang bertamu dengan maksud 

melamar anak perempuan dari tuan rumah, sebab perasaan 

cinta yang dimiliki oleh laki-laki yang dilamarkan telah sampai 

kepada anak perempuan dari tuan rumah. Dan diharapkan 

lamaran tersebut diterima. 

Apabila tuan rumah memiliki beberapa putri, juru bicara dari pihak 

perempuan menanggapinya bahwa:  

Pihak Perempuan : Yajo‟ pangrewahki‟ sanda rupa. Den to mane‟ tumussu‟ 

tandukna, den to‟ malandomo tandukna, sola dento‟ to 

kerara‟mo tandukna. Apa imbonnara misanga? 
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  Artinya: gembalaan kami beranekaragam. Ada yang tanduknya 

baru tumbuh, ada yang sudah panjang, dan ada yang tanduknya 

sudah bergaris. Yang mana kalian maksud? 

  Maknanya: anak perempuan tuan rumah banyak. Ada yang 

usianya di bawah dua puluh tahun, ada yang di atas dua puluh 

tahun, dan ada juga yang berstatus janda. 

Pihak Laki-laki : “Na maballomi ia ke yajo‟ malandamo tandukna”. (Artinya: 

alangkah bagusnya yang sudah panjang tanduknya. Maknanya: 

yang dimaksud adalah anak gadis yang umurnya di atas dua 

puluh tahun). 

Pole baine : “Yake susi i tu‟, minggu pole‟pa miratu pesa‟-pesa‟ i sa dua 

tallukan ka si taranak.” (Artinya: kalau demikian, minggu depan 

baru kalian kembali memperjelas sebab gembalaannya banyak 

yang memelihara. Maknanya: keputusan pelamaran nanti setelah 

satu minggu ke dapan sebab keputusan bukan hanya bersumber 

dari kedua orang tua perempuan tetapi juga bersumber dari 

seluruh keluarga besar).
39

 

Jawaban atas lamaran dari pihak laki-laki ditangguhkan dengan alasan 

jawaban lamaran tersebut bukan hanya ditentukan oleh kedua orang tua mempelai 

perempuan tetapi diputuskan oleh seluruh anggota keluarga besar perempuan. 
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Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), Wawancara, pada tanggal 15 Januari 2022, di Baraka. 
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Penangguhan juga digunakan untuk menyelidiki kepribadian laki-laki yang melamar. 

Selain itu penangguhan keputusan jawaban terhadap lamaran calon mempelai laki-

laki juga dijadikan sebagai momen untuk membahas persoalan-persoalan yang 

penting sekiranya lamaran tersebut diterima, seperti penetapan mahar serta uang 

belanja (pangpendek) yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Hal ini merupakan 

sesuatu yang paling urgen diantara beberapa persoalan-persoalan yang akan 

dibicarakan pada tahap selanjutnya. Oleh sebab itu, ketika permasalahan ini 

dibicarakan oleh pihak keluarga perempuan harus dihadiri oleh orang yang dituakan 

(tomatuanta‟) dalam keluarga tersebut sebagai pihak penengah.
40

 

Setelah berkumpulnya seluruh keluarga besar calon mempelai perempuan 

untuk membahas jumlah mahar serta uang belanja yang harus dipenuhi oleh pihak 

keluarga laki-laki dan tanggal pelaksanaan akad nikah yang dianggap baik, terlebih 

dahulu orang yang dituakan menanyakan kepada pihak keluarga perihal jawaban atas 

pinangan tersebut terutama orang tua perempuan yang dilamar. Apabila lamaran 

tersebut disepakati untuk diterima, maka tomatuanta‟ kembali menanyakan persoalan 

mahar. Umumnya jumlah mahar langsung ditentukan oleh calon mempelai 

perempuan sebagai kewenangan yang tidak boleh dicampuri, sehingga orang tua 

calon mempelai hanya menginformasikan keputusan dari anak perempuannya.
41
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Sapril (45Tahun, Petani), Wawancara, pada tanggal 10 Mei 2022, di Bongsok. 
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Sapril (45Tahun, Petani), Wawancara, pada tanggal 10 Mei 2022, di Bongsok. 
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Sementara uang belanja tergantung dari keputusan bersama, apakah 

jumlahnya akan ditentukan atau diserahkan kepada pihak laki-laki. Musyawarah 

tersebut dimulai dari pesan dan kesan tomatuanta‟  bahwa: 

Yato kasaranan pole kita‟ra nai pumelo pole kita‟ to‟ra nai pusiri‟. Yate‟ 

kasaranan te‟da na mesa‟ra pusara‟ i apa kasarananta‟ sola ngasan. Yake 

napuelohhi puang nga taala na barakka‟ i te‟kasarananta‟ mabarakka‟ ki‟ 

sola ngasan. Apa annai pucilaka masir‟ ngasan ki‟. Mesa‟ra kada ku 

patamangkamu‟ tangga “anna mi pau lambuhhi elomi to lana pendek jo‟ 

muane na panna-panna tangnakulle na loso masiri‟ ki‟. Apa anna 

micanninganni ati kua pira-pira to‟mikayya na kulle sadiakamu‟ kamala‟ i te‟ 

kasaranan. (Maknanya: hasil dari sebuah pekerjaan tergantung dari orangnya. 

Dari orangnyalah sehingga pekerjaan tersebut dapat diberkahi oleh Allah swt. 

dan dari orangnya pulalah sehingga pekerjaan tersebut dapat memalukan. 

Pekerjaan ini (urusan pernikahan) bukan milik satu orang tetapi pekerjaan ini 

adalah milik kita bersama. Jika Allah swt. merahmati pekerjaan ini maka kita 

semua dirahmati. Namun apabila kita lengah maka bersiap-siaplah kita semua 

akan malu. Satu nasihat yang saya ketengahkan kepada kalian, jika kalian 

menetapkan uang belanja yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan mereka 

tidak menyanggupinya lalu mereka membatalkan lamaran tersebut setelah 

lamaran diterima maka malulah kita. Akan tetapi, jika kalian tidak 

memutuskan uang belanja yang dipenuhi oleh keluarga laik-laki maka 

bersiap-siaplah kalian menanggung kekurangan dari apa yang diserahkan 

kepada kalian)
42

 

Setelah nasihat dari to matuanta‟ selesai, musyawarah segera dimulai secara 

terbuka untuk memperoleh keputusan bersama. Sebagian kecil masyarakat di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang menentukan nominal uang belanja yang 

harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki dan pada umumnya masyarakat setempat 

menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak keluarga laki-laki agar tidak 

memberatkan pihak laki-laki yang mengakibatkan pembatalan kembali lamaran 

karena persoalan tingginya uang belanja. Apabila terjadi pembatalan lamaran 
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Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), Wawancara, pada tanggal 22 Maret 2022, di Baraka. 
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disebabkan uang belanja yang sangat tinggi maka dalam pepatah mereka dikatakan 

“napenteke‟ ki‟ ka‟biran ke loso” (disuruh memanjat lebih baik pergi).
43

 

c. Mangpakaleso 

Memasuki waktu yang telah disepakati untuk memperjelas pembicaraan pada 

tahap mahkada-kada yang belum tuntas, maka kedua keluarga besar bertemu kembali 

untuk merampungkanya. Tahap ini dinamakan mangpakaleso. Mangpakaleso 

merupakan kata kerja dari leso. Leso biasa digunakan untuk menunjuk hasil garapan 

perkebunan. Jika garapan tersebut belum selesai lalu ditinggalkan begitu saja disebut 

tangmaleso (tidak sempurna). Apabila garapan kebun yang belum selesai dan akan 

diselesaikan maka dinamakan mangpakaleso. Lamaran yang belum rampung pada 

tahap mahkada-kada diibaratkan garapan kebun yang belum selesai  dan akan 

diselesaikan sehingga tahap ini bernama mangpakaleso.
44

 

Mereka yang hadir pada tahap ini tidak sebanyak dengan orang yang hadir 

pada tahap mahkada-kada. Utusan dari pihak laki-laki hanya  ayah mempelai laki-

laki, paman dari mempelai laki-laki, dan juru bicara. Pada masa lampau, setelah  

pihak laki-laki tiba di rumah pihak perempuan mereka langsung dijamu dengan 

makan sirih. Dari makan sirih inilah menciptakan sebuah dialog yang mengarah pada 
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Daya (65 Tahun, Ibu Rumah Tangga), Wawancara, pada tanggal 12 Maret 2022, di Pasui. 
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Syukur (55 Tahun, Tokoh Adat), Wawancara, pada tanggal 10 Januari 2022, di Eran Batu. 
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proses penentuan jawaban atas lamaran dari pelamar. Dialog tersebut kurang lebihnya 

sebagai berikut:
45

 

Pihak perempuan : “Matumba-tumba unara tu‟ pahlalananmi ratu. Malebu talloh 

unaraka kalawwanmi, macora-cora unaraka sola mabaja-

baja  unaraka to lalan?”  

  (Artinya: bagaimana perjalanan kalian datang, apakah 

keberangkatan kalian sudah bulat seperti bulatnya telur. Dan 

apakah jalan yang kalian lewati terang dan bersih? Maknanya: 

Apakah lamaran yang dilakukan oleh laki-laki sudah yakin 

sepenuhnya. Dan adakah peluang untuk diterimanya). 

Pihak laki-laki : “Yate‟ kalawwangki‟ malebu talloh unayya, apa yate‟ 

kamacorananna sola kamabajanna pole lakoi to mekutana?” 

 

  (Artinya: keberangkatan kami telah bulat sebut telur. Terang 

dan bersihnya jalanan yang kami lalui tergantung dari 

penanya?). 

Pihak perempua : “Apa yara tu‟ mijarunan maruruh-ruruh unaraka bannangna, 

edda unaraka sara‟buk le‟ke‟ jio‟?” 

  (Artinya: bagaimana dengan yang kalian jarumkan, apakah 

benangnya lurus dan tidak ada kotoran ikut dibenangnya. 

Maknanya: apakah laki-laki yang kalian lamarkan sudah lurus 

agamanya dan tidak ada unsur-unsur yang menghalangi 

lamaran ini). 
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Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), Wawancara, pada tanggal 15 Januari 2022, di Baraka. 
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Pihak laki-laki : “Yato pangdissenanki‟ eddaunayya sara‟buk le‟kek jio‟ 

bannangna.” (Sepengetahuan kami benangnya lurus dan 

bersih). 

Pihak perempuan  :  “Yape‟ kesusi i tu‟ macora una sia mabaja-maja una pe‟ to 

lalan mi ola.” (Artinya: jika demikian jalan yang kalian 

lewati terang dan bersih. Maknanya: apabila pihak perempuan 

mengisyaratkan bahwa jalan yang dilewati oleh pelamar 

terang dan bersih itu berarti bahwa lamaran diterima). 

Persoalan selanjutnya yang harus diselesaikan adalah penentuan mahar dan 

uang belanja serta waktu pelaksanaan prosesi pernikahan. Penentuan jumlah mahar 

yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sudah ditentukan oleh calon 

mempelai perempuan sehingga juru bicara hanya menyempaikan jumlah yang 

diinginkan oleh calon mempelai. Sementara jumlah uang belanja mayoritas 

diserahkan kepada pihak laki-laki. Ketika juru bicara dari pihak laki-laki menanyakan 

nominal uang belanja yang harus dipenuhi oleh mereka, maka juru bicara dari pihak 

perempuan menjawabnya dengan bahasa kiasan bahwa: 

Ulurayya malotong naki tau, apa yate‟ marepokkan. Den unami pah ka‟pan-

ka‟panmi ratu den tadaunami ki kasara-sarai sanga anggennarayya 

kasaranan laki pabalianni. Yake denri pahka‟pan-ka‟panmi mibawa te‟da 

kami‟ apa kipabalianni. (Artinya: Hanya kepala yang hitam sehingga kami 

disebut manusia, akan tetapi kami keluarga yang banyak. Kalau ada sesuatu 

yang kalian bawa maka ada yang kami kerja sebab hanya tenaga yang bisa 

kami bantukan.Sekiranya ada yang kalian bawa, maka tidak ada yang bisa 

kami balaskan. Maknanya: keluarga perempuan yang dilamar itu adalah 

keluarga yang miskin. Sampai-sampai hanya karena mereka memiliki rambut 

sehingga dikenal bahwa dia adalah manusia. Perempuan tersebut selain miskin 

dia juga memiliki saudara yang banyak. Oleh sebab itu jika calon mempelai 
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laki-laki membawa uang belanja, ada yang dikerja oleh keluarga perempuan 

sebab hanya tenaga yang bisa mereka bantukan. Kalaupun ada uang belanja 

yang dibawa oleh keluarga laki-laki, tidak ada yang dapat dibalaskan oleh 

pihak keluarga perempuan).
46

 

Kalimat di atas digunakan dengan maksud tidak memberatkan calon 

mempelai laki-laki menyangkut uang belanja yang harus dipenuhi. Bahasa kiasan ini 

juga menunjukkan sikap rendah hati yang dimiliki oleh keluarga perempuan. 

Meskipun mereka mengatakan bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang tidak 

memiliki apa-apa (miskin) namun pada kenyataannya boleh jadi keluarga perempuan 

tersebut lebih berada daripada keluarga laki-laki.
 47 

d. Mangpendek  

Tahap selanjutnya setelah mangpakaleso adalah mangpendek. Mangpendek 

merupakan kata kerja dari pendek yang artinya naik, sehingga mangpendek memiliki 

arti menaikkan. Makna mangpendek pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang adalah tahap pemberian mahar dan uang belanja 

(pangpendek) yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada 

keluarga calon mempelai perempuan. Tahap ini dilaksanakan sesuai dari kesepakatan 

kedua belah pihak yang pada umumnya satu minggu atau lebih setelah tahap 

mangpakaleso. 

Sebelum tiba saatnya pelaksanaan mangpendek, keluarga besar calon 

mempelai laki-laki mengadakan musyawarah untuk membicarakan tentang uang 
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Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), Wawancara, pada tanggal 22 Maret 2022, di Baraka. 
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 Yunus (64 Tahun, Guru Pensiun), Wawancara, pada tanggal 22 Maret 2022, di Baraka. 
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belanja yang akan dibawa dan pesta penerimaan kedua mempelai pada saat mereka 

berkunjung ke rumah keluarga laki-laki (mang matua). Keluarga yang hadir dalam 

musyawarah tersebut adalah calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai laki-

laki, saudara calon mempelai laki-laki, paman calon mempelai laki-laki, serta orang 

yang dituakan. Sebelum musyawarah dimulai, orang yang dituakan berpesan bahwa: 

Nakua pepasanna to jolota‟ yake dengki‟ malih siula‟ki‟ silando tanduk, si 

sapu salle palasa. Pura olong pura baka buah, tang si genteh tang si sangga-

sangga. (Maknanya: jika ada salah satu anggota keluarga dalam kondisi 

kesulitan maka seluruh anggota keluarga harus bergandengan tangan untuk 

menolong anggota keluarga yang kesulitan dan semua anggota keluarga saling 

menyayangi. Jika ada anggota keluarga menolong keluarga yang mengalami 

kesulitan, haram hukumnya mengumbar belas kasih yang dilakukan apalagi 

meminta kembali sekiranya terjadi sebuah konflik).
48

 

Penetapan jumlah uang belanja tergantung dari status sosial calon mempelai 

laki-laki. Setelah nominal uang belanja sudah disepakati maka tomatuanta‟ bertanya 

kepada calon mempelai laki-laki jumlah uang belanja yang disanggupi. Apabila calon 

mempelai laki-laki dapat menyanggupi seluruh jumlah yang ditetapkan maka urusan 

uang belanja selesai. Namun pada umumnya calon mempelai laki-laki hanya 

menyanggupi seper tiga dari hasil kesepakatan sebab dia yang harus menanggung 

mahar. Untuk mencukupi kekurangan tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada 

orang tua calon mempelai.
49

 

Ketika uang belanja dianggap sudah cukup, pembahasan selanjutnya adalah 

pesta penerimaan mempelai perempuan pada proses mangmatua. Menyangkut dana 
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Ambe Muliati (70 Tahun, Tokoh Adat), Wawanacara, pada tanggal 25 Maret 2022, di Desa 

Latimojong. 
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Marita (67 Tahun, Tokoh Agama), Wawancara, pada tanggal 27 Maret 2022, di Potokullin. 
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penyelenggaraan pesta di rumah keluarga laki-laki ditanggung oleh saudara serta para 

keluarga lainnya. Mereka melakukan musyawarah mengenai siapa yang menanggung 

daging (sapi dan ayam), bahan konsumsi (beras, gula, minyak, dan sebagainya), dan 

siapa yang menanggung tata rias. Perlu diketahui bahwa penanggung jawab dari satu 

bagian bukan perseorangan namun kadang kala satu bagian ditanggung secara 

kolektif. Misalnya penanggung jawab daging ditanggung oleh tiga orang, bahan 

konsumsi ditanggung oleh dua orang, serta tata rias ditanggung oleh dua orang.
50

 

Budaya ini boleh dikata adalah sebuah keunikan yang ada pada proses 

pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, karena pada umumnya di 

daerah lain yang menanggung seluruh biaya pernikahan adalah calon mempelai laki-

laki, adapun jika ada yang membantunya hanya dari pihak orang tua. Sistem yang 

diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sejalan 

dengan perintah Allah swt. dalam QS. Al-Maidah/5:2: 

  ....                      

          

Terjemahanya: 

.....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.
51

 

 

Memasuki waktu penyerahan mahar dan uang belanja yang disepakati oleh 

kedua mempelai, berangkatlah ayah dari calon mempelai laki-laki yang ditemani oleh 

                                                             

 
50

Marita (67 Tahun, Tokoh Agama), Wawancara, pada tanggal 27 Maret 2022, di Potokullin.  

 
51

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, h. 107.  



147 

 

 

 

pahkada-kada (juru bicara) untuk penyerahan mahar dan uang belanja tersebut 

kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pada saat penyerahan mahar dan uang 

belanja kepada keluarga perempuan, berkatalah juru bicara dari pihak laki-laki bahwa 

“yate‟ pamawangki‟ jio‟mi to beccuk, matonggo, bondi‟, malando, sola sara‟bukna.” 

(Artinya: yang kami bawa ini sudah ada yang berukuran kecil, besar, pendek, 

panjang, dan serbuknya). Pepatah ini mengisyaratkan bahwa apa yang dibawa oleh 

keluarga calon mempelai laki-laki semuanya sudah ada baik itu mahar serta uang 

belanja.
52

 

Setelah mahar dan uang belanja sudah diterima oleh keluarga perempuan, 

keluarga perempuan kembali mengadakan musyawarah. Persoalan yang dibicarakan 

adalah apakah pesta tersebut hanya dilaksanakan sekadarnya sesuai uang belanja 

yang diterima ataukah dilaksanakan sesuai dengan keinginan mereka namun 

kekurangan dari uang belanja itu ditanggulangi oleh seluruh keluarga besar 

perempuan. Hasil musyawarah biasanya disepakati bahwa pesta pernikahan 

dilaksanakan sesuai harapan dari seluruh keluarga dan kekurangan uang belanja dari 

pihak laki-laki ditanggung oleh mereka. Perlu diketahui bahwa pengeluaran dari 

keluarga perempuan biasanya lebih besar daripada uang belanja yang diserahkan oleh 

pihak laki-laki.
53

 

2. Pelaksanaan Pernikahan 

a. Tahap Persiapan 
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Pernikahan merupakan salah satu hal yang paling esensial dalam siklus 

kehidupan manusia sebab momentum ini merupakan proses peralihan seseorang dari 

masa lajang ke tingkat hidup berkeluarga yang mempengaruhi struktur kehidupan 

mereka. Pernikahan bukan hanya berdampak kepada kedua mempelai tetapi juga 

berdampak terhadap pihak kerabat bahkan masyarakat setempat. Untuk itu perlu 

persiapan yang matang sebelum melaksanakan peristiwa yang sakral tersebut. 

Masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebelum melaksanakan 

pesta pernikahan, mereka mengurus berbagai persiapan sebelum waktu pernikahan 

telah tiba. Adapun urusan-urusan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Mangbalanca 

Mangbalanca (belanja) menjadi hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang apabila mereka hendak melaksanakan 

pesta pernikahan. Berbelanja biasanya dilaksanakan tiga hari setelah uang belanja 

diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mereka yang bertugas 

berbelanja adalah ibu dan bibi dari calon mempelai perempuan. Bagi mereka yang 

dipercaya berbelanja harus mampu memanajemen uang tersebur sehingga tidak ada 

kekurangan setelah barang belanjaan dipergunakan. 

2) Mekaju 

 Tahap persiapan yang ke dua adalah mekaju. Mekaju berarti proses 

pengumpulan kayu bakar untuk memasak berbagai kebutuhan pesta pernikahan. 

Setelah memasuki waktu yang telah ditentukan untuk mengumpulkan kayu bakar 

(mekaju) maka seluruh masyarakat disatu kampung berbondong-bondong membantu 
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pemilik acara mengumpulkan kayu bakar. Ada yang bertugas mengambil kayu bakar 

dari lokasi penebangan untuk dibawa ke rumah pemilik acara serta ada juga yang 

bertugas membelah kayu-kayu yang telah dikumpulkan. Mereka yang berpartisipasi 

pada tahap persiapan kedua ini paling kurang seratus orang. 

3) Massarapo 

Massarapo adalah tahap pembuatan ruangan untuk acara pesta pernikahan. 

Tempat pembuatan ruang untuk acara pesta pernikahan (sarapo) biasanya diletakkan 

di kolong rumah yang diperluas dengan menggunakan beberapa tiang dari bambu. 

Untuk memperluas ruang pesta dikerjakan oleh masyarakat setempat namun untuk 

memperindah ruang tersebut pemilik acara menyewa tata rias yang dijuluki sebagai 

indo botting. Indo botting bukan hanya bertugas memperindah ruang pesta 

pernikahan tetapi dia juga betugas menghias calon mempelai setelah pernikahan 

berlangsung. 

4) Manggere‟ 

Satu hari sebelum pesta pernikahan diadakan pemotongan hewan baik itu 

ayam, sapi atau kerbau. Tahap ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tahap 

manggerek. Bagi mereka yang memiliki status sosial menengah ke bawah, mereka 

memotong satu ekor sapi atau kerbau dan ditambah dengan seratus hingga seratus 

lima puluh ekor ayam. Bagi mereka yang memiliki status sosial menengah ke atas 

biasanya memotong dua hingga tiga ekor sapi atau kerbau dan ditambah seratus lima 

puluh hingga dua ratus lima puluh ekor ayam. Pada saat manggerek dilakukan banyak 
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orang yang ikut membantu pemilik acara baik itu dari kalangan laki-laki ataupun 

kalangan perempuan. 

b. Tahap Pernikahan 

Tahap pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang bukan 

sekadar dilangsungkan akad nikah tetapi ada berbagai tahapan sebelum dilaksanakan 

ijab dan qabul sebagai inti dari sebuah pernikahan. Tahapan-tahapan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1) Dipalao 

 Dipalao memiliki arti menurunkan. Makna dipalao pada proses pernikahan di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah menurunkan calon mempelai 

laki-laki dari atas rumahnya menuju ke kediaman calon mempelai perempuan yang 

dibimbing oleh tomatuanta‟ (orang yang dituakan). Sebelum calon mempelai laki-

laki diturunkan dari rumahnya menuju ke kediaman calon mempelai perempuan, 

terlebih dahulu tomatuanta‟ mengarahkan calon mempelai laki-laki disertai kedua 

orang tuanya masuk ke dalam ruang tertutup guna memperoleh berbagai amanah 

menyangkut kehidupan berkeluarga. Adapun amanah yang disampaikan oleh 

tomatuanta‟ kepada calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut: 

Yato kita‟ to tau poleta‟ jo‟ ampa‟ sulapa‟ yamo jo‟ api, angin, wai, sola litak. 

Rarata‟mo pole api, penawanta‟ pole jo‟mai angin, kasole, ura‟ sola buku 

pole jo‟mai wai, na kuli‟ta‟mo pole jo‟mai litak. Api sipa‟na malussu, angin 

sipa‟na macakke‟, wai sipa‟na matannang, na litak sipa‟na sabbara‟. Anna 

mupala‟bi‟ i sipa‟ apimmu maroca‟ i ampe-ampemu, Anna mupala‟bi‟ i sipa‟ 

anginmu ditunai i ampe-ampemu, Anna mupala‟bi‟ i sipa‟ waimmu disolanggi 

i ampe-ampemu, anna mupala‟bi i sipa‟ litakmu dilese-lesei ampe-ampemu. 

Anna mu cea‟ ke maroca‟ i ampe-ampemu, ditunai ampe-ampemu, disolanggi 
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ampe-ampemu, sola dilese-lese ampe-ampemu papadai jo‟ sipa‟ pole 

kajajianta‟ namu pajio‟ i nenanna to nenanna memannia. 

Kassing gaja‟na to keluarga pole kita‟ra to muane. Susi laouna to 

pangbara‟bah, anna makassing jama-jamanna makassing todai ia 

bara‟bahna. Tapi anna disapu-sapu manda ke mangjama gaja‟ todai ia 

bara‟bahna. Jadi Anna macca to muane nawarui keluargana makassing todai 

ia ampe-ampena, tapi anna kapolang-polang bangra to muane masolang 

todai ia ampe-ampena. Pole kita‟ra to muane na sala tengka baineta‟. Pole 

kita‟ to‟ra to muane na tang maranga-ranga bang peata‟. Yamonai maccara 

to muane nawarui keluargata‟ anggi‟ na sala tengka baineta‟ nadi barakka‟ i  

repok to macca na tongan.
54

 

 

Artinya: 

Bagi kita manusia berasal dari empat unsur yaitu dari api, angin, air, dan 

tanah. Darah kita bersumber dari unsur api, nafas kita yang berasal dari unsur 

angin, liur, urat dan tulang kita bersumber dari air, dan kulit kita yang 

bersumber dari unsur tanah. Api sifatnya panas, angin sifatnya dingin, air 

sifatnya tenang, dan tanah sifatnya sabar. Jika engkau melebihkan sifat apimu 

maka kacaulah keluargamu, jika engkau melebihkan sifat anginmu maka 

keturunanmu akan diremehkan, jika engkau melebihkan sifat airmu maka 

keturunanmu akan dirusak, dan jika engkau melebihkan sifat tanahmu maka 

keturunanmu akan diinjak-injak. Kalau engkau tidak menginginkan 

keluargamu kacau, keturunanmu diremehkan, dirusak, diinjak-injak maka 

seimbangkanlah semua sifat dari keempat unsur kejadian kita dan 

tempatkanlah pada tempatnya. 
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 Baik buruknya keluarga tergantung dari kepala keluarga, sama halnya dengan 

penggarap kebun. Jika pekerjaannya baik maka kebunnyapun akan baik, 

namun apabila dia bekerja dengan sembrono maka kebunnya akan rusak. Jika 

suami mampu mengendalikan keluarganya maka baiklah keturunannya, 

namun apabila kepala keluarga tidak mampu mengendalikan apa yang 

dipimpinnya maka rusaklah keluarga tersebut. Dari suamilah sehingga 

seorang istri salah jalan. Dari suami jugalah sehingga keturunan tidak baik. 

Oleh karena itu, suami harus mampu mengendalikan keluarganya sehingga 

istri tidak salah jalan dan mudah-mudahan kalian diberkahi keturunan yang 

pintar dan serius. 

Gambar III 

Suasana pada proses Dipalao 

 
 

Setelah nasehat-nasehat yang diberikan oleh tomatuanta‟ kepada calon 

mempelai laki-laki, dia kemudian meminta maaf serta doa restu kepada orang tuanya 

dalam rangka melangsungkan pernikahan yang akan segera berlangsung. Ketika 
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orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut, calon mempelai 

dibimbing turun dari rumah menuju ke kediaman calon mempelai perempuan. Pada 

saat calon mempelai laki-laki sampai pada tangga terakhir berteriaklah salah seorang 

di atas rumah berkata “e anu kalippojo‟ko mu male, ke rombi‟ko mu pole. Poleangki‟ 

bua-bua jali‟. Kande-kande tang pajinna, bua-bua tang mangpakacau.” Maknanya: 

wahai calon mempelai laki-laki, engkau tidak ada apa-apanya setelah engkau pergi 

dan engkau harus kharismatik setelah engkau kembali. Bawakanlah kami keluarga 

yang tidak membosankan dan tidak menyengsarakan.
55

 

2) Mangparola 

Diparola merupakan proses pengantaran calon mempelai laki-laki ke 

kediaman calon mempelai perempuan dalam rangka melangsungkan akad nikah. 

Sebelum mereka berangkat, sekelompok wanita berpakaian formal berjejer membawa 

hadiah dalam acara pertemuan itu. Hadiah yang dibawa adalah kitab suci Al-Qur‟an, 

seperangkat alat salat, sandang serta alat kecantikan, buah pisang dan kelapa.
56

 

Dari beberapa hadiah yang dibawa semuanya memiliki makna bagi kedua 

mempelai. Al-Qur‟an dan seperangkat alat salat memiliki bermakna bahwa untuk 

meraih keluarga sakinah (ketenangan hidup) dan mawaddah wa rahmah (cinta dan 

kasih) kedua mempelai harus menjadikan Al-Qur‟an sandaran hidup dan selalu 

berserah diri kepada Allah swt. Sandang menyimbolkan bahwa segala kebutuhan 

anggota keluarga (anak dan istri) ditanggung sepenuhnya oleh kepala keluarga. Alat 
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kecantikan bermakna bahwa seorang istri harus tampil sempurna dihadapan suaminya 

sehingga suami semakin tertarik kepadanya. Pisang ibarat karakteristik seorang istri 

yakni selalu bersikap lembut dan menyejukkan keluarganya. Batang, daun, serta buah 

pisang yang bisa digunakan untuk membuat beranekaragam makanan menyimbolkan 

bahwa seorang istri harus mampu memasak untuk keluarganya sebagai tanggung 

jawab mereka. Sementara kelapa menyimbolkan bahwa seorang suami harus mampu 

melindungi keluarganya bagaikan sabut dan tempurung melindungi isi dan air kelapa. 

Batang dan daun kelapa dapat dijadikan sebagai bahan bangunan menyimbolkan 

bahwa seorang suami berkewajiban membangunkan rumah untuk keluarganya.
57

 

Sementara di tempat pengantin wanita, sejumlah keluarga besar di depan pintu 

bersiap-siap menerima rombongan dari calon mempelai laki-laki. Keluarga wanita 

dalam menerima tamu menggunakan pakaian resmi dan mengatur tempat duduk 

sedemikian rupa sehingga mereka yang berstatus tinggi dan juru bicara berada pada 

posisi paling dekat dari pintu masuk. Bagi yang tidak bertugas menerima tamu 

mereka menyiapkan berbagai hidangan untuk kelangsungan pesta pernikahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
57

Syukur (55 Tahun, Tokoh Adat), Wawancara, pada tanggal 2 April 2022, di Eran Batu. 



155 

 

 

 

Gambar IV 

Suasana pada proses Mangparola 

 

3) Nikkah (Ijab Qabul) 

Pada saat rombongan dari pihak laki-laki sudah tiba, mereka disambut dengan 

penuh hormat oleh keluarga calon mempelai perempuan dan mereka dipersilahkan 

untuk duduk kecuali calon pengantin dan saksi dari pihak laki-laki. Sementara 

berbagai hadiah yang dibawa diserahkan kepada mereka yang memang ditugaskan 

menerima seserahan tersebut. Calon pengantin laki-laki dan saksi dari pihak laki-laki 

dituntun menuju ke tempat prosesi akad nikah. Sebelum ijab kabul dilaksanakan oleh 

imam kampung atau penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA), terlebih dahulu 

dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur‟an lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan 

berkas oleh penghulu dan penandatanganan berkas oleh kedua mempelai, wali, dan 

saksi-saksi. Khusus untuk mempelai perempuan penantanganan berkas dilakukan di 

dalam kamar karena dia tidak boleh keluar kamar selama proses akad nikah 

berlangsung. Apabila berbagai persyaratan telah terpenuhi penghulu memberikan 

berbagai nasehat tentang siklus kehidupan dalam rumah tangga. 
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Sebelum ikrar ijab kabul segera dilaksanakan, penghulu menuntun calon 

pengantin laki-laki mengucapkan “astagfirullah hal adzim” sebagai kalimat istigfar 

sebanyak tiga kali. Setelah itu wali nikah perempuan menyodorkan tangan dan 

disambut oleh calon mempelai dengan menggenggamnya, lalu kemudian 

dilangsungkanlah proses ijab sesuai dengan kaidah Islam. Pengucapan kalimat ijab 

biasanya dipercayakan kepada penghulu dari KUA namun tidak jarang langsung 

diambil alih oleh ayah dari calon pengantin perempuan. Setelah kalimat ijab 

dilafazkan, calon pengantin laki-laki segera menerimanya dengan ucapan tanda setuju 

(qabul) sesuai dengan kaidah Islam. 

Gambar V 

Proses Ijab Kabul 

 

 Pada saat kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, salah seorang yang 

dituakan berdiri mengajak hadirin memanjatkan doa yang terbaik untuk kedua 

mempelai. Tausiah tersebut berbunyi sebagai berikut: 
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Pada inde‟miki‟ sola ngasan ta patangganmi te‟ anakta‟ sola dua tolana 

pukanallo. Ta palenganni pala‟ta‟ ta benni  doang sang tande langi‟. Ta 

ballaranni pamminasa sang loang padang den namaupa‟ namapai‟ rarana, 

macakke‟ to litak nalese allo bongi. Tang titodo ajena tang sumpu 

pengkaranganna. Sinin to nadate‟ jari sangpulona mabarakka‟, pole kairi 

dalle‟na tanglempah kanan pole kanan upa‟na tanglempah kairi. Anna 

mangbola jio‟ randan lalan napellao lenggenni to pole-polena. Anna jao‟ 

mencolli‟ lamba‟ sumarombon cendana ballo tumamben jawi-jawi. Anna 

jajian anak la napentionganni tau beccu‟ la napentinggarai tau buda. 

(Maknanya: kita semua sudah ada disini dan marilah kita memberikan bekal 

kepada kedua anak kita ini. Mari kita baringkan telapak tangan kita untuk 

memanjatkan doa setinggi langit, hamparkan harapan untuk mereka seluas 

alam semesta. Muda-mudahan darah mereka terasa pahit (tidak mudah 

terluka) dan  tanah yang diinjak siang dan malam akan terasa dingin (mudah 

rezekinya). Kaki mereka tidak akan terbentur sehingga usaha mereka tidak 

akan terhalangi (tidak ada yang menghalangi rezeki mereka). Semua yang 

didapat dari kesepuluh jari-jarinya akan diberkahi, jika rezekinya berasal dari 

tangan kirinya tidak akan tumpah dari tangan kanannya dan apabila 

keberuntungannya berasal dari tangan kanannya tidak akan tumpah dari 

tangan kiri. Jika mereka membangun rumah di pinggir jalan orang-orang naik 

turun menyinggahinya. Pada saat mereka di puncak kesuksesan akan muncul 

daun-daun baru dari pohon lamba‟ serta melebat daun pohon cendana dan 

beringin. Apabila mereka melahirkan seorang anak muda-mudahan dijadikan 

tempat meneduh bagi orang-orang kecil serta dijadikan sandaran bagi orang-

orang banyak).
 58

 

 

4) Sipissi‟ 

Tahap selanjutnya pasca ijab qabul ialah sipissi‟. Sipissi‟ bagi masyarakat di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari proses akad 

nikah. Menurut pemahaman mereka bahwa ijab qabul adalah simbolik resminya 

tubuh seseorang menjadi suami istri akan tetapi jiwa mereka belum mengalami 

penyatuan secara utuh. Oleh karena itu jiwa kedua mempelai harus dipadukan 
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sehingga tubuh dan jiwa mereka betul-betul menyatu dengan harapan agar terjalinnya 

hubungan harmonis dalam rumah tangga. Penyatuan jiwa ini dinamakan sipissi‟.  

Sipissi‟ merupakan kata kerja dari pissi‟ yang berarti menekan. Pengertian 

sipissi‟ pada pernikahan adalah proses penyatuan jiwa kedua pasangan yang baru 

resmi menikah dengan cara mempertemukan anak jari atau ibu jari sebelah kanan 

kedua mempelai lalu ditekan oleh orang yang dituakan (to matuanta‟) dan diiringi 

dengan doa. Sipissi‟ bagi masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

menjadi hal yang amat sangat sakral sebab tahap ini diyakini sebagai penentu 

keharmonisan atau tidaknya sebuah hubungan pernikahan bahkan sebagai penentu 

langgeng atau tidaknya pernikahan itu.
59

 

Pada waktu suami menemui istrinya setelah ijab kabul di dalam kamar yang 

dibimbing oleh to diputomatua (orang yang dituakan) dalam rangka dipasipissi‟ ada 

etika yang harus dilalui sebelum pintu kamar tersebut dibuka yang dikenal oleh 

masyarakat setempat pangbukka‟ pintu (pembuka pintu). Etika yang dimaksud adalah 

mengucapkan salam disertai pemberian hadiah kepada mempelai perempuan yang 

biasanya selembar uang kertas. Pemberian tersebut disimpan baik-baik oleh istri 

sebab itulah pemberian pertama dari suaminya. 

Setelah kedua mempelai berada di dalam kamar, mereka diperhadapkan oleh 

orang yang dituakan dan diperintahkan untuk mengucapkan astagfirullah al-„azim 

sebanyak tiga kali dan dilanjutkan dengan kalimat syahadat. Setelah itu, orang yang 
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dituakan mengajak kedua pasangan meluruskan niat mereka untuk menikah bukan 

tujuan apapun kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. lalu dia mengambil 

tangan kanan kedua pasangan dan mempertemukan jari kelingking ataukah jari 

jempol mereka dan mengucapkan: 

Bismillahirrohmanirhim. Napangmesa‟kou Puang mala‟binta‟  susi laona 

tonna pangmesa‟ i Adam sola Hawa na saksikanni to malaika‟ napatonganni  

ruh na nabiullah Muhammad saw. Wa al qaitu ngalaika mahabbatamminni 

walitusnanga ngala ngaini.” (Maknanya: Bismillahir-rahmanir-rahim. Kalian 

disatukan oleh Allah swt. sama halnya Adam dan Hawa disatukan yang 

disaksikan oleh para malaikat serta disahkan oleh ruh nabiyullah Muhammad 

saw. Allah swt. telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-

Nya, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Nya.).
60

 

Pada saat pengucapan kalimat selesai, telapak tangan mempelai laki-laki 

mengusap kening istrinya, kemudian istri juga melakukannya kepada suaminya. Hal 

ini dilakukan dengan harapan supaya kedua mempelai tetap awet muda seperti halnya 

kening yang tidak bisa berkerut dan juga diharapkan kedua mempelai tetap memiliki 

postur tubuh yang ideal seperti halnya telapak tangan yang tidak pernah kurus dan 

juga tidak pernah gemuk. Setelah itu, suami kemudian mencium kening istrinya 

sebagai akhir dari proses sipissi‟.
 61

 

Proses pelaksanaan sipissi‟ ada beberapa etika yang harus dihindari sebab 

menurut keyakinan masyarakat setempat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut akan 

berdampak buruk pada rumah tangga mereka nantinya. Diantaranya adalah seorang 

istri tidak boleh menginjak kaki suaminya dan bersandar dipundaknya pada saat 
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proses sipissi‟. Dampak dari perbuatan tersebut diyakini oleh tokoh-tokoh adat bahwa 

nantinya seorang istri akan berani menginjak-injak harga diri suaminya dan 

menjadikan suami kehilangan hak sebagai kepala rumah tangga apabila terjadi 

perbuatan-perbuatan seperti itu. Oleh sebab itu pada tahap mangpakaleso mereka 

yang dituakan dari pihak laki-laki berpesan kepada pihak perempuan untuk 

menghindari perbuatan tersebut.
62

 

Gambar IV 

Suasana pada proses sipissi‟ 

 

5) Botting (Resepsi Pernikahan) 

Pada saat proses sipissi‟ selesai kedua mempelai beriringan keluar kamar dan 

didampingi oleh orang tua mereka menuju ke ruang resepsi pelaminan (sarapo). 
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Kedua mempelai duduk besanding yang masing-masing diapit oleh sepasang anak 

kecil yang juga menggunakan baju pengantin (passappi‟). Selain diapit oleh  

passappi‟ mereka juga ditemani oleh kedua orang tua mereka masing-masing. 

Resepsi pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang biasanya 

dilaksanan sekitar jam sepuluh hingga jam dua siang. Selama resepsi pernikahan para 

tamu dihibur dengan musik. Di era modern sekarang ini pemilik acara biasanya 

mengundang kelompok musik pop (eletton) yang disewa. Sebelum masyarakat 

mengenal eletton pemilik acara biasanya mengundang salah satu grup musik bambu 

(bas) untuk menghibur para tamu. 

Pada masa sekarang para tamu undangan biasanya baru menghadiri pesta 

pernikahan setelah walimah „ursy berlangsung. Mereka biasanya langsung ke kursi 

pelaminan tempat kedua mempelai duduk bersanding lalu kemudian memasukkan 

amplop yang telah diisi dengan sejumlah uang sumbangan (passolo‟) ke dalam kotak 

yang telah disediakan. Setelah itu mereka ke tempat penjamuan menikmati hidangan 

yang telah disediakan hingga akhirnya mereka pulang setelah urusan mereka selesai. 

Pada masa lampau sebelum ijab kabul dimulai para tamu telah meramaikan 

kediaman mempelai perempuan untuk menyaksikan proses ijab qabul. Uang 

sumbangan (passolo‟) juga belum dikenal, tetapi kebiasaan mereka adalah membawa 

berbagai kebutuhan pokok yang dimasukkan ke dalam mangkuk seperti beras, ayam, 

pisang dan sebagainya sehingga satu atau dua hari sebelum berlangsungnya pesta 

pernikahan mereka telah membawa berbagai sumbangan untuk keperluan pemilik 

acara. Nanti Setelah acara pernikahan selesai, mangkung-mangkuk yang dibawa di isi 
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kembali oleh pemilik acara dengan beranekaragam makanan untuk dibawa pulang 

oleh pemiliknya.
63

 

Gambar VII 

Suasuna pada proses resepsi pernikahan (botting) 

 
 

Pesta pernikahan pada masa lampau di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang juga ada momen makan bersama. Bagi mereka yang menghadiri pesta 

pernikahan semuanya berkumpul dan saling bercengekrama sambil menunggu waktu 

makanan bersama. Makan bersama dihadiri oleh semua kalangan baik dari kalangan 

anak-anak hingga kalangan dewasa, baik mereka yang berstatus sosial rendah 

maupun status sosial tinggi semuanya duduk bersama menikmati hidangan yang telah 

disediakan ketika makan bersama berlangsung.
64

 

3. Pasca Pernikahan 

a. Mangmatua 
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Apabila pesta pernikahan telah usai di kediaman perempuan, mempelai 

perempuan berkunjung ke rumah suaminya untuk menemui mertuanya. Tahap ini 

dikenal dengan mangmatua . Pada tahap mangmatua mempelai perempuan ditemani 

oleh orang tua, kerabat dan juga suaminya. Mangmatua diselenggarakan sebagai 

bentuk kerelaan istri menjadi bagian dari keluarga besar suami dan orang tua dari 

suami juga rela menerima menantunya sebagai bagian dari keluarga mereka. Apabila 

keluarga dari pihak laki-laki berinisiatif mengadakan walimah „ursy maka prosesinya 

diadakan pada tahap mangmatua.
65

 

b. Mangtallunggallo 

Setelah prosesi mangmatua, kedua mempelai kembali ke rumah orang tua istri 

sebab pengantin laki-laki diwajibkan tinggal di rumah orang tua istrinya selama tiga 

malam dan tidak diperbolehkan mengunjungi rumahnya meskipun jarak antara rumah 

orang tua perempuan dengan rumahnya berdekatan. Tradisi ini dikenal oleh 

masyarakat setempat mangtallunggallo. Mangtallunggallo dipergunakan oleh 

pengantin baru mengunjungi rumah keluarga besar perempuan sebagai bentuk 

silaturahmi sehingga diharapkan agar suami mampu bersosialisasi serta memahami 

kondisi keluarga perempuan sebagai keluarga barunya. 

c. Massiombo‟ 

Memasuki hari ke tiga pasca pernikahan, ibu dari mempelai laki-laki 

berkunjung ke rumah orang tua mempelai perempuan dalam rangka menjemput 
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kedua mempelai kembali ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Sebelum ibu dari 

pihak laki-laki membawa kedua mempelai ke rumahnya dia terlebih dahulu meminta 

izin kepada orang tua mempelai perempuan dengan penuh horamat. 

d. Mangmanuk lima 

Mangmanuk lima menjadi tahap terakhir dalam proses pernikahan di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Mangmanuk lima merupakan proses 

pemotongan lima ekor ayam setelah proses mangmatua. Dari setiap kampung di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang masing-masing memiliki persepsi 

tentang tujuan mangmanuk lima. 

Ada yang beranggapan bahwa tujuan mangmanuk lima ini sebagai bentuk 

persembahan kepada orang tua jika mereka telah minanggal dunia ataukah kepada 

leluhur dari kedua keluarga tersebut. Bagi mereka yang memahami tujuan 

mangmanuk lima untuk persembahan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai 

kesyirikan yang harus dihindari. Namun bagi mereka yang memahami mangmanuk 

lima hanyalah sebagai simbolik, mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah 

kesyirikan. Menurut mereka bahwa empat ekor ayam yang dipotong bermakna bahwa 

keempat orang tua mereka telah lepas tanggung jawab menafkahi kedua mempelai 

karena sudah membangun keluarga baru. Sementara satu ekor ayam yang dimakan 

bersama oleh kedua mempelai menyimbolkan bahwa mereka harus satu rasa dan satu 

tujuan.
66
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C. Nilai-Nilai Islam dalam Kearifan Lokal pada Proses Pernikahan di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

Kearifan lokal merupakan sistem dari budaya lokal dan cerminan dari perilaku 

budaya masyarakat dan merupakan produk budaya yang lebih unggul dan pantas 

sehingga menjadi pegangan hidup bagi masyarakatnya. Kearifan lokal juga 

merupakan representasi dan cerminan budaya. Kearifan lokal pada umumnya adalah 

hasil dari pengetahuan, keyakinan, wawasan adat kebiasaan atau etika yang menuntun 

perilaku manusia di dalam kehidupan komunitas ekologisnya. Pernikahan merupakan 

momen paling sakral dari setiap tempat sehingga di dalamnya terdapat banyak nilai-

nilai kearifan lokal yang merupakan khazanah intelektua yang harus dimunculkan. 

Pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terkandung 

di dalamnya nilai-nilai kearifan lokal yang telah berintegral dengan nilai-nilai Islam. 

Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Kamassangsuranan (Persaudaraan) 

Kamassangsuranan merupakan akar kata dari sangsuran. Sangsuran memiliki 

arti saudara, sehingga makna kata dari kamassangsuranan adalah persaudaraan. 

Persaudaraan bagi masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dibagi 

ke dalam dua kategori yaitu karena faktor kekerabatan dan aspek kemasyarakatan. 

Sistem kekerabatan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sama halnya 

dengan masyarakat Austranesia pada umumnya yaitu sistem bilateral. Sistem bilateral 

berarti sistem keluarga atau kerabat dilihat baik dari sisi bapak maupun ibu. Semua 
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kerabat pada generasi yang sama baik saudara kandung atau sepupu semuanya 

dikategorikan sangsuran (saudara). Bagi mereka yang berada pada generasi di 

bawahnya, termasuk anak kandung, kemanakan, dan anak-anak dari sepupu 

semuanya dianggap sebagai anak. Pengkategorian anak di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang terbagi dua, yaitu anak jajian dan anak kure. Bagi anak 

kandung masuk ke dalam kateogi anak jajian, sedangkan mereka yang di luar anak 

kandung masuk ke dalam kategori anak kure. Sementara sistem kekerabatan 

(persaudaraan) karena faktor kemasyarakatan sejak masa lampau sudah ditanamkan 

oleh Pake Pasalin (Raja ke-III Kerajaan Duri) kepada rakyatnya pasca pembagian 

wilayah Kerajaan Duri menjadi tiga kerajaan yang dikenal Federasi Tallu Batu Papan. 

Konsep kamassangsuranan yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang sejak masa lampau sebagai kearifan lokal mereka 

diperkuat oleh konsep ukhuwah yang diperkenalkan oleh agama Islam. Ukhuwwah 

terambil dari kata akh yang berarti saudara. Konsep tentang ukhuwwah 

(persaudaraan) dalam Islam memiliki cakupan yang laus. M. Quraish Shihab 

membagi enam kategori persaudaraan dalam perspektif Islam, yaitu; saudara kandung  

atau saudara seketurunan, saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga, saudara dalam 

arti sebangsa walaupun tidak seagama, saudara semasyarakat walaupun berselisih 

paham, dan saudara seagama. 

Mangpesa‟-pesa‟ sebagai tahap awal dalam proses pernikahan pernikahan di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sudah tampak rasa persaudaraan 
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mereka. Bagi Mereka yang dipercaya sebagai pangpesa‟-pesa‟ (orang yang 

menyelidiki perempuan yang akan dilamar) bukanlah sembarang orang, tetapi dia 

sudah dianggap sebagai saudara kandung oleh orang tua laki-laki yang akan 

dilamarkan. Setelah tahap mangpesa‟-pesa‟ dilanjut pada proses mahkada-kada dan 

mangpakaleso (pelamaran). Proses pelamaran dianggap cacat oleh anggota keluarga 

apabila ada diantara mereka yang tidak menghadiri apalagi tidak mengetahui acara 

lamaran tersebut. Kecacatan itu terjadi karena begitu kentalnya rasa persaudaraan 

diantara mereka. Oleh karenanya bagi kerabat yang tidak mengetahui lamaran 

tersebut merasa dirinya orang lain (tau leko‟). Adapun kerabat yang tidak menghadiri 

lamaran itu tanpa alasan yang rasional, maka orang tua mempelai merasa dirinya 

telah dianggap sebagai orang lain.
67

 

Keteguhan rasa persaudaraan mereka amat sangat terlihat pada waktu 

diadakan musyawarah menyangkut  mahar dan uang belanja (pangpendek)  serta 

prosesi walimah di rumah kedua mempelai. Sebagai awal pembicaraan pada 

musyawarah tersebut, to matuanta‟ mengingatkan tujuan kekerabatan. Pesan tersebut 

berbunyi bahwa, Nakua pepasanna to jolota‟ yake dengki‟ malih siula‟ki‟ silando 

tanduk, si sapu sale palasa. Pura olong, pura baka buah tang si genteh tang si 

sangga-sangga.
68

 Makna pesan leluhur di atas telah dijelas pada bab sebelumnya 

bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang mengalami kesulitan maka 

seluruh kerabat harus bergandengan tangan untuk menolongnya. Dan semua anggota 
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keluarga harus saling menyayangi. Jika ada anggota keluarga menolong keluarganya 

yang mengalami kesulitan haram hukumnya mengumbar belas kasih yang diperbuat 

apalagi meminta kembali pada saat terjadi konflik. 

Nilai persaudaraan pada tradisi pernikahan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang juga diaktualisasikan oleh masyarakat setempat. Mereka 

berbondong-bondong menolong pemilik acara baik itu dalam bentuk tenaga maupun 

dalam bentuk materi. Pada tahap mekaju, massarapo, dan mannasu masyarakat 

setempat berkumpul membantu saudaranya yang akan mengadakan acara pernikahan. 

Selain bantuan dalam bentuk tenaga, dimasa lampau dua atau satu hari sebelum pesta 

pernikahan dimulai mereka datang membawa berbagai jenis sumbangan yang 

dibutuhkan oleh pemilik acara.
69

 

2. Taratte’ (Tata Krama) 

Kata taratte‟ dalam bahasa Duri sebagai bahasa sehari-hari masyarakat di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang memiliki makna yang sama dengan kata 

„adab dalam bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur‟an. Kata „adab merupakan bentuk 

kata kerja dari adabaa yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, nilai-nilai 

yang dianggap oleh masyarakat. Dalam kehidupan sosial di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang apabila seseorang memiliki tata krama sesuai dengan apa yang 

dipegangi oleh masyarakat setempat mereka dijuluki to mataratte‟ (orang yang 

memiliki tata kram). Sementara orang-orang yang melanggar etika pergaulan yang 
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dipegangi oleh masyarakat setempat dia dicap sebagai tau tang mataratte‟ (orang 

yang tidak memiliki tata krama). 

Sistem kelayakan dalam beretika di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang telah berlaku sejak periode to manurung. Sebagaimana diceritakan dalam 

lontarak duri bahwa pada saat To Manurung ditawarkan tinggal di wilayah tersebut 

sebagai pemimpin mereka, dia mengemukakan pantangan dan tabu yang harus diikuti 

oleh masyarakat setempat jika mereka menginginka To Manurung sebagai 

pemimpinnya. Salah satu tabu yang harus dihindari ialah berlaku sopan terhadap 

kedua orang tua dan seluruh umat manusia. 

Perintah berperilaku sopan santun banyak diterangkan di dalam Al-Qur‟an, 

salah satunya pada  QS. Al-Hujurat/49: 11: 

                         

                         

                           

Terjemahanya: 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 

kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 

baik dari mereka (yang mengolok-olok), 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 (fasik) setelah beriman. Dan barang 

siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
70
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Terjadinya harmonisasi pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang disebabkan karena adanya tata krama yang dimiliki oleh kedua 

belah pihak. Pemberian hadiah kepada yang dilamar dan menghidangkan jamuan oleh 

tuan rumah merupakan simbolik kamatarattetan (kesopanan). Penggunaan bahasa 

kiasan pada saat proses pelamaran juga bagian dari bentuk taratte‟ (tata krama) yang 

ditampilkan oleh juru bicara. 

Salah satu contoh etika pada bahasa kiasan yang diperlihatkan oleh juru bicara 

dari pihak laki-laki ketika perempuan yang dilamar berstatus janda yaitu tidak 

menyebutkan status wanita tersebut tetapi dia mengibaratkan wanita itu adalah kebun 

yang telah diolah sedemikian rupa sehingga pembajak tinggal menanaminya. 

Pengibaratan seperti itu memperlihatkan tata krama yang luar biasa sehingga seolah-

olah pelamar menyanjung status perempuan tersebut. Sementara tata krama yang 

diperlihatkan oleh pihak perempuan ialah pada saat dia menolak lamaran seorang 

laki-laki. Setelah pahkada-kada dari pihak laki-laki mengutarakan maksud dan 

tujuannya, maka pahkada-kada dari pihak perempuan menggunakan bahasa kiasan 

yang searah dengan bahasa kiasan yang digunakan oleh pihak pelamar sebagai 

simbolik ditolaknya lamaran tersebut.
71

 

Apabila pelamar menggunakan bahasa kiasan tentang keinginan mereka 

mengembala (mangrewah), maka direspon oleh pihak perempuan sebagai tanda 
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penolakan dengan bahasa kiasan “Adampangankan buda-buda saba‟ yajo‟ rewasan 

misanga na la‟kami tau.” (Artinya: kami memohon maaf sebesar-besarnya sebab 

gembalaan yang kalian maksud sudah ada yang mengikatnya). Kalau juru bicara dari 

pihak laki-laki menjadikan kebun sebagai bahasa kiasan untuk melamar, maka bahasa 

yang digunakan oleh pahkada-kada dari pihak perempuan menolak lamaran tersebut 

adalah “Adampangankan buda-buda saba‟ yajo‟ bara‟bah misanga puramo na 

tandai tau” (Kami memohon maaf sebesar-besarnya sebab kebun yang kalian 

maksud sudah ada yang menandainya).
72

 

3. Majiongan Penawa (Rendah Hati) 

Rendah hati dalam Islam disebut tawadhu. Islam memerintahkan seorang 

muslim selalu bersifat tawadhu sebab tawadhu merupakan sifat terpuji secara syariat 

bagi pemiliknya. Dari sini kia menemukan bahwa Allah swt. memerintahkan umat 

Islam bersifat tawadhu (rendah hati). Sikap rendah hati diperintahkan oleh Allah swt. 

dalam QS. Asy-Syu‟arā‟/26: 215: 

                    
Terjemahanya: 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang 

mengikutimu.
73

 
 
Perilaku rendah hati menjadi bagian dari nilai-nilai kearifan lokal di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sejak masa lampau sebagai ethical 

system di daerah tersebut. Rendah hati dalam bahasa mereka disebut majiongan 
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penawa, lawan kata dari cillan (sombong). Sifat rendah hati selalu ditanamkan oleh 

orang tua kepada anaknya apalagi ketika seorang anak akan melakukan perantauan. 

Mereka berpesan “Dua sipa‟ tatta‟ra dikalei nai salama‟. Yamo jo‟ majiongan 

penawa nai pusipa‟ jo‟ mataratte”. Maksadnya adalah dua sifat yang harus tertanam 

pada diri manusia jika dia ingin selamat, yaitu rendah hati dan memiliki tata krama.
 74

 

Dari beberapa tahap pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang yang menunjukkan sifat rendah hati, tetapi ada satu tahap yang 

memperlihatkan secara jelas sifat ke-tawadhu‟-an mereka yakni pada tahap 

mangpakaleso (penentuan jumlah mahar dan uang belanja). Persoalan mahar dan 

uang belanja bukanlah suatu hal yang terlalu dipersoalkan oleh kedua belah pihak 

yang hendak melangsungkan pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang. Mahar menjadi hak pribadi dari calon mempelai perempuan, sementara 

nominal uang belanja diserahkan sepenuhnya kepada pihak laki-laki. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi obyek penelitian dalam 

kaitannya dengan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan, maka 

dirumuskan dua kesimpulan pokok sebagai berikut: 

1. Proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang merupakan 

hasil dari integrasi budaya Islam dan budaya local yang menghasilkan 

kebudayaan baru yang penulis istilahkan local Islamic culture (kebudayaan 

Islam lokal). Integrasi budaya Islam dan budaya lokal dalam pernikahan di 

Kecamatan Buntu Batu mulai terjadi dari konsep idealnya pasangan hidup 

dalam perspektif mereka. Pada proses pernikahan di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang yang dimulai dengan tahap pra pernikahan, tahap 

pernikahan, dan pasca pernikahan terjadi perpaduan antara unsur budaya 

Islam dan budaya lokal yang apabila di dalam pernikahan tersebut 

menghilangkan salah satu unsur budaya tersebut maka pernikahan itu 

dianggap menyeleweng.  

2. Tradisi pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai 

hasil dari integrasi budaya Islam dan budaya lokal menghasilkan kearifan 

lokal yang di dalamya mengandung nilai-nilai keislaman sebagai landasan 

hidup masyarakat setempat. Nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya 
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adalah nilai kamassangsuranan (persaudaraan), nilai taratte‟ (tata krama), dan 

nilai majiongan penawa (rendah hati). 

 

B. Implikasi 

Pertama, Penelitian ini berimplikasi bahwa terjadinya integrasi budaya Islam 

dan budaya lokal dalam pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

merupakan bagian dari proses islamisai di wilayah tersebut dengan menggunakan 

pola konvergensi. Dengan kata lain, budaya Islam mampu hidup berdampingan 

secara damai dengan budaya lokal sehingga  keduanya berjalan secara beriringan 

tanpa ada yang mendominasi menuju pada satu titik yang sama dan akhirnya 

menciptakan kebudayaan baru. 

Kedua, penelitian lanjutan harus dilakukan guna melengkapi dan 

menyempurnakan penelitian yang telah ada. Ragam pendekatan dengan berbagai 

macam ilmu sebagai pisau analisis akan turut memperkaya khazanah keilmuan yang 

komprehensif.
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