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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s/a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z/al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

Lanjutan 

1 2 3 4 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

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

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

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

 kasrah I I اِ 

 d}ammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ْLَـ fath}ah dan ya>’ Ai a dan i 

 ْOَـ fath}ah dan wau Iu i dan u 

 

Contoh: 

 َPـQْـRَ        : kaifa 

 haula :        ھـOَْ لَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى... َ   ا ... َ  
Fath}ah dan alif 

atau ya>’ 
a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

Oــُـ d}ammah dan wau u> u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 ma>ta :        ما تَ 

 <rama :        رَمَى

 qi>la :        قِيْلَ 

 yamu>tu :        يمَوْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

 raud}ah al-at}f>l : رَوْضَةُالأ طْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْـنَةاُلَْفاضِلَةُ 

 al-h}ikmah :  اَلحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  ّ◌  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :            رَبنّاَ   

 <najjaina :            نجَيْنا 

 al-h}aqq :              اَلحَقّ 

 nu“ima :            نُـعّمَ  

 عَدُو            : ‘aduwwun 

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

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 عَلِى         : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 عَرَبى         : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

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

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

, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu)  :      الَشّّ◌مْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah)  :      الَزلزلَةُ  

 al-falsafah  :      الَفَلْسفَة ُ 

 al-bila>du  :      الَبلاَدُ  

7. Hamzah 

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

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

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na :  تأمُرُوْنَ 

لنـّوْءُ  ا            : al-nau’ 

 syai’un :             شَيْءٌ  

 umirtu :             أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah 

lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’a>n), alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   aِb billa>hاللهِِ  di>nulla>h   دِينُ االلهِ  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rahmatilla>h هُمْ فيِْ رَحمَةِ االلهِ  

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital  (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:  

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama remi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  

 



x 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al- 
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
 

Nas}r  H{a>mid Abu>  Zai>d, ditulis menjadi: Abu>  Zai>d, Nas}r  H {a>mid 
Bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.  = sallalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s.  =’alaihi al-sala>m 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

Pen. = Penerbit 

      h.  = Halaman 

QS.../...4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR  = Hadits Riwayat 

MA  = Madrasah Aliyah 

MAN = Madrasah Aliyah Negeri 

KTSP = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

K-13 = Kurikulum 2013 

KI  = Kompetensi Inti  

KD  = Kompetensi Dasar 

TIU  = Tujuan Intruksional Umum 

TIK  = Tujuan Intruksional Khusus 

     5M  = Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, Mengomunikasikan   

     RPP = Rencana Pelaksanaan Pembelajaran   

     KKM = Kriteria Ketuntasan Minimal. 
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ABSTRAK 

Nama   :   St. Hajar 

Nim      :   80100217059 

Judul : Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu      

Kabupaten  Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal) 

 

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan 1) Bagaimana prosesi dalam adat 

pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?. 2) Apa 

saja nilai-nilai budaya Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa?. 3) Bagaimana proses akulturasi budaya Islam pada 

adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, penulis berusaha 

mengemukakan objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan di lapangan. Melalui 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sejarah, antropologi, agama 

dan sosiologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 

dengan metode pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam 

pengolahan atau analisis data adalah reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan 

pengecekan data. 

Hasil penelitian dikemukakan bahwa pernikahan di Kelurahan Cikoro 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa disebut dengan istilah pa’buntingan. 

Pernikahan yang tidak hanya melibatkan kedua calon mempelai tapi semua keluarga 

besar, tetangga dan masyarakat luas. Adat pernikahan di Kelurahan Cikoro terdiri atas 

dua tahapan, yaitu:  tahap sebelum pernikahan dan tahap setelah pernikahan. Dalam 

adat setempat lebih mendahulukan pesta pernikahan daripada akad nikah, dengan 

alasan, kelurga besar masing-masing pihak/perwakilan berkumpul dan menyaksikan 

akad nikah, dan semakin banyak yang menyaksikan semakin bagus. Akad nikah 

digelar di malam hari alasannya agar suasana tenang dan tidak merepotkan pihak 

keluarga perempuan, karena pesta pernikahan digelar pada pagi sampai sore hari, agar 

tamu undangan dan pengantar pengantin laki-laki tidak bersamaan maka akad nikah 

digelar sekitar pukul 20:00. Setelah Islam masuk di Gowa pada tahun 1605 M terjadi 

pertemuan dua budaya yakni budaya Islam dan budaya lokal atau disebut akulturasi 

yang kemudian melahirkan banyak nilai budaya Islam yang terakulturasi. 

Implikasi adat pernikahan di Kelurahan Cikoro sangat unik sebagaimana  adat 

pernikahan di daerah lain pada umumnya, di Kelurahan Cikoro lebih mendahulukan 

pesta pernikahan daripada akad nikah. Keunikannya berbeda dengan ajaran agama 

Islam karena ajaran Islam mendahulukan akad nikah daripada pesta. Walaupun 

demikian sudah termasuk budaya lokal. Adat pernikahan di Kelurahan Cikoro 

mengandung banyak nilai-nilai budaya Islam seperti pemilihan jodoh, lamaran, 

silaturrahim, tolong-menolong, meminta maaf, berbagi, musyawarah dan akad nikah 

yang secara islami. Nilai-nilai Islam ini perlu dilestarikan dalam kehidupan 

masyarakat karena nilainya sangat positif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman, suku, 

ras, adat, agama dan budaya. Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting sebagai 

bentuk perkembangan dan terintegrasi sebagai ciri hidup masyarakat berupa adat atau 

kebiasaan yang mengakar. Adat masyarakat yang hakikatnya merupakan warisan dari 

nenek moyang. Kebudayaan adalah konsep keyakinan, nilai dan norma yang dianut 

masyarakat yang mempengaruhi perilaku mereka dalam upaya menjawab tantangan 

kehidupan yang berasal dari sekelilingnya.
1
 

Manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki kekayaan yang paling utama 

yaitu akal dan budaya, atau fikiran dan perasaan. Satu sisi fikiran dan perasaan 

tersebut telah memungkinkan munculnya tuntutan-tuntutan manusia yang lebih 

daripada tuntutan hidup makhluk lain. Dari sifat tuntutan itu ada yang berupa tuntutan 

jasmani dan ada pula tuntutan rohani, namun yang pasti semua itu hanya untuk 

mencapai kebahagiaan.
2
 

Setiap kelompok orang memiliki sifat yang berbeda-beda dalam hal nilai 

budaya yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun setiap 

anggota yang bersangkutan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Perbedaan tersebut 

karena masyarakat berinteraksi atau berbaur.  

                                                           

1
 Rusmin Tumanggor, dkk,  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Ce. I; Jakarta: 2010), h. 123. 

2
 Djoko Widagho, Ilmu Budaya Dasar (Cet, VII; Jakarta: Bumi  Aksara, 2001), h. 24. 
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Di Indonesia beraneka ragam upacara pernikahan adat yang diwariskan secara 

turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya.
3
 Keanekaragaman 

budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang senantiasa dijaga dan dilestarikan secara 

turun temurun merupakan gambaran kekayaan bangsa Indonesia menjadi modal dan 

landasan pembangunan dan pengembangan kebudayaan nasional.  

Pengembangan kebudayaan nasional berarti memelihara, melestarikan, 

memperkaya, menyebarluaskan, memanfaatkan, dan meningkatkan mutu serta daya 

guna kebudayaan. Manfaat yang dihasilkan dalam kebudayaan itu sendiri adalah 

dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan meliputi tradisi, sistem 

lambang, arti, dan sebagai pedoman, cara penyesuaian diri untuk bertahan hidup di 

alam.  

Nilai-nilai leluhur bangsa haruslah dibina dan dikembangkan guna 

memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan 

nasional serta memperkokoh jiwa persatuan, oleh karena itu pembangunan 

kebudayaaan yang serasi harus didukung oleh pembangunan kebudayaan yang 

mampu menunjang tercapainya tujuan nasional yakni masyarakat Indonesia yang 

makmur.Mengingat hal tersebut, kebudayaan juga merupakan warisan nasional yang 

                                                           

3
 R. Sri Supadmi  Murtiadji dan R. Suwardanidjaja, Tata Rias Pengantin dan Adat 

Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik, Corak Paes Ageng (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h.1. 
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akan dapat dimiliki oleh setiap warga masyarakat pendukungnya dengan cara 

mempelajarinya.
4
 

Seperti halnya dalam adat pernikahan, Indonesia yang terdiri dari berbagai 

suku bangsa mempunyai bermacam-macam upacara pernikahan, sehingga sulit untuk 

menemukan ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh berbagai 

macam alat perlengkapan yang menyertai dalam pernikahan.  Adat  pernikahan yang 

bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang 

berbeda-beda dikalangan bangsa Indonesia. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

pernikahan, pada hakikatnya pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
5
 Hal ini tergambarkan 

dalam Al-qur’an sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Rumm/30:21 sebagai 

berikut: 

ô ÏΒuρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ôÏiΒ öΝä3 Å¡à�Ρ r& % [`≡uρ ø—r& (#þθ ãΖä3 ó¡tFÏj9 $ yγ øŠ s9Î) 

Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6 uΖ÷� t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρ ã�©3 x�tGtƒ 

∩⊄⊇∪   

Terjemahnya:  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

                                                           

4
 Nurlaelah, “Makna Simbolik Pakaian Adat Pengantin Bugis Sinjai Sulawesi Selatan 

(Tinjauan Sosial Budaya)”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2014), h. 5. 

 
5
 Undang-undang  RI .No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 

2012), h. 2 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.

6
 

  
Dalam Islam pernikahan adalah cara untuk membentengi seseorang supaya 

tidak terjerumus kelembah kehinaan, mencegah manusia dari perbuatan zina, 

perbuatan yang sangat tercela dan dilarang oleh Allah swt.  

...Allah berfirman dalam QS. al-Isra’/17: 32. 

Ÿω uρ (#θ ç/t�ø)s? #’ oΤÌh“9 $# ( …çµ̄Ρ Î) tβ% x. Zπt±Ås≈ sù u !$ y™uρ Wξ‹Î6y™ ∩⊂⊄∪   
 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan 
yang sangat keji, dan suatu jalan yang buruk.

7
 

 
Pernikahan adalah jalan untuk mencegah manusia dari perbuatan zina, 

pernikahan merupakan pula perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan, 

ikatan yang hakiki antara pasangan suami isteri. Hanya melalui pernikahanlah 

perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah 

dan yang lepas bebas menjadi tanggungjawab. 

Menurut Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-

Undang Perkawinan. Pernikahan adalah kejadian, dimana perjanjian antara dua 

manusia terjadi. Perjanjian suci menurut Islam yang sangat berat, karena 

memerlukan tanggungjawab, komitmen, dan kasih sayang. Pernikahan adalah 

hal normal yang dibutuhkan manusia.
8
  

 

Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang melangsungkan 

pernikahan saja, akan tetapi ini juga merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian 

                                                           

6
 Departemen Agama RI,  Alqur’an dan Terjemahnya (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), h. 406. 

7
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 285. 

8
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. IV; 

Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 30. 
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hukum antara pribadi dan kedua keluarga belah pihak untuk membentuk hubungan 

kekerabatan. Pernikahan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara 

pernikahan. Umumnya pernikahan dijalani dengan maksud untuk membentuk 

keluarga.  

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang 

menarik adalah Sulawesi Selatan, budaya lokal di Sulawesi Selatan masih 

dilestarikan sampai sekarang sebagai warisan nenek moyang yang secara turun-

temurun masih dijaga sebagai bentuk penghargaannya sebagai warisan leluhur. 

Seperti halnya adat pernikahan yang merupakan warisan yang turun-temurun yang 

masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. 

Kebudayaan daerah Sulawesi Selatan secara makro dikenal dengan 

kebudayaan Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja dengan kekhasannya masing-

masing. Kebudayaan tersebut tersimpan baik dalam kelompok-kelompok etnik 

dengan segala sistem sosial yang dimilikinya, di samping nilai-nilai dan gagasan-

gagasan yang terbentuk atas pengaruh kesejarahan dan ekosistem lingkungannya. 

Salah satu di antaranya adalah adat dalam pernikahan.
9
 

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Makassar pernikahan 

merupakan penyatuan dua keluarga besar dari kedua mempelai, tak heran jika 

pernikahan bagi suku Makassar tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua 

mempelai, tapi seluruh keluarga besar, seperti: saudara (adik, kakak), kakek, nenek, 

                                                           

9
 St. Aminah Pabittei, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan (Cet. IV; 

Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h. 2. 
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paman, bibi, dan sepupu ikut terlibat dalam mempersiapkan acara pernikahan. 

Upacara pernikahan di Sulawesi Selatan banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral 

dengan tujuannya agar pernikahan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai 

mendapat berkah dari Tuhan. 

Umumnya pernikahan dilaksanakan dengan maksud membentuk keluarga 

yang bahagia, sebelum memutuskan untuk menikah harus melalui tahapan-tahapan 

yang menjadi pra syarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut adalah masa 

perkenalan, setelah merasa cocok atas perkenalan itu, dilanjutkan dengan peminangan 

kemudian melangsungkan acara pernikahan. Bagi masayarakat suku Makassar, 

menjungjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan siri’. Siri’ disejajarkan 

kedudukannya dengan akal pikiran yang baik karena bukan timbul dari kemarahan, 

dengan peradilan yang bersih karena tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, baik 

dengan perbuatan kebajikan yang tidak menjelekkan sesama manusia secara tak 

patut.
10

 

Berbicara tentang pa’buntingan, sebuah ungkapan dalam bahasa Makassar 

yang menyinggung tentang pernikahan berbunyi:”Tenapa na ganna se’re tau punna 

tenapa na situtu ulunna na salangganna” yang berarti : seseorang belum sempurna 

menjadi manusia jika kepala dan bahunya belum menyatu. 

Ungkapan di atas bermakna bahwa pernikahan dalam suku Makassar dianggap 

sebagai sebuah proses menyatukan dua insan menjadi sebuah bagian yang utuh. 

                                                           

10
 A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2011), h. 139. 
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Suami dan istri dianggap sebagai sebuah bagian kepala dan bahu yang harus 

disatukan. Orang tua suku Makassar ketika menikahkan anak-anaknya akan berkata:  

“la nipajjari taumi” atau “la nipattaumi ulunna na salannganna”  artinya akan 

dijadikan manusialah dia atau akan disatukan kepala dan bahunya.
11

 

 

Upacara pernikahan bagi suku Makassar sering kali diselenggarakan secara 

meriah, sehingga upacara pernikahan merupakan upacara paling meriah dibanding 

upacara-upacara lainnya yang ada dikehidupan masyarakat suku Makassar. Apalagi 

jika acara pernikahan diselenggarakan oleh orang-orang dari kalangan bangsawan, 

maka upacara tersebut harus dipersiapkan semaksimal mungkin oleh tokoh adat, 

tokoh masyarakat dan bahkan partisipasi dari kelompok masyarakat tertentu agar 

upacara dapat terlaksana dengan baik dan dapat memuaskan semua pihak yang 

terlibat dalam upacara pernikahan tersebut. 

Suku Makassar khususnya di Kabupaten Gowa, syarat-syarat untuk 

melangsungkan pernikahan lebih banyak dibebankan kepada kemampuan laki-laki, 

karena seorang suami diharuskan banyak memiliki pengetahuan tentang hidup 

berumah tangga terutama pemenuhan terhadap kebutuhan isterinya lahir dan bathin. 

Adat pernikahan di Kabupaten Gowa dianggap sebagai suatu hal yang sangat sakral 

dalam kehidupannya, dan harapannya hanya terjadi sekali seumur hidup, maka dalam 

pelaksanaannya harus berjalan sesuai yang diinginkan dan tidak menyalahi aturan-

aturan hukum adat dan agama. 

                                                           

11
 Syamsues Salihima, “Islam dan Budaya Lokal di Makassar (Akulturasi Budaya dan 

Agama)”,  h. 186. 
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Adat pernikahan di Kabupaten Gowa diatur sesuai dengan adat sehingga 

menjadi rangkaian acara yang menarik, penuh tatakrama dan sopan santun serta 

saling menghargai. Pengaturan atau tata cara diatur mulai dari pakaian atau busana 

yang digunakan sampai tahapan-tahapan pelaksanaan adat pernikahan.  

Bagi masyarakat di Kabupaten Gowa, hubungan kekerabatan merupakan 

aspek utama, dan dinilai penting bagi anggotanya maupun fungsinya sebagai suatu 

struktur dasar dalam suatu tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang 

prinsip-prinsip kekerabatan sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Gowa 

khususnya di Kelurahan Cikoro untuk membentuk tatanan sosial mereka. Aspek 

kekerabatan tersebut termasuk dalam adat pernikahan, karena dianggap sebagai 

pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan dengan kehidupan rumah tangganya, 

selain itu pernikahan juga berfungsi untuk memelihara hubungan kekerabatan. 

Masyarakat di  Kabupaten Gowa mayoritas penganut agama Islam. Namun 

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

hari, sehingga mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya lokal dengan budaya 

Islam. Bentuk akulturasi tersebut dapat dilihat dalam adat pernikahan setempat. 

Kabupaten Gowa Kecamatan Tompobulu Kelurahan Cikoro’ menjadi 

inspirasi bagi penulis untuk dijadikan tempat penelitian. Oleh karena di daerah 

tersebut dalam adat pernikahannya sangat unik dan berbeda dengan daerah-daerah 

lain. Bagi masyarakat setempat lebih mendahulukan resepsi atau pesta pernikahan 

daripada akad nikah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)?” Dengan demikian 

sub masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah: 

1. Bagaimana prosesi dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa? 

2. Apa saja nilai-nilai budaya Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana proses akulturasi budaya Islam pada adat pernikahan di Kelurahan 

Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?  

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berjudul ”Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro’ Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa”. Adapun penelitian ini difokuskan terhadap adat 

pernikahan, nilai-nilai Islam dan peneliti berusaha mengungkap bagaimana akulturasi 

budaya Islam dan lokal dalam adat pernikahan tersebut. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesimpansiuran dalam memberikan pemaknaan mengenai 

penelitian ini, maka peneliti gambarkan tentang apa yang akan dibahas. 
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a. Pernikahan Adat 

Pernikahan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar 

supaya kehidupan persekutuan tidak punah yang didahului dengan upacara adat. Van 

Gennep mengatakan dalam buku Yulia dengan judul Buku Ajar Hukum Adat 

menamakan semua upacara pernikahan sebagai: 

 “Rites De Passage” (Upacara Peralihan), yang melambangkan peralihan status 

dari masing-masing pihak mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri 

berpisah setelah melewati upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu 

sebagai suami isteri.
12

 

 

b. Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal 

 Ajaran Islam meliputi unsur akidah, syariah, dan akhlak. Adapun budaya 

meliputi unsur ide-ide/gagasan, aktifitas, dan hasil karya. Budaya lokal, juga 

memiliki ketiga unsur tersebut, yang dalam segi tertentu dapat berasimilasi, 

berakulturasi, beradaptasi, berintegrasi dengan ajaran Islam. Asimilasi, adalah 

penyesuaian dan peleburan sifat asli budaya lokal ke dalam ajaran Islam. Akulturasi, 

adalah pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam karena adanya 

pengaruh yang saling mempengaruhi. Adaptasi, adalah penyesuaian budaya lokal 

terhadap ajaran Islam. Integrasi, adalah pembauran antara budaya lokal dengan ajaran 

Islam sehingga menjadi kesatuan.
13

 

                                                           

12
 Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Cet I; Kampus Bukit Indah: Unimal Press, 2016),  h. 49. 

13
 M. Dahlan, “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, Diskursus Islam 1, 

no. 1 (2013): h. 22. 
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Kata akulturasi diartikan sebagai proses percampuran dua kebudayaan atau 

lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh 

kebudayaan asing terhadap suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif' 

sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu dan sebagian berusaha menolak 

pengaruh itu atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua 

bahasa masyarakat, ditandai oleh peminjaman. Dengan demikian, akulturarsi Islam 

dengan budaya lokal adalah sebuah proses terjadinya pertemuan atau hubungan 

timbal balik antara Islam dengan budaya masyarakat setempat, sebagaimana yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.
14

 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan atau pengumpulan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti. 

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan 

diteliti atau dibahas karena belum ada yang meneliti ataupun ada namun berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Dalam pembahasan ini, 

peneliti menggunakan beberapa literature yang berkaitan dengan judul. Adapun 

literatul yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini. 

1. Buku: karangan R. Sri Supadmi Murtiadji, R. Suwardanidjaja. Tata Rias 

Penganting dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik, Corak Paes Ageng, 

                                                           

14
 Hamzah Junaid, “Kajian Kritis Akulturasi dengan Budaya Lokal”, Diskursus Islam 8, no. 1 

(2013): h. 3. 
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2012, mengkaji tentang tata rias penganting Jawa dan perbedaan tata rias dan adat 

dalam pernikahan gaya Yogja dan Solo. 

2. Buku: St. Aminah Pabittei dengan judul Adat dan Upacara Perkawinan Daerah 

Sulawesi Selatan, 2011, yang membahas tentang Adat dan Upacara Pernikahan 

empat suku besar Sulawesi Selatan yakni suku Makassar, suku Bugis, suku 

Mandar dan suku Toraja. Dalam buku tersebut dibahas mengenai adat sebelum 

dilangsungkannya pernikahan, upacara pernikahan sampai adat sesudah 

pernikahan. 

3. Buku: Hilman Hadikusuma, dengan judul Hukum Perkawinan Adat, 1990, 

membahas tentang pengertian pernikahan adat dan tujuan dari pernikahan adat. 

4. Skripsi: oleh Mujahidah, dengan judul penelitian Adat-Istiadat Upacara 

Perkawinan Masyarakat Bugis di Dampal Kabupaten Toli-Toli, 2006, membahas 

tentang adat istiadat pernikahan Bugis di Dampal, dan faktor-faktor yang 

memotivasi masyarakat dalam upacara pernikahan. 

5. H. M. Dahlan, dalam jurnalnya dengan judul penelitian Islam dan Budaya Lokal 

(Kajian Historys terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai), membahas tentang 

akulturasi adalah pencampuran antara budaya lokal dan budaya Islam serta 

penyesuaian budaya lokal terhadap budaya Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa prosesi adat pernikahan di Kelurahan 

Cikoro’ Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 
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b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa  nilai-nilai budaya Islam dalam adat 

pernikahan di Kelurahan Cikoro’ Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang proses akulturasi budaya  Islam 

dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro’ Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

 Diharapkan dengan penelitian ini, bisa memberikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagai rujukan kepada penelitian selanjutnya, khususnya jurusan 

Sejarah Peradaban Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan bermanfaat untuk masyarakat luas dan perkembangan kebudayaan 

kepada masyarakat di Kabupaten Gowa khusunya, serta memperkenalkan 

kebudayaan lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pernikahan Adat di Kelurahan Cikoro 

1. Pengertian Adat 

Adat adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara 

tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat-istiadat 

menunjukkan bentuk, sikap dan tindakan manusia pada masyarakat hukum adat untuk 

mempertahankan adat istiadat yang berlaku dilingkungannya. Adat-istiadat kadang 

dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, atau terkadang karena ada sanksi 

atau hukumnya yang kemudian menjadi hukum adat. 

Menurut A. Rahman Rahim dalam bukunya yang berjudul Nilai-Nilai Utama 

Kebudayaan Bugis. 

Adat merupakan konsep kunci sebab keyakinan orang Bugis terhadap adatnya 

mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya, baik dengan 

sesama manusia,dengan pranata-pranata sosialnya maupun dengan alam 

sekitarnya.
1
 

 

Adat tidaklah berarti hanya sekedar  kebiasaan. Meskipun Matthes dalam 

buku A. Rahman Rahim Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis memahami adat dalam 

kebudayaan Bugis sebagai gewoonten (kebiasaan-kebiasaan) namun tetap didasarkan 

pada arti konotasi yang diberikan sendiri oleh lontara’. Matthes menemukan dan 

                                                           

 
1
 A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2011), h. 101. 
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mengutip ungkapan yang menyatakan adat sama dengan syarat-syarat bagi kehidupan 

manusia. 

“Jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak berhenti menitik, ikan 

menghilang pula dan padi pun tidak menjadi.” (iya nanigesara’ada’ biasana 

buttayya tanmattikkamo balloka, tanaikatonganngamo jukuka, annyalatongi 

aseya).
2
 

 

Jika adat dilanggar berarti melanggar kehidupan manusia, yang akibatnya 

bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan tetapi juga oleh segenap anggota 

masyarakatnya. Mattulada dalam disertasinya menyatakan sebagai sesuatu yang 

luhur. “adat itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan 

kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukungnya. 

Adat-istiadat masyarakat Bugis-Makassar yang terdiri atas lima unsur 

Panngaderreng/Panngadakkan (ade’, bicara, rapang, wari dan sara’) yang juga 

menjadi hukum-hukum sosial bagi kehidupan masyarakat Bugis Makassar ini 

menurut Mattulada juga memiliki fungsinya masing-masing yang akan memperkokoh 

nilai-nilai panngaderreng/panngadakkang apabila disadari oleh sikap siri’ (rasa 

malu).
3
 Unsur adat dalam panngaderreng/panngadakkang  seperti penjelasan berikut 

ini. 

a. Ade’ adalah salah satu aspek dari panngaderreng yang mengatur pelaksanaan 

sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis. Menurut 

Mattulada “Semua tindakan orang Bugis dalam lingkup panngaderreng adalah 

                                                           

 
2
 A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis,  h. 102. 

 
3
 Mattulada, Latoa: Suatu Likisan  Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1985), h.  344. 
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ade’ yang menyatakan diri dalam semua segi kehidupan, misalnya ade’ 

akkalabinengeng (hal ikhwal yang mengatur masyarakat Bugis dalam berumah 

tangga), termasuk hal keturunan yang boleh atau tidak boleh saling menikah, 

hukum pernikahan, etika dan pendidikan dalam berkeluarga dan norma yang 

mengatur tentang martabat dan harag diri dari suatu pernikahan”. 

b. Bicara adalah aspek yang mempersoalkan masalah keadilan, di mana 

mempersoalkan semua hak dan kewajiban dari tiap persona hukum dalam 

memperlakukan diri dalam hidup panngaderreng dalam kontiniutas peradaban 

orang Bugis. Menurut Mattulada bicara dalam usahanya untuk mencapai tujuan 

kebenaran berpegang pada tongettelu/tiga pangkal kebenaran yakni: “Pertama, 

pengakuan dengan jujur kesalahan dari orang yang bersalah dan kesalahan itu 

terbukti ada, sebagai kesalahan ade’. Kedua, pembenaran secara ikhlas, terhadap 

kebenaran orang yang berbuat benar dan kebenaran itu ada, sebagai kebenaran 

menurut ade’. Ketiga, mufakat pakkatenni ade, untuk menyatakan salah bagi yang 

bersalah dan benar bagi yang benar.  

Terakhir perihal bicara Mattulada beranggapan dengan meminjam istilah dari 

Malinowski bahwa: “dilihat dari jauh, ancaman-ancaman yang demikian berat dan 

kebanyakan tertuju kepada hukuman mati atau pembuangan dan sistem yang 

memperbolehkan penuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan tidak 

dikenal, maka hukuman ini tidak hanya dipandang cuman sekedar ancaman agar 

orang takut berbuat kejahatan, melainkan juga dipandang sebagai suatu pernyataan di 

mana yang bersalah juga telah melepaskan diri dari sistem panngaderreng dan tidak 
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memiliki siri’ pada dirinya lagi, sehingga hukuman yang dijalaninya akan diterima 

dengan mata terbuka (sebagai pembuktian diri bahwa di dalam dirinya masih ada siri’ 

guna menegakkan panngaderreng yang telah dilanggarnya).  

c. Rapang adalah pengokohan negara dan secara makna leksikalnya, memiliki arti 

sebagai contoh, misal, atau perumpamaan, persamaan atau kiasan. Menurut 

Mattulada, rapang berfungsi sebagai: “ Pertama, memberi petunjuk tentang latar 

belakang sistem yang berakar dalam kebudayaan, yakni menjaga agar ketetapan, 

keseragaman, dan kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari waktu yang 

lalu sampai masa kini dan masa depan. Kedua, bahan perbangdingan, bijaksana 

dan tidak berpandangan sempit.  

Dalam keadaan belum ada norma dan undang-undang yang mengatur suatu 

hal tertentu, maka rapang berfungsi sebagai yurisprudensi. Ketiga, alat pelindung 

yang berwujud dalam pamali-pamali yang berfungsi untuk melindungi milik umum 

dari gangguan-gangguan seseorang, melindungi seseorang dari bahaya. 

d. Wari adalah yang tahu membedakan, dalam pengertian leksikalnya adalah tak lain 

dari penjenisan yang membedakan yang satu terhadap yang lain. Wari secara 

umum berfungsi protokoler dan meliputi tiga hal. Pertama, menjaga jalur dan garis 

keturunan yang membentuk pelapian masyarakat (standen) dalam masyarakat atau 

yang mengatur tentang tata keturunan melalui hubungan pernikahan. Kedua, 

menjaga atau memelihara tata susunan atau tata penempatan sesuatu menurut 

urutan semestinya. Ketiga, menjaga dan memelihara hubungan kekeluargaan 

antara raja suatu negeri dengan negeri lainnya, sehingga dapat ditentukan mana 
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yang tua dan mana yang muda dalam tata panngaderreng (upacara-upacara 

kenegaraan yang secara keseluruhan, wari berfungsi sebagai pranata yang menata 

negara”. 

e. Sara’, setelah sistem panngaderreng masyarakat Bugis-Makassar menerima warna 

baru dalam Islam yaitu sara’ dan bercampur dengan ade’, rapang, wari’ dan 

bicara.
4
 

Aspek pokok yang kelima yaitu sara’ menjadi inti pokok dari unsur 

panngaderreng, unsur pokok ini menjadi jiwa dan roh dari empat unsur pokok 

sebelumnya. Implementasi sara’ dalam masyarakat Bugis-Makassar  dalam 

perkembangannya diatur berdasarkan organisasi ade’ artinya terjadi pembagian kerja. 

Sara mengatur tentang kehidupan keagamaan, sedangkan ade' mengatur perihal 

kehidupan duniawi.
5
 

2. Pernikahan Hukum Adat  

Adat pernikahan dapat berbentuk dan bersistem pernikahan jujur di mana 

pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita, dan setelah pernikahan, 

bagaimana pun tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan 

melangsungkan pernikahan menurut bentuk dan sistem yang berlaku dalam 

masyarakat. 

                                                           

4
 Slamet Riadi, Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya Mattulada “Sebuah Tafsir 

Epistemologis”, Pangaderreng  5, no 1 (2019): h. 37-39. 

 
5
 Jumadi, “Perspektif Sosio-Historis Kearifan Lokal dan Isntitusi Sara’ (Islam) di Sulawesi 

Selatan”, Al-Fikr 15, no 2 (2011): h. 225.  
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Pernikahan dan keluarga dalam hukum adat, menurut Otje Salman 

Soemadiningrat
6
 memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata sebagai 

ikatan kontraktual antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah perintah Tuhan 

yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-

ikatan kekeluargaan. 

Dalam hukum adat pernikahan bukan merupakan urusan pribadi dari orang 

yang melakukan pernikahan, tetapi menjadi urusan keluarga, suku dan masyarakat. 

Pernikahan maksudnya pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya 

melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, pernikahan adalah usaha yang 

menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam 

masyarakat persekutuan pernikahan adalah suatu peristiwa penting yang 

mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh 

terhadap persekutuannya.  

Dalam stratifikasi sosial setiap masyarakat terdapat perbedaan derajat dan 

kedudukan baik yang cara berfikirnya masih sederhana maupun yang sudah maju, ada 

yang dipandang berkedudukan tinggi adapula yang rendah. Di Sulawesi Selatan 

seseorang yang memiliki strata sosial yang tinggi sangat memperhatikan pandangan 

orang karena memiliki rasa siri’ yang tinggi. Oleh karena pada umumnya seseorang 

yang akan menikah akan mencari pasangan yang strata sosialnya sama karena sesuai 

                                                           

6
 Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Bandung: 

Alumni, 2002), h. 173. 
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dengan kemampuannya. Dalam pernikahan mengenai uang panai sangat dipengaruhi 

oleh strata sosial perempuan, di antaranya: 

a. Keturunan bangsawan, perempuan dari keluarga bangsawan memiliki strata sosial 

yang tinggi, dalam masyarakat keturunan bangsawan dikenal dengan sebutan 

Karaeng, Puang dan Andi. 

b. Pendidikan, semakin tinggi pendidikan perempuan semakin tinggi pula patokan 

uang belanjanya. 

c. Status ekonomi, semakin kaya wanita yang ingin dinikahi semakin tinggi pula 

uang belanja yang harus dipenuhi pihak laki-laki. 

d. Kondisi fisik, semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka 

semakin tinggi pula nominal uang belanja yang akan patok. 

e. Pekerjaan, perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan patokan uang 

belanja lebih tinggi dari pihak laki-laki.
7
Ini dikarenakan beban laki-laki setelah 

menikah tidak terlalu berat jika dibandingkan perempuan yang tidak bekerja. 

Pernikahan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat dan disertai 

dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi bahtera 

rumah tangga. Upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status 

hidup berpisah dengan keluarga dan membentuk keluarga baru. Proses kegiatan 

dalam pernikahan adat yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi hukum 

pernikahan adat. 

                                                           

7
 Hajra Yansa, dkk. “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif  Budaya 

Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, Pena 3, no 2 (2016): h. 532-533. 
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Menurut hukum adat pernikahan bukan saja merupakan antara mempelai laki-

laki dan perempuan tetapi kepentingan seluruh keluarga yang bersangkutan dan 

masyarakat disekitar, salah satu contohnya seperti sebelum melangsungkan 

pernikahan harus bertunangan terlebih dahulu.
8
 

Tujuan dari pernikahan adat adalah untuk meneruskan dan mempertahankan 

keturunan menurut garis kebapak dan keibuan, dalam terwujunya keluarga yang 

bahagia, untuk memperoleh nilai adat dan kedamaian serta mempertahankan 

kewarisan yang turun-temurun.
9
 Pernikahan memiliki arti penting dan bukan untuk 

memenuhi hasrat seksual saja, tapi pernikahan adalah cara untuk melanjutkan 

keturunan dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan karena nafsuh belaka tapi 

karena ingin mempererat hubungan antar keluarga yang lain.
10

 

3. Prinsip-Prinsip Keturunan dalam Masyarakat Hukum Adat di 

Kelurahan Cikoro 

a. Patrilineal 

Maksud dari patrilineal ini adalah memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki 

kepihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan istri 

dengan keluarganya. Setelah menikah istri masuk kekeluarga suami begitu pula 

dengan keturunan-keturunannya. 

                                                           

8
 I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dari Masa ke Masa 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) h. 48. 

 
9
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Alumni, 1983), h. 22. 

 
10

Abdul Malik Mone, Akkorongtigi Dalam Adat dan Upacara Perkawinan Suku Makassar 

(Makassar: t.p., 2009), h. 1. 
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Makna jujur dalam hukum adat adalah suatu penggantian dalam kedudukan 

perempuan yang dinikahkan diganti dengan suatu benda. Nikah jujur mengandung 

tiga arti: Pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, pada sisi sosial pernikahan 

tersebut akan mempererat tali silaturrahmi kedua keluarga, dan dari sisi ekonomis 

adanya pertukaran barang. 

b. Parental. 

 Setelah pernikahan baik isteri maupun suami menjadi milik keluarga bersama 

begitu pula dengan anak-anaknya. Dalam hal ini terdapat kebiasaan berupa 

pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. 

4. Asas-Asas dalam Hukum Pernikahan Adat 

a. Asas keadatan dan kekerabatan 

Pernikahan dalam bentuk hukum adat bukan hanya mengikat secara 

individual, tetapi juga masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam pernikahan 

warganya. Oleh karena itu, pernikahan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak 

kerabat dan masyarakat adat. 

b. Asas persetujuan 

Dalam hukum adat, calon mempelai tidak punya hak penuh untuk menyatakan 

persetujuannya. Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan 

keluarga.  
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c. Asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat 

Dalam pernikahan, partisipasi orang tua, kerabat dan masyarakat sangatlah 

berarti. Secara langsung atau tidak langsung, orang tua dan keluarga punya tanggung 

jawab moral. 

d. Asas poligami 

Dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi, tidak sedikit raja, bangsawan 

dan tokoh agama mempunyai istri lebih dari satu. 

5. Bentuk-Bentuk Pernikahan Adat di Kelurahan Cikoro 

a. Pernikahan Jujur 

 Merupakan pernikahan dengan pemberian uang, ini berlaku bagi masyarakat 

yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang/barang 

jujur ini dilakukan oleh pihak keluarga calon suami kepada pihak keluarga calon istri, 

sebagai tanda pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan 

bapaknya, dan pindah kepersekutuan suaminya. Di Sulawesi Selatan dikenal dengan 

“doe balanja/uang panai” 

 Uang jujur ini tidak sama dengan mahar sebagaimana menurut hukum Islam, 

uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukannya pelamaran kepihak wanita dan 

harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Sedangkan mahar adalah kewajiban calon 

mempelai laki-laki yang harus diberikan kepada calon istrinya, ini bersifat pribadi.
11

 

 

                                                           

 
11

 Suriaman Masturi Pide, Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang (Cet. III; Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 26.  
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b. Pernikahan campuran. 

 Pernikahan ini terjadi antara suami dan istri beda suku, ras atau agama. 

Terjadinya pernikahan ini menimbulkan masalah antara hukum adat atau hukum 

agama apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan pernikahan itu. Pada dasarnya 

hukum agama maupun hukum adat tidak membenarkan terjadinya pernikahan jenis 

ini. Seiring dengan perkembangannya hukum adat memberi jalan keluar untuk hal ini, 

sehingga pernikahan campuran ini bisa dilaksanakan. 

 Dalam perbedaan agama antara calon suami dan calon istri, agar pernikahan 

itu sah maka salah satu dari keduanya harus pindah agama keagama yang sama agar 

pernikahan tersebut bisa dilakukan. 

c. Kawin lari 

Dalam masyarakat hukum adat, bentuk kawin lari ini sangat dikenal dan 

terkadang diakui. Bentuk kawin lari ini disebut pula dengan mangalua (Batak Toba), 

kawin ijari (Dayak Ma’anyan di Kalimantan Tengah), Lari Bini (Ambon), kawin 

Roko (Flores), silariang (Bugis-Makassar). Kawin lari ini dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu: 

1) Kawin lari bersama, apabila calon suami istri melakukan lari bersama dengan tiada 

peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi pernikahan lari bersama 

atau sama-sama melarikan diri, hal demikian dilakukannya untuk menghindarkan 

diri dari berbagai keharusan sebagai akibat pernikahan dengan cara pelamaran atau 

peminangan, dan untuk menghindarkan diri dari rintangan dari pihak orang tua 

atau sanak keluarga. 
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2) Kawin bawa lari yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah dipinang oleh 

orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.
12

 Penyebab terjadinya 

kawin lari dikarenakan uang belanja mahal, terhalang restu orang tua, dijodohkan 

dan hamil di luar nikah. 

d. Pernikahan di bawah umur 

Pernikahan ini dilakukan terhadap calon suami dan calon isteri yang belum 

dewasa yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, sedang pesta 

dan upacara menurut hukum adat ditangguhkan. 

e. Pernikahan permaduan 

Permaduan adalah seorang pria menikahi wanita lebih dari 1 orang, wanita 

dari kalangan atas dijadikan sebagai istri pertama dan wanita dari kalanga bawah 

dijadikan istri kedua, dan seterusnya. Masing-masing istri membangun rumah 

berpisah. 

6. Sistem Pernikahan dalam Hukum Adat 

a. Sistem Endogami, ialah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal 

dari suku dan ras yang sama. 

b. Sistem Exogami, sistem ini orang diharuskan menikah dengan orang di luar 

sukunya atau beda suku. 

c. Sistem Homogami, ialah pernikahan lak-laki dan perempuan dari lapisan sosial 

yang sama. 
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 P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata  Indonesia (Jakarta: Kencana 2015), h. 111. 
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d. Sistem Herogami, sistem ini tidak mengenal batasan dan larangan. Sistem ini 

hanya menggunakan larangan yang berdasarkan pada pertalian darah, seperti ibu, 

nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
13

 

B. Akulturasi  Budaya Islam dan Budaya Lokal 

Menurut Kamus Bahasa Indonesi, akulturasi adalah pencampuran kebudayaan 

yang saling bertemu dan saling mempengaruhi satu sama lain,
14

 atau pertemuan dua 

budaya atau lebih yang saling menerima satu sama lain. 

Ariyono Suyono berpendapat bahwa akulturasi adalah pengambilan atau 

menerima beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua budaya 

yang saling berhubungan dan mempengaruhi.
15

 

 

Menurut Warsito dalam bukunya Antropologi Budaya, akulturasi adalah suatu 

hal yang timbul sebagai hasil, jika sekelompok masyarakat mempunyai budaya 

yang berbeda bertemu dan mengadakan kontak secara langsung dan terus-

menerus, lalu menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original 

dari salah-satu kelompok.
16

 

 

Penelitian fenomena akulturasi di pelopori oleh J. Powell, 1880 terdiri dari R. 

Redfield, R. Linton dan M. Herskovits dalam buku Koentjaraningrat Manusia dan 

Kebudayaan Indonesia merumuskan defenisi dari akulturasi.  

Akulturasi memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang 

memiliki budaya yang berbeda datang ke dalam kontak tangan pertama, dengan 

perubahan berikutnya dalam pola budaya asli dari salah satu atau kedua 

kelompok.
17
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 Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Cet. I; Kampus Bukit Indah: Unimal Press, 2016), h. 58-59. 

 
14

 DPKRI, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, 2001),  h. 24.  

 
15

 Ariyono Suyono, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h.15.   

 
16

 Warsito, Antropologi Budaya (Cet I; Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 152-153. 

 
17

 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1990), h. 91. 
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Istilah akulturasi sering pula digunakan oleh berbagai hal yang berkaitan 

dengan penyusuaian individu terhadap budaya baru. 

Budaya lokal yang ada, ketika Islam datang tetap menjadi bagian dari jorak 

kebudayaan Islam dengan penambahan nilai-nilai baru  yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islam.
18

 Sebagai agama, Islam tidak datang dengan ruang hampa, melainkan datang 

kepada masyarakat yang berbudaya, dengan keyakinan, tradisi dan berbagai praktik 

kehidupan. Kehadiran Islam senang tiasa berdialog dengan realitas sosial masyarakat, 

mengantarkan pada diapresiasinya secara kritis nilai-nilai budaya lokal dari suatu 

masyarakat beserta ciri khas yang mengiringinya.  

Menurut Harun Nasution
19

 dalam bukunya  Islam di tinjau dari berbagai 

Aspeknya, kehadiran Islam di Nusantara yang dibawa oleh para muballigh memiliki 

fungsi ganda, karena di samping membawa misi Islam mereka juga sebagai saudagar 

Islam, dengan menggunakan metode dakwah secara persuasif dan adaptif dengan 

budaya Indonesia sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi timbal balik. Penyebaran 

Islam secara damai dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat memberi 

pengaruh terhadap percepatan proses Islamisasi di Indonesia.  

Pendekatan persuasive dan adaptif ( damai dan toleran ) dalam pengembangan 

Islam diwilayah Nusantara ini adalah sebuah keharusan yang tidak boleh tidak 

                                                           

18
 Abd. Rahim Yunus, “Nilai-nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal”, Jurnal Rihlah 2, 

no I (2015): h, 7-8. 

19
 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,  Jilid I (Cet. V;  Jakarta: UI-Press 

1985), h. 4-5. 
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dilaksanakan oleh muballigh Islam, hal itu disebabkan karena kebudayaan Indonesia 

dalam perspektif historis telah bersentuhan dengan beberapa lapisan kebudayaan dan 

kepercayaan yang berbeda-beda konfigurasinya, seperti kebudayaan asli ( Animisme 

dan dinamisme). Animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa setiap benda baik 

yang bernyawamaupun yang tidak bernyawa memiliki roh. Dinamisme adalah 

kepercayaan kepada kekuatan ghaib.  

Perdebatan para ahli sejarah mengenai kedatangan Islam di Nusantara telah 

memberikan berbagai macam teori islamisasi. Adapun teori-teori islamisasi yang 

dimaksud adalah teori proselitisasi (kegiatan penyebaran Islam), teori konvergensi 

(persamaan antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga Islam mudah diterima) 

dan teori propagasi (penyebarluasan Islam).
20

 Berikut ini penjelasan dari ketiga teori 

tersebut. 

1. Teori Proselitisasi adalah teori tentang kegiatan penyebaran agama Islam yang 

terdiri atas tiga tahapan. 

a) Tahap kedatangan Islam, mengenai masuknya Islam di Nusantara menjadi 

perbingcangan yang tak ada habisnya, namun sebagian sejarawan mengatakan 

bahwasanya Islam pertama kali masuk di Nusantara pada abad ke 13. Islam 

pertama kali dibawa oleh pedagang-pedagang muslim baik dari Arab, Persia, 

China sejak abad pertama hijriah. Para pedagang muslim asing yang datang ke 

Asia Tenggara memperkenalkan Islam guna mendapatkan keuntungan ekonomi 

                                                           

20
 Syamzan Syukur, Rekontruksi Teori Islamisasi di Nusantara (Makassar: UIN Alauddin 

Press, 2014) , h.  73. 
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dan politik dikalangan masyarakat pribumi. Pedagang muslim yang datang dari 

arah manapun disimbolkan dalam kalimat “ ditangan kiri membawa barang 

dagangan dan ditangan kanan membawa al-qur’an”, sambil melakukan 

perdagangan mereka berdakwah, mereka menyiarkan Islam di samping sebagai 

motif ekonomi juga menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim, 

yaitu menyampaikan ajaran ilahi seperti penjelasan dalam al-qur’an.
21

 

....Allah berfirman dalam QS. al-Nahl/16: 125.  
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Terjemahnya:  
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran yang 
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

22
 

 
b) Tahap penerimaan Islam, mengenai proses islamisasi di Nusantara kedatangan 

Islam ke pulau Jawa ditandai dengan keragaman yang besar. Ada dua pola yang 

menyertai proses islamisasi di Jawa.
23

 Pertama, proselitisasi pada wilayah di mana 

pengaruh nilai-nilai keagamaan Hindu-Budha minimal atau tidak ada sama sekali 

mempunyai kecenderungan untuk mengonversi masyarakat Jawa menjadi kaum 

muslim ortodoks. Kedua, proselitisasi pada wilayah yang mendapat pengaruh 

Hindu-Budha yang kuat. Proses perpindahan agama bercirikan perebutan pengikut. 
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 Syamzan Syukur, Rekontruksi Teori Islamisasi di Nusantara, h. 74. 

22
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahnya, h. 281. 

23
 Syamzan Syukur, Rekontruksi Teori Islamisasi di Nusantara, h. 76. 
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Islam dengan konsep at-tauhid berhadapan dengan kepercayaan orang Jawa yang 

kompleks yang tidak mudah didamaikan dengan ajaran-ajaran Islam.  

Dalam proses islamisasi ini watak penetration Islam mungkin memang telah 

dapat menghapuskan unsur-unsur keagamaan yang lebih formal dari posisi 

tradisional, tetapi keutuhan ideologis cara hidup Jawa tradisional tetap hidup 

dipertahankan. 

c) Tahap pembentukan kerajaan yang bercorak Islam. Dalam tahap ini Islam sudah 

melembaga ke masyarakat, term politik Islam menggantikan term pra-Islam, 

seperti kerajaan berubah menjadi kesultanan. Azyumardi Azra
24

 mengemukakan 

institusi politik Islam mulai berdiri, tepatnya pada akhir abad XIII dengan 

kehadiran Samudra Pasai, kemudian Malaka abad XV, Kerajaan Demak, Aceh, 

Banten kemudian terakhir Sulawesi abad XVII. 

 Menurut Badri Yatim dalam karya ilmiyah Syamzan Syukur yang berjudul 

Rekontruksi Teori Islamisasi di Nusantara
25

 penerimaan Islam pada beberapa tempat 

di Nusantara memperlihatkan dua pola berbeda, pertama Islam diterima oleh 

masyarakat bawah kemudian masyarakat atas/elit, pola kedua ini Islam langsung 

diterima oleh penguasa kemudian berkembang pada masyarakat bawah. 

Islamisasi yang diawali dengan kaum elit akan memberikan hasil yang 

maksimal, keterlibatan kerajaan dalam syiar Islam tampak pada pembangunan 

                                                           

24
 Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara (Cet I; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1999), h. 78. 

25
 Syamzan Syukur, Rekontruksi Teori Islamisasi di Nusantara, h.79. 
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fasilitas keagamaan seperti, mesjid dan menyiapkan institu keagamaan yang bertugas 

untuk mengurus masalah-masalah keagamaan  seperti warisan, nikah, talak dan hari-

hari besar keagamaan. 

2. Teori Konvergensi, artinya menuju titik pertemuan maksudnya memadukan 

budaya Islam dengan budaya lokal yang memiliki persamaan, sehingga hanya 

dengan pendekatan adaptasi Islam diterima dengan damai. Menurut sebagian ahli, 

Islam mudah diterima karena adanya kesamaan antara bentuk Islam yang pertama 

kali datang ke Nusantara dengan sifat mistik kepercayaan nenek moyang setempat. 

3. Teori Propagasi, penyebarluasan. Dalam konteks islamisasi penyebarluasan Islam 

merupakan teori yang digunakan dalam melihat proses akulturasi.
26

 Islamisasi 

sebagai proses penyebaran Islam, maka proses itu sendiri tidak lepas dari proses 

akulturasi baik antara Islam dan budayanya disatu pihak dan dengan masyarakat 

pribumi dengan budaya yang sudah ada.  

 Maka lahirlah masyarakat yang sebelumnya homogen menjadi heterogen. 

Adapun variasi-variasi sikap yang dimaksud dalam propagasi Islam yaitu pertama 

masyarakat yang menolak akulturasi (rejection), kedua, masyarakat yang menerima 

tapi dengan negosiasi (negosiasi), dan ketiga, masyarakat yang menerima akulturasi 

Islam secara penuh (reception). 
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 Syamzan Syukur, Rekontruksi Teori Islamisasi di Nusantara, h. 84. 
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 Kendatipun masyarakat pribumi menunjukkan variasi sikap yang berbeda-

beda terhadap akulturasi budaya Islam, namun kita sepakat menyatakan bahwa Islam 

mampu hadir di Nusantara sebagai agama yang mayoritas dianut penduduk.  

Di Sulawesi Selatan, meskipun masuknya ajaran Islam masih menjadi 

perdebatan para ahli sejarah, namun mayoritas pendapat mengatakan bahwasanya 

Islam masuk di Sulawesi Selatan pada abad ke 17 atau 1600 M. Perjalanan sejarah 

semenjak berdirinya kerajaan lokal di Sulawesi Selatan sampai datangnya Islam 

merupakan suatu masa yang cukup panjang untuk mewarnai masyarakat. Di samping 

kepercayaan leluhur yang dianut sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat, 

pranata serta lembaga yang ada telah diwarnai oleh nilai Islam menjadi semakin 

terasa. Persentuhan dapat dilihat dalam sistem pangaderreng (Bugis) atau 

panngadakkang (Makassar) masyarakat Sulawesi Selatan, yakni diakuinya sara’ 

sebagai salah-satu aspek pangaderreng atau panngadakkang. 

Semua unsur dalam sistem panngaderreng atau panngadakkang saling 

berkaitan satu sama lain sebagai satu kesatuan organisasi dalam fikiran masyarakat 

Bugis-Makassar. Kemudian unsur itu ditopang oleh siri’ yang memberi dasar 

kewargaan dan harga diri masyarakat. Hal ini pula sejalan dengan ajaran Islam 

tentang pentingnya memelihara harga diri. 

Akulturasi Islam dengan budaya lokal adalah sebuah keniscayaan sebagai 

konsekuensi logis dari sifatnya yang universal, dan memang telah terjadi dalam 

gelanggang sejarah perjalanan Islam sejak awal sampai sekarang. Tapi masih 

menyisahkan ruang-ruang yang perlu mendapat catatan kritis seperti berikut ini: 
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a) Kedudukan Islam dan budaya lokal dalam proses akulturasinya tidak dapat 

dipahami sebagai dua entitas yang berkedudukan setara dan berbanding lurus. 

Islam dalam hal ini tetap harus dipandang sebagai satu hal yang berkedudukan 

tinggi dibanding budaya lokal.  

b) Akulturasi semestinya diartiakan sebagai proses islamisasi, maksudnya Islam 

datang kesuatu daerah tidak serta merta menghapus seluruh tatanan nilai dan 

budaya masyarakat, tetapi mengislamkan. Dalam konteks ini, akulturasi berarti, (a) 

Islam membiarkan sambil mengakui beberapa nilai budaya lokal yang ternyata 

selaras dengan nilai-nilai Islam, (b) Islam mengharapkan beberapa bentuk budaya 

lokal yang secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, dan (c) Islam 

mengganti isi dan nilai budaya lokal dengan nilai Islam, sementara wadah atau 

bentuk formalnya tetap dipertahankan. Singkatnya, budaya lokal sejatinya 

didudukkan sebagai sub ordinasi dari Islam. 

c) Pada kenyataannya proses akulturasi Islam dan budaya lokal tidak selamanya 

berjalan mulus, namun terkadang melenceng dari konsep dasarnya. Hal ini dapat 

diamati dalam konteks akulturasi Islam dan budaya lokal dibeberapa wilayah, 

termasuk di Nusantara. Dalam banyak kasus yang terjadi bukan akulturasi seperti 

pengertian di atas justru yang terjadi ialah singkretisme (perpaduan banyak 

budaya) Islam dan budaya lokal.  
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C. Pernikahan Dalam Islam 

1. Pengertian Pernikahan 

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan atau bersetubuh.  Sayyid Sabid 

dalam buku Abd. Rahman Ghazaly mengemukakan. 

Pernikahan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku bagi semua 

makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.
27

 

  

Pernikahan adalah salah-satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk 

ciptaan-Nya. Baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, yang merupakan fitrah 

dan kebutuhan untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Pernikahan bisa menjadi 

penolong bagi agamamu, bisa pula menjadi penghancur setan atau menjadi benteng 

yang kokoh penahan musuh-musuh Allah swt.
28

 Pernikahan adalah jalan sempurna 

untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi 

dihadapan para nabi dan ummat lainnya. 

...Allah berfirman dalam QS al-Nisa/04: 01. 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à)®? $# ãΝä3 −/u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s)n=s{ ÏiΒ <§ ø�̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t, n=yzuρ $ pκ÷]ÏΒ 

$ yγ y_ ÷ρ y— £] t/uρ $ uΚåκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z��ÏWx. [ !$ |¡ÎΣuρ 4 (#θ à)̈? $#uρ ©! $# “Ï% ©! $# tβθ ä9 u !$ |¡s? 

ÏµÎ/ tΠ% tn ö‘ F{ $#uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3 ø‹n=tæ $ Y6Š Ï%u‘ ∩⊇∪  

Terjemahnya:  
Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan 
pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah 
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 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 5-8. 

28
 Syaikh Mahmud Al-Mashri, As-Sawaj al-Islami as-Sa’id, terj. Iman Firdaus, Bekal 

Pernikahan (Jakarta, Qisthi Press, 2010), h. 7. 
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mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah 
kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah 
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasimu.

29
 

 
 Menurut Dr. Ahmad Ghandur dalam buku Mardani yang berjudul Hukum 

Perkawinan di Dunia  Islam Modern bahwasanya: 

Nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan 

perempuan dalam tuntutan naluri manusia dalam kehidupannya dan menjadikan 

untuknya secara timbal balik hak-hak dan kewajibannya.
30

  

 

Sedangkan sebagian mazhab Maliki mengatakan, pernikahan adalah ungkapan 

suatu akad yang dilaksanakan untuk meraih kenikmatan semata-mata. Mazhab Syafii 

mengatakan nikah adalah akad yang menjamin hak untuk bersetubuh dengan 

menggunakan lafal “tazwij” turunan makna dari keduanya.  Sedangkan ulama Hanafih 

mengemukakan nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata “nikah 

atau tazwij” guna untuk mendapatkan kesenangan.
31

 Ulama mutatakhirin 

mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan dalam 

melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan suami istri 

dan saling tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan memenuhi 

kewajiban masing-masing. 
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  Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemah, h. 77. 

30
 Mardani, Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 

4. 

31
 Mardani,  Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern, h. 5. 
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Defenisi pakar Indonesia: Menurut Sajuti Thalib dalam buku Mohm Idris 

Ramulyo
32

 Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengatakan pernikahan adalah suatu 

perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang 

laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi dan 

tenteram.  

Menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, 

inti dari pernikahan adalah hubungan seksual, tidak ada nikah tanpa hubungan 

seksual.
33

 

 

2. Tatacara Pernikahan dalam Islam 

a) Mencari informasi (penjajakan) tentang gadis yang ingin dilamar. 

b) Meminang (khitbah) Seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah 

hendaknya meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang 

oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita 

yang sedang dipinang oleh orang lain. 

c) Akad nikah, adanya saling suka dari kedua calon mempelai, adanya ijab qabul, ada 

mahar, ada wali dan ada saksi. 

d) Walimah atau pesta pernikahan, dalam Islam pesta pernikahan dianjurkan 

sesederhana mungkin.
34

 Dan tidak boleh berlebih-lebihan. 
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 Mohm Idris Ramulyo,  Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2. 
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 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia (Jakarta: Tintamas, 1961), h.61. 

34
 Jamaluddin Arra’uf bin Dahlan, Aturan Pernikahan dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Jal 

Publising, 2011), h. 25. 
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3. Tujuan Pernikahan 

Menikah adalah perintah agama, dan setiap perintah adalah bagian dari 

ibadah. Perintah Allah swt. mengenai pernikahan bukan sekedar perintah saja, tapi 

ada tujuannya, dan adapun tujuannya sebagai berikut: 

a) Memperoleh keturunan. 

Melanjutkan keturunan
35

 merupakan tujuan semua pasangan suami istri untuk 

dapat menjaga generasi ummat. Dengan adanya generasi maka dapat menjaga 

perjuangan ummat. 

...Allah berfrirman dalam QS al-Furqon/25: 74. 

t Ï% ©! $#uρ šχθ ä9θ à) tƒ $ oΨ −/u‘ ó= yδ $ oΨ s9 ô ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø—r& $ oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒ uρ nο §�è%  & ã ôãr& 

$ oΨ ù=yèô_ $#uρ š É)−Fßϑù=Ï9 $ ·Β$ tΒÎ) ∩∠⊆∪  

Terjemahnya:  
Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami 
isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan 
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.

36
 

  
b) Menjaga diri dari perbuatan maksiat 

Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manusia saat ini dan 

perbuatan itu semua adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina. Beberapa 

macam perbuatan maksiat yang tidak patut dilakukan seperti: pacaran, melacur, 

berzina, lesbi, homo, dan semua perilaku yang menyimpang dari agama Allah swt. 

 

                                                           

35
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata dan Perbangdingan Hukum Perkawinan di Dunia 

Muslim (Cet. I; Yogyakarta: Academia, 2009), h. 223. 

36
 Departemen agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), h. 366. 
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...Allah berfirman dalam QS al-Ma’arij/70: 29-31. 

t Ï% ©! $#uρ ö/ ãφ öΝÎγ Å_ρ ã�à�Ï9 tβθ Ýà Ï�≈ ym ∩⊄∪ āω Î) #’ n?tã óΟ Îγ Å_≡uρ ø—r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n=tΒ 

öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& öΝåκ̈Ξ Î* sù ç�ö�xî t ÏΒθ è=tΒ ∩⊂⊃∪ Ç yϑsù 4xötGö/$# u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ç/ èφ 

tβρ ßŠ$ yèø9 $# ∩⊂⊇∪   

 
Terjemahnya:  

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri 
mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka 
tidak tercela, maka mencari di luar itu,  (seperti zina, homoseks, dan lesbian), 
maka mereka itulah orang yang melampaui batas.

37
 

 
Semua perbuatan maksiat jika dilakukan maka akan merusak akhlak dan 

kehormatan. Maka disyariatkanlah pernikahan supaya mereka mampu membentengi 

itu semua dari perbuatan tercela. Islam memandang bahwa dengan menikah maka 

akan terbentuk sebuah keluarga sebagai wasilah untuk memelihara seseorang dari 

kerusakan dan menjaga keutuhan dimasyarakat.
38

 Dengan menikah manusia akan 

terhindar dari perbuatan maksiat dan fitnah dari masyarakat. 

c) Untuk menciptakan rasa kasih sayang 

...Allah berfirman dalam QS al-Ruum/30: 21. 

ô ÏΒuρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝä3 Å¡à�Ρ r& % [`≡uρ ø—r& (#þθ ãΖä3 ó¡tFÏj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ 

Νà6 uΖ÷� t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρ ã�©3 x� tGtƒ ∩⊄⊇∪  

 
Terjemahnya:  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan pasangan-pasangan 
untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan Dia menciptakan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, 
pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

39
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 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 569. 

38
 Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 22. 

39
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya. h. 406. 
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Ayat ini banyak digunakan oleh masyarakat dalam mencetak undangan 

pernikahan, mengingat maksud dari ayat ini adalah sebuah do’a yang harapannya 

dido’akan oleh masyarakat agar kelak hubungan pernikahannya sesuai dengan 

firman-Nya, yang penuh rasa kasih sayang. 

d) Untuk Melaksanakan Ibadah 

Pernikahan adalah ibadah di mana pernikahan merupakan sarana sebagai upaya 

untuk mengingat Allah swt.
40

 

.  

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

 ÏΒuρ Èe≅ à2 > óx« $ oΨ ø)n=yz È÷ ỳ ÷ρ y— ÷/ ä3 ª=yè s9 tβρ ã�©.x‹ s? ∩⊆∪ ...  

 
Terjemahnya:   

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat 
akan kebesaran-Nya.

41
 

 
Islam menganjurkan untuk menikah karena pernikahan mempunyai nilai 

ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang sama artinya dengan ibadah. 

Pernikahan yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah akan memberikan hasil yang 

baik. 

...Allah berfirman dalam QS al-Nuur/24: 32. 

(#θ ßs Å3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ t Ås Î=≈ ¢Á9 $#uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$ t6Ïã öΝà6 Í← !$ tΒÎ)uρ 4 βÎ) 

(#θ çΡθ ä3 tƒ u!#t�s)èù ãΝÎγ ÏΨ øóãƒ ª! $#  ÏΒ Ï& Î# ôÒ sù 3 ª! $#uρ ìì Å™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊄∪  

 
Terjemahnya:  

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga 
orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan 
perempuan. Jika mereka tidak mampu, Allah akan memberikan kemampuan 
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 Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam, h. 24. 

41
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya. h. 522. 
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kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Maha 
Mengetahui.

42
 

 
4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 

Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sangat penting demi terwujudnya 

suatu ikatan pernikahan yang sah. Rukun pernikahan menjadi faktor sah atau tidaknya 

suatu pernikahan, sedangkan syarat pernikahan merupakan hal-hal yang harus 

dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan bagian dari akad pernikahan.
43

 

Menurut Abd. Rahman Ghazali
44

 rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sebagai 

berikut. 

a) Rukun pernikahan 

1. Menurut Imam Syafi’i rukun pernikahan terdiri dari calon pengantin laki-laki, 

calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. 

2. Menurut Imam Malik, rukun pernikahan terdiri dari 5 rukun, yakni: wali dari 

pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, 

ijab qabul. 

3. Menurut Imam Hanafi, rukun nikah hanya ada dua, yaitu akad yang dilakukan 

oleh pihak perempuan dan qabul oleh calon pengantin laki-laki. 

4. Menurut golongan yang lain, rukun nikah ada empat, ijab qabul, calon pengantin 

laki-laki, calon pengantin perempuan, wali pihak perempuan. 
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5. Dalam buku  Abd. Rahman Gazali, rukun perkawinan yakni: calon pengantin 

laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, saksi, dan melakukan sighat diwaktu 

tertentu. 

b) Dalam buku Abd. Rahman  Ghazali
45

 Syarat-syarat dalam pernikahan 

1. Syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki 

a. Islam 

b. Betul-betul jelas bahwasanya dia laki-laki 

c. Orangnya diketahui 

d. Calon mempelai laki-laki halal untuk menikahai calon istri 

e. Calon mempelai laki-laki kenal betul dengan calon istrinya halal baginya 

f. Calon mempelai laki-laki rela dengan pernikahan itu/tidak ada paksaan 

g. Tidak sedang ihram 

h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 

2. Syarat calon mempelai perempuan 

a. Islam 

b. Jelas bahwasanya dia perempuan (bukan banci) 

c. Calon mempelai wanita jelas orangnya 

d. Halal bagi calon mempelai laki-laki 

e. Tidak dalam masa iddah 

f. Tidak sedang ihram. 
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 Abd. Rahman Gazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan, h. 54-55. 
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3. Syarat menjadi wali 

a. Islam 

b. Baligh 

c. Berakal Sehat 

d. Adil. 

e. Mempunyai hak perwalian 

4. Saksi Nikah, syaratnya. 

a. Islam 

b. Baligh 

c. Minimal dua orang laki-laki 

d. Hadir dalam ijab qabul 

e. Mengerti maksud akad. 

5. Ijab qabul, syarat-syaratnya. 

a. Ada pernyataan pengawinkan dari wali 

b. Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai 

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut 

d. Antara ijab dan qabul bersambungan 

e. Orang yang terkait dengan ijab qabul, tidak sedang ihram 

f. Ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau yang 

mewakili, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 
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5. Hikmah Pernikahan 

Ahmad Rafi Baihaqi
46

 mengemukakan tentang hikmah pernikahan: 

a) Membentuk keluarga yang harmonis dan mulia, pernikahan adalah cara untuk 

membuat anak-anak menjadi mulia, melanjutkan keturunan dan melestarikan 

hidup. 

b) Menjalin silaturrahmi, dengan menikah hubungan silaturrahmi akan terjalin 

dengan kuat antara sesama keluarga dan masyarakat. 

c) Menundukkan pandangan, Islam menganjurkan untuk menikah untuk 

menundukkan pandangan dan menenankan jiwa serta menjaga agama. 

6. Memilih Pasangan Untuk Menikah 

 Memilih calon suami atau calon istri sangatlah penting, karena disini akan 

menentukan rukunnya bahtera rumah tangga yang akan dibangun.  

a. Memilih calon isteri yang baik: Rasulullah saw. bersabda. 

 عنْ  أبِيْ  هُرَيْـرَ  ةَ  رَضِيَ  االلهُ  عَنْهُ  عَنِ  النبِي  اصَلّى االلهُ  عَلَيْهِ  وَسَلّمْ    قاَلَ  :

يْنِ  تَربَِتْ   يَدَاكْ          تُـنْكَحُ   المَرْأةُ   لأَِرْبعٍَ :  لمِالِهَا، وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِْهَا فاَظْفَرْ  بِذَاتِ  الد  

Artinya:   

Dari Abu Huraerah r.a. dari Nabi Muhammad saw. Beliau berkata: seorang 

wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, 

                                                           

46
 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga (Surabaya: Gita Media Press, 

2006), h. 10-12. 
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karena kecantikannya dan kerena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, 

niscaya kamu akan beruntung
47

 

Di antara empat kriteria, yang harus diutamakan adalah agamanya, agama 

menjadi suatu hal yang sangat penting karena kriteria yang lain cenderung mengarah 

kepada performa fisik seseorang. Masalah kecantikan, kekayaan, keturunan 

cenderung bisa berubah. 

a. Memilih calon suami yang baik. 

1) Shaleh 

2) Bertanggunjawab 

3) Bagus nasab/keturunannya 

4) Bijak  dan  

5) Mampu menafkahi. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir
48

 dalam penelitian ini membahas tentang Adat, Pernikahan 

Adat di Gowa dan Pernikahan dalam Islam. Adat mengandung unsur panngaderreng. 

Seringkali seseorang memahami bahwa panngaderreng adalah hal ideal yang 

mengandung nilai-nilai atau norma-norma, juga meliputi hal-hal yang menyangkut 

perilaku seseorang dalam kegiatan sosial, bukan saja merasa wajib melakukannya 
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 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibnu Al-Mughurah ibn Al-

Bukhari Al-Ja’far, Ensiklopedia Hadits 2: Shahih Al-Bukhari 2, terj. Subhan Abdullah, dkk (Cet. I; 

Jakarta: Almahira, 2012), h. 333. 

48
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dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi baru yang memudahkan seorang 

peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya. Lihat selengkapnya Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi,Tesis, Disertasi dan Laporan 

Penelitian, Edisi revisi (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 14. 
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melainkan lebih daripada itu, maksudnya adanya kesadaran yang amat mendalam 

bahwa seseorang adalah bagian integral dari panngaderreng. Adat dalam unsur 

panngaderreng meliputi: 

1. Ade’ adalah sistem norma dan aturan dalam kehidupan. 

2. Bicara adalah menegakkan keadilan. 

3. Rapang adalah petunjuk dalam kebudayaan. 

4. Wari yaitu pembeda. 

5. Sara’ adalah unsur kelima sebagai pelengkap dari unsur sebelumnya, sara’ ini 

muncul setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-17. 

Pernikahan adat di Kelurahan Cikoro memiliki banyak bentuk seperti: 

1. Pernikahan Jujur, bentuk pernikahan ini adalah pihak laki-laki memberikan uang 

belanja kepada pihak perempuan, di Sulawesi Selatan disebut uang panai’. Jenis 

pernikahan ini juga berlaku khususnya di Kelurahan Cikoro Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa. 

2. Pernikahan campuran, beda suku, ras dan agama, jenis pernikahan yang beda 

agama, ini dilarang dalam hukum adat maupun hukum Islam. 

3. Kawin Lari, jenis kawin lari ini sangat sering terjadi di Kelurahan Cikoro, faktor 

penyebabnya karena calon pengantin dijodohkan baik laki-laki maupun 

perempuan, uang panai’ terlalu tinggi, terhalang restu orang tua dan hamil di luar 

nikah. 

4. Pernikahan dibawah umur, bentuk pernikahan ini calon istri dan calon suami 

belum dewasa. 
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5. Pernikahan Permaduan, beristri lebih dari satu. Jenis pernikahan ini jarang terjadi 

di Kelurahan Cikoro. Namun dalam hukum adat maupun hukum agama tidak ada 

larangan selagi bisa berlaku adil. 

Sedangkan pernikahan dalam Islam, pertama mencari informasi tentang gadis 

yang ingin dilamar, meminang seorang perempuan yang ingin dinikahi, dengan 

catatan tidak ada orang lain yang meminangnya, akad nikah, seorang imam atau 

penghulu mengucapkan ijab lalu calon pengantin laki-laki menerimanya yang disebut 

qabul, dan terakhir walimah/pesta pernikahan, pesta pernikahan dilangsungkan 

dengan cara sederhana dan tidak berlebih-lebihan.  

Berdasarkan uraian di atas, bagan tentang kerangka pikir dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

   

 

 

 

Adat Pernikahan 

Adat     Pernikahan  

1. Ade’ 

2. Bicara 

3. Rapang 

4. Wari 

5. Sara’  

 

Pernikahan Adat di Kelurahan 

Cikoro 

Pernikahan  dalam Islam  

1. Pernikahan jujur 

2. Pernikahan campuran 

3. Kawin lari 

4. Pernikahan di bawah umur 

5. Pernikahan permaduan 

 

1. Mencari informasi. 

2. Meminang (khitbah) 

3. Akad 

4. Walimah 

 

Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) di mana 

peneliti turun langsung mengadakan penelitian di dalam masyarakat melalui orang-

orang yang dianggap lebih tahu mengenai adat pernikahan tersebut, terutama yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Jenis penelitian 

ini deskriptif-kualitatif, ialah jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek 

yang akan dibahas sesuai kenyataan yang ada pada masyarakat setempat khususnya 

pada masyarakat di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Data 

deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tau tentang 

objek yang diamati.
1
 

B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini: 

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekata sejarah merupakan pendekatan mengenai peristiwa masa lampau 

yang berkaitan atau di alami oleh manusia dan sejarah termasuk ilmu budaya untuk 

mengetahui keberadaan adat pernikahan di Gowa, tentu tidak terlepas dari 

pembahasan sejarah. Hal ini untuk memahami adat pernikahan. 
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 Albi Anggito dan Johan Setiawan,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Yogyakarta: CV  

Jejak, 2018), h. 11. 
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2. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi, salah satu fokus kajian dari antropologi ialah 

kebudayaan.
2
 Dengan  upaya untuk mengetahui adat dengan cara melihat langsung 

wujud yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Melalui pendekatan ini 

berupaya menjelaskan suatu kebudayaan masyarakat setempat dan sistem 

penyusuaian kepribadian. 

3. Pendekatan Agama 

Agama jika dilihat dari defenisinya secara substantif  berarti dilihat dari 

esensinya yang seringkali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga 

menjelaskan religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat ortodoksi dan ritual 

keagamaan, bahkan lebih berpusat pada bentuk tradisional suatu agama.
3
 

4. Pendekatan Sosiologi 

 Metode pendekatan sosiologi didalamnya akan mengungkapkan segi-segi 

sosial dari kebudayaan itu.
4
 Disini pendekatan ini berupaya memahami adat 

pernikahan dengan melihat interaksi masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. 

Sosiologi adalah salah-satu ilmu yang obyek penelitiannya adalah manusia. Dalam 

adat pernikahan terjadi interaksi antara masyarakat yang terlibat di dalamnya. 
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 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Majid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2011). h. 94. 
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C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data penelitian ini, didasarkan kepada kemampuan 

peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa subjektif mungkin dan 

menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang 

didapat peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang konkrit. 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti 

dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin dan data dalam penelitian tersebut 

adalah hasil wawancara yang memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman 

yang mendalam tentang adat pernikahan di Kelurahan Cikoro’ Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data Primer 

 Dalam penelitian lapangan data primer merupakan data utama yang diambil 

langsung dari narasumber atau informan yang dalam hal ini adalah pemuka adat dan 

beberapa tokoh masyarakat. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder ialah data pendukung yang tidak diambil langsung dari pemuka 

adat atau informan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. 
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D. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data dengan kegunaan 

dan tujuan tertentu.
5
 Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini, di antaranya: 

1. Observasi 

Peneliti secara langsung melihat dan melakukan pengamatan di tempat yang 

dijadikan tempat penelitian. Bersamaan observasi ini dilakukan guna memperdalam 

data hasil pengamatan atau telaah dokumen. 

2. Wawancara 

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah pertemuan dua 

orang atau lebih dari dua orang untuk bertukar informasi atau ide-ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dideskripsikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan 

tekhnik ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat setempat, dan 

tentunya peneliti selalu berusaha mengarahkan topik permasalahan yang ingin 

dipecahkan, dengan tujuan mendapatkan data primer yang semaksimal mungkin 

tentang adat pernikahan di Kelurahan Cikoro’ Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Gowa.
6
 

Dalam penelitian kualitatif tekhnik sampling sering digunakan dengan istilah 

purposive sampling yakni tekhnik pengambilan sampel sumber data dengan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1. 
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pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang 

akan diteliti. Oleh karena itu, dalam wawancara penelitian ini yang menjadi informan 

kunci adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan Cikoro. Disamping itu, peneliti juga 

akan melakukan wawancara dengan pemangku adat dan tokoh masyarakat sebagai 

bahan pendukung dalam menganalisis adat pernikahan di Kelurahan Cikoro. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah tekhnik pengambilan data yang dilakukan melalui 

observasi dengan tujuan peneliti memperoleh data sebanyak mungkin dari 

masyarakat. 

4. Dokumentasi 

Metode ini adalah cara untuk mendapatkan atau memperoleh data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, agenda dan 

sebagainya. 

E. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

 Dalam pengolahan data digunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode induktif yaitu cara berfikir di mana penulis memecahkan permasalahan 

dan persoalan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian 

menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode deduktif  yaitu cara berfikir yang digunakan dari pengetahuan yang 

bersifat umum, kemudian penulis menilainya guna mendapatkan kesimpulan 

khusus. 
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3. Metode komparatif  yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan data 

atau pendapat para ahli yang satu dengan dengan yang lainnya kemudian menarik 

kesimpulan.
7
 

 Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap 

reduksi data, klasifikasi data, tahap penyajian data, dan tahap pengecekan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Gowa terletak di sebelah Selatan kota Makassar. Ibu kota 

Kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, terletak kurang lebih 11 (sebelas) kilometer 

di sebelah Selatan pusat kota Makassar yang dahulunya bernama Kotamadia Ujung 

Pandang. Daerah ini berbatasan dengan daerah kota Makassar, Kabupaten Maros, 

Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng 

dan Kabupaten Sinjai. 

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 3,01% 

dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 

18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 

Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi 

berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 Kecamatan yakni  Kecamatan 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran 

rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni  Kecamatan 

Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng 

Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.
1
 

                                                           

 
1
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2015. 
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Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di 

atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, 

Bontolempangan dan Tompobulu. Bentuk tipografi wilayah yang sebahagian besar 

berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa  dilalui oleh 15 sungai besar dan 

kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah 

satu diantaranya adalah sungai Je’neberang dengan luas 881 Km
2
 dan panjang 90 

Km. 

Di atas aliran sungai Je’neberang oleh pemerintah Kabupaten Gowa yang 

bekerja sama dengan pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi 

DAM  Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km
2
 yang dapat menyediakan air irigasi  

seluas + 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten 

Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m
3
 dan untuk pembangkit tenaga 

listrik, tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.
2
 

 

Kecamatan Tompobulu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Gowa 

Sulawesi Selatan. Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa 

Makassar  yakni  Tompo dan Bulu. Tompo bermakna puncak, ketinggian, atau di atas 

dan Bulu bermakna Gunung. Dengan demikian Tompobulu dapat diartikan sebagai  

wilayah yang berada di pegunungan. Tompobulu beribukota di Malakaji berjarak 

sekitar 147 km dari Sungguminasa, ibukota Kabupaten Gowa. Merupakan daerah 

daratan tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.  

Tompobulu berbatasan dengan Kabupaten Sinjai pada sebelah Utara, 

Kabupaten Jeneponto sebelah Selatan, Kecamatan Biringbulu sebelah Barat dan 

Kabupaten Gowa di sebelah Timur. Kecamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan 

                                                           

2
 http://sulselprov.go.id/pages/info_lain/6. (17 Desember 2019). 
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Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan 

Kecamatan di Kabupaten Gowa. Kecamatan ini dibagi dalam enam Desa dan dua 

Kelurahan. Berikut nama Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tompobulu. 

1. Kelurahan Malakaji. 

2. Kelurahan Cikoro.
3
 

3. Desa Datara’. 

4. Desa Rappolemba. 

5. Desa Rappoala’. 

6. Desa Tanete.
4
 

a) Luas Kelurahan Cikoro 

Kelurahan Cikoro memiliki luas wilayah  17,33 km persegi merupakan 

wilayah terluas ke empat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, luas ini setara 

13,03 persen luas wilayah Kecamatan. Terbagi dalam empat lingkungan dan, 12 

Rukun warga (RW)dan 24 Rukun Tetangga (RT). 

b) Letak. 

Kelurahan Cikoro sebagian besar wilayahnya berada pada lereng, dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

                                                           

3
 Kelurahan Cikoro terdiri dari empat lingkungan: 

a) Lingkungan Cikoro 

b) Lingkungan Gantarang 

c) Lingkungan Lembangbu’ne 

d) Lingkungan Parangkeke 

4
 St. Aminah Pabittei , Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi-Selatan (Cet. IV; 

Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h. 39-40. 
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malakaji. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rappolemba. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. 

c) Jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Cikoro. 

Tabel I 

Jumlah Sekolah di Kelurahan Cikoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pendidikan merupakan program yang tidak kalah pentingnya bagi 

kebijakan pengaturan masalah kependudukan. Pendidikan adalah salah-satu upaya 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan sumber daya manusia, 

faktor pendidikan merupakan salah satu modal yang manfaatnya akan dapat dinikmati 

oleh penduduk untuk masa yang sangat panjang yang sering disebut dengan masa 

depan, mengenai tingkat pendidikan di Kelurahan Cikoro setiap tahunnya mengalami 

kemajuan, namun budaya-budaya yang sudah ada sejak dulu tetap dilestarikan  meski 

pendidikan telah membawa banyak pemikiran yang modern. 

    No Lingkungan TK SD SMP/MTS 
SMA/

MA 

      1     BARAT       -      -        1      - 

      2     TIMUR       -      1        -      1 

      3    UTARA       -      1        -      - 

      4   SELATAN       1      1        -     1 

 TOTAL          7       1      3        1     2 
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Tabel II 

Agama di Kelurahan Cikoro.
5
 

LINKUNGAN No ISLAM      KRISTEN 

BARAT 1 100%            - 

TIMUR 2 100%            - 

UTARA 3 100%            - 

TENGAH 4 100%            - 

 TOTAL 100%            - 

 

B. Prosesi Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro. 

Adat istiadat
6
 bagi suku Makassar khususnya Kabupaten Gowa sangatlah 

dijunjung tinggi. Hal ini bisa dilihat dalam budaya lokal
7
 yang masih dilakukan 

dalam adat pernikahan setempat. Pernikahan bagi masyarakat di Kabupaten Gowa 

merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi kedua belah pihak.
8
 Hal ini karena terjadi 

proses pelepasan bagi kedua mempelai dari keluarga masing-masing untuk kemudian 

membentuk keluarga baru.  

                                                           

5
 Sumber Data: Kantor Kelurahan Cikoro, tanggal 05 Desember 2019. 

6
 Adat istiadat adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok 

orang dari generasi kegenarasi selanjutnya. Adapula yang menganggap bahwa adat adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar 

dimana kesemuanya itu sudah tersusun dalam kehidupan masyarakat. Lihat, Munir Salim. Adat 

sebagai Wadah Perekat untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia, Jurisprudentie 

3, no 1 (2016): h. 110. 

7
 Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati sebuah daerah 

dan berbeda dengan budaya dari daerah lain. Lihat, Lili Herawati Parapat dan Devinna Riskiana 

Aritonang, Sastra dan Budaya Lokal untuk Perguruan Tinggi (Cet. I; Uwais Inspirasi Indonesia, 

2019), h. 18. 

8
 M. Dahlan,  “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, Diskursus Islam 1 

no, 1 (2013): h. 23. 
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Dalam adat pernikahan dianggap sebagai momentum silaturrahmi keluarga 

besar berkumpul dengan sanak saudara baik yang jauh maupun yang dekat untuk 

melepas rasa rindu di antara mereka. Pernikahan akan disambut dengan penuh suka 

cita oleh masyarakat setempat karena acaranya sangat berkenang dan menjadi sejarah 

terindah bagi kedua keluarga khusunya calon mempelai.  

Pengadaan pesta pernikahan akan membuat orang tua merasa sangat senang 

karena telah berhasil mendidik anaknya sampai kejenjang pernikahan. Pernikahan di 

Kelurahan Cikoro disebut dengan istilah pa’buntingan,
9
 pernikahan bagi masyarakat 

di  Kelurahan Cikoro tidak hanya melibatkan kedua keluarga calon mempelai tapi 

semua keluarga besar, tetangga dan masyarakat luas.
10

 Pernikahan dalam tiap-tiap 

daerah tentu memiliki keunikan tersendiri tak terkecuali di Kelurahan Cikoro 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.  

Proses pernikahan di Kelurahan Cikoro merupakan hal yang sangat unik dan 

berbeda dari daerah lainnya,  mengapa penulis mengatakan demikian karena dalam 

adat pernikahan setempat  lebih mendahulukan pesta pernikahan dari pada akad 

nikah. Dalam hal ini, sering muncul pertanyaan bagaimana jika pesta pernikahan 

sudah digelar dan tidak jadi menikah? 

                                                           

9
 Pa’buntingan adalah suatu proses dimana laki-laki dan perempuan disatukan dengan 

maksud melanjutkan keturunan dan menghindarkan diri dari perzinahan atau hal-hal yang tidak 

diinginkan, dalam acara pa’buntingan di Kelurahan Cikoro ada yang merayakannya dengan semeriah 

mungkin, ada pula yang menggelarnya secara sederhana, tergantung kemampuan masing masing 

pihak. Wawancara, H. Mahmuddin, (59 tahun) Kepala Lingkungan Parangkeke, 06 Desember 2019. 

10
 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga (Surabaya: Gita Media Press, 

2006), h. 10. 
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Mengenai pertanyaan di atas, menurut H. Mahmuddin Kepala Lingkungan 

Parangkeke, pada tahun 2000 pernah terjadi perkara seperti itu, di mana calon 

mempelai laki-laki tidak jadi menikahi perempuan yang sudah dipinang sebelumnya, 

sementara pesta pernikahan sudah digelar. Calon mempelai laki-laki pergi jauh dari 

kampung halamannya, sementara  calon mempelai wanita pun merasa senang karena 

tidak jadi menikah, ini dikarenakan keduanya dijodohkan oleh orang tua masing-

masing.  

Kasus perjodohan dikalangan masyarakat memang sering terjadi, begitu pula 

di Kelurahan Cikoro, baik sebelum masuknya Islam maupun setelah masuknya Islam, 

perjodohan sering dilakukan bagi orang tua untuk menyatukan anaknya yang dalam 

rumpungnya sendiri. Menurut hukum adat di Kelurahan Cikoro jika terjadi seperti itu 

pihak perempuan tidak berhak mengembalikan uang panai’ (uang belanja) yang 

sudah diterimanya meskipun tidak jadi menikah dan kerugian hanya ditanggung oleh 

pihak laki-laki, bagi masyarakat setempat kejadian seperti ini tidak dikatakan siri’ 

karena yang melarikan diri adalah laki-laki, tetapi jika perempuan yang melarikan diri 

ini adalah siri besar.
11

  

Siri’ menurut Matthes dalam jurnal Risal Darwis dan Asna Usman
12

 

sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat bahwa siri’ adalah rasa malu, rasa 

                                                           

11
 Dikatakan siri besar jika pesta pernikahan sudah digelar dan saat menjelang akad nikah 

perempuan melarikan diri atau tidak mau menikah dengan laki-laki yang sudah meminangnya. 

Wawancara, H. Mahmuddin (59 tahun), 06 Desember 2019. 

 
12

 Rizal Darwis, Asna Usman, Implikasi Falsafah Siri’na Pacce pada Masyarakat di 

Kabupaten Gowa, El-Harakah 14, no 2 (2012): h. 189. 
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kehormatan tersinggun. Oleh kerena itu perempuan tersebut dalam hukum adat harus 

dibunuh atau diasingkan, karena siri adalah harga mati, nipakasiri (dipermalukan) 

nyawa taruhannya.  

Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Syamzan Syukur dengan 

judul  “Endogamy Marriage Tradition  of Sayyid Community In Sidenre  Village 

Binamu District, Jeneponto Regency”,dikatakan: 

 Siri is a life view or cultural value that is considered very high and valuable as 

a behavior in the life of the Makassar tribe.
13

 (Siri adalah pandangan hidup atau 

nilai budaya yang dianggap sangat tinggi dan berharga sebagai perilaku dalam 

kehidupan suku Makassar).  

 

Berdasarkan uraian di atas masyarakat Makassar sangat menjunjung tinggi 

nilai siri karena siri sebagai pandangan hidup yang harus selalu bernilai positif agar 

tidak mengundang rasa malu yang menjatuhkan harga diri dimata orang lain. Jika 

perempuan yang melarikan diri maka pihaknya wajib mengembalikan uang panai  

yang sudah diterima pihak keluarganya (ganti rugi) dan perempuan tersebut dianggap 

appakasiri (mempermalukan) yang menjatuhkan harga dirinya dan keluarganya 

dimata masyarakat luas.
14

 Menurut analisa peneliti, siri dalam konteks perempuan 

yang melarikan diri merupakan suatu bentuk kewaspadaan agar menjaga nama baik 

keluarga dan lingkungan. 

                                                           

13
 Syamzan Syukur, Arbianti, Endogamy Marriage Tradition Of Sayyid Community In 

Sidenre Village, Binamu District, Jeneponto Regency, Adabiyah 19, no 1 (2019): h. 100. 

14
 H. Mahmuddin, (59 tahun) Kepala Lingkungan Parangkeke, wawancara, Parangkeke 06 

Desember 2019. 
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 Kemudian alasan didahulukannya pesta pernikahan daripada akad nikah 

menurut H. Mahmuddin: 

Pada saat pesta pernikahan akan digelar semua keluarga yang jauh maupun 

yang dekat akan berdatangan membantu mempersiapkan kebutuhan untuk 

menjamu tamu undangan pada hari resepsi, ini dikarenakan banyaknya tamu 

undangan yang akan menhadiri pesta pernikahan.
15

 

 

Sedangkan menurut Nurlailatul Qadri: akad nikah digelar setelah pesta 

pernikahan agar disaksikan oleh masyarakat luas, semakin banyak saksi nikah 

semakin mengurangi fitnah.
16

 

 

Menurut analisa peneliti dalam konteks ini masyarakat di Kelurahan Cikoro 

lebih mengutamakan bantuan fisiknya daripada kesaksiannya terhadap akad nikah, 

dalam Islam maupun dalam hukum adat semakin banyak saksi nikah semakin bagus. 

Keduanya menjadi bagian dari ajaran Islam, tergangtung dari kesepakatan kedua 

belah pihak mengenai akad maupun pestanya, tidak ada keharusan untuk 

mendahulukan resepsi dari pada akad, begitu pula sebaliknya. Masyarakat di 

Kelurahan Cikoro mayoritas mendahulukan pesta pernikahan daripada akadnikah. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa adat pernikahan 

merupakan bentuk budaya lokal yang secara turun temurun dari nenek moyang yang 

muncul ditengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam tata cara pelaksanaan 

pernikahan begitu pula dengan simbol-simbolnya. Berikut ini tahapan prosesi adat 

pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang 

dalam tahapnya saling berkaitan satu sama lain, baik tahap sebelum pernikahan 

                                                           

 
15

 H. Mahmuddin, (59 tahun), wawancara, 06 Desember 2019. 

 
16

 Nurlailatul Qadri (24 tahun), tokoh masyarakat, wawancara, Lembangbu’ne 05 Desember 

2019. 
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maupun tahap setelah pernikahan, dan mengandung banyak simbol dalam setiap 

tahapnya dan makna yang dipercayai oleh masyarakat setempat bisa memberikan 

dampak positif dan harus tetap dipertahankan sebagai bentuk penghargaan kepada 

nenek moyang terdahulu. 

1. Tahap Sebelum Pernikahan 

a. Mae Akkuta’kuta’nang
17

 (Pergi bertanya-tanya). 

 
Gambar 1.1 

 

                                                           

17
 Tahap yang pertama kali dilakukan dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro adalah 

bertanya tanya atau mencari informasi  kepada orang tua calon pengantin perempuan, sekalipun kedua 

calon mempelai diketahui saling suka (pacaran) kebiasaan bertanya-tanya tetap dilakukan sebagai 

dasar dari adat. Sebelum masuknya Islam tahap ini belum dilakukan karena belum mengenal yang 

namanya siri (harga diri), setelah  masuknya Islam budaya siri dijunjung tinggi bahkan dikatakan siri 

adalah harga mati.  Bertanya-tanya ini bertujuan menjaga siri. Wawancara, Dg. Ngasi (72 tahun) tokoh 

masyarakat, 06 Desember 2019. 
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Orang yang diutus pergi bertanya-tanya adalah seorang perempuan yang 

dianggap bisa dipercaya/diplomat oleh pihak laki-laki atau sering disebut utusan tak 

resmi, karena ini masih bersifat rahasia maka yang diutus hanya satu orang sebagai 

perwakilan dari orang tua pihak laki-laki. Pergi bertanya-tanya merupakan hal yang 

paling utama sebelum dilakukannya pernikahan, ini dilakukan oleh pihak laki-laki 

kepada pihak perempuan untuk mencari tau apakah perempuan yang ingin dilamar 

sudah ada yang meminangnya atau belum.
18

 Oleh kerena sebelum melamar atau 

meminang terlebih dahulu mencari tahu, agar hubungan sesama saudara semuslim 

tetap rukun dan tidak ada yang berselisih di antaranya. 

Utusan tak resmi ini dianggap bisa menjaga hubungan tetap baik sekalipun 

nantinya tidak berhasil dalam usahanya. Dalam proses akkuta’kuta’nang utusan tak 

resmi membawa rokok sebagai pembuka mulut sebelum menyampaikan niatnya. 

Rokok tersebut tidak mesti ditentukan jenisnya dan maksimal satu bungkus, rokok 

sekalipun dampak negatifnya lebih besar daripada positifnya, hanya  dianggap 

sebagai pembuka mulut dan orang tua sigadis mengerti maksud dan tujuan utusan tak 

resmi  sebelum menyampaikan niatnya.
19

  Tiga hari kemudian utusan tersebut akan 

datang kembali ke rumah perempuan, jika rokok yang disimpan tiga hari yang lalu 

dikembalikan itu artinya sudah ada orang yang meminangnya,  tetapi jika tidak 

dikembalikan berarti diterima. Utusan tak resmi sebelum  menyampaikan niatnya 

terlebih dahulu basa basi sembari memuji gadis yang ingin dilamar, orang yang 

                                                           

18
 Nurlia (29 tahun), tokoh masyarakat, wawancara, Boronnangka 11 Desember 2019. 

19
 H. Mahmuddin, (59 tahun), wawancara, 06 Desember 2019.  
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diutus akan memulai tujuannya dengan berkata: Nia’mo ammoli’kana 

rikamanakanga? (apakah sudah ada yang meminang keponakanku?)  

Jika pertanyaan itu dijawab dengan bunyi: 

Punna inakke iyya tenapa, minka tena kuissengi punna iya nia’ naurang 

assiangai iareka nia’ ammoli kana ribijanna maraenga, (kalau sama saya 

belum ada, tapi saya tidak tau apakah dia punya teman dekat atau sudah ada 

yang meminangnya melalui keluarga yang lain). 

 

Maka utusan tersebut akan menanggapi balik: 

Kuareki tenapa, nia to joko kinjo mae ero ribajika minka punna nia’mo 

mungkin maraeng isse’ sipa’na. (saya kira belum, ada orang yang ingin serius 

tapi kalau memang sudah ada tidak apa-apa mungkin ada yang lebih baik 

buatnya).  

 

Tetapi jika jawaban yang disampaikan orang tua perempuan berbunyi: Nai 

todo laero’ ritau paccea singkamma gitte mae inne (siapa juga yang mau sama orang 

miskin seperti kami).
20

 Jika jawaban seperti itu, maka utusan ini merasa berhasil dan 

ada peluang dilanjutkan proses selanjutnya untuk melangkah lebih serius. 

Jika utusan tak resmi ini merasa berhasil dalam penyelidikannya terhadap 

perempuan tersebut. Maka utusan ini akan meminta waktu untuk datang kembali: 

Punnapakinjoji kananta, kusuromi pale battu bijanna a’carita baji-baji, 

kainakke inne appabattuja kana (kalau begitu pihak keluarga laki-laki segera 

datang untuk berbicara lebih serius). 

 

Namun orang tua yang ingin dilamar anaknya akan berkata: 

Teaki rolo kupawwangirolo anakku siagang bijanna, jari battu maki pole 

ritallungalloa pattantui
21

 (terlebih dahulu saya sampaikan berita ini kepada 

anak dan keluarga yang lain untuk memastikan, datanglah tiga hari kemudian). 

                                                           

20
 Dg. Samina (60 tahun) tokoh masyarakat, wawancara, Parangkeke 06 Desember 2019. 

 
21

 Dg. Samina (60 tahun), wawancara, 06 Desember 2019. 
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Setelah orang tua sigadis menyampaikan berita akan maksud utusan yang 

datang bertanya-tanya kepada anak dan keluarganya, biasanya yang banyak 

menanggapi adalah anak yang ingin dilamar, apalagi jika dia punya teman dekat, ada 

kemungkinan dia akan menolak. Disini sangat terlihat bagaimana penghargaan 

seorang ibu kepada anaknya yang tidak ingin memaksakan kehendaknya, dan 

meminta persetujuannya.  

Namun terkadang pula seorang anak menyerahkan semuanya kepada orang 

tuanya, jika anak tersebut tidak punya teman dekat. Hubungan keluarga atau sesama 

sudah semestinya selalu dijaga dan saling menghargai satu sama lain, karena segala 

sesuatu yang baik dimulai dari hal terkecil, seperti belajar dari diri sendiri, keluarga 

sampai kepada orang lain. 

Tiga hari kemuadian utusan tak resmi datang kembali untuk memastikan dan  

menanyakan lanjutan pembicaraan sebelumnya tanpa basa basi lagi, jika ada 

kepastian akan diterimanya maka dia akan kembali kepihak laki-laki untuk 

menyampaikan  dan bermusyawarah jika dia diterima untuk datang kembali 

membicarakan lebih serius tentang rencana pernikahan yang akan diselenggarakan.
22

 

Musyawarah adalah jalan paling umum dilakukan dalam urusan pernikahan karena 

dalam pernikahan tentu melibatkan banyak pihak, untuk memutuskan kesepakatan 

harus bermusyawarah. Maka utusan ini akan diberi waktu yang dianggap bagus untuk 

                                                           

22
 Tiga hari adalah waktu yang paling umum untuk orang tua perempuan yang dilamar untuk 

bermusyawarah dengan anak dan keluarganya. Tiga hari dianggap cukup dalam memutuskan jadi 

tidaknya tahap selanjutnya yaitu lamaran.  Wawancara, Dg. Ngasi (72 tahun) tokoh masyarakat, 06 

Desember 2019. 
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kedatangan pihak laki-laki, seperti tidak bertepatan dengan acara lain atau kegiatan 

lainnya.  

Utusan tak resmi tersebut tak lagi hadir saat acara lamaran karena yang datang 

melamar adalah laki-laki, kedatangan pihak laki-laki disambut oleh keluarga inti 

pihak perempuan. Pada tahapan ini akan dibicarakan mengenai dua hal, yakni uang 

belanja dan mas kawin. 

b. Maessuro ( Melamar) 

 
Gamba 1. 2 
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Hari yang telah ditentukan datanglah keluarga pihak laki-laki untuk melamar. 

Proses dalam lamaran ini masih sederhana dan tidak begitu meriah
23

 karena hanya 

dihadiri lima sampai 10 orang pihak dari laki-laki. Kedatangan orang yang hendak 

melamar ini terlebih dahulu akan menyampaikan salam hormat dari orang tua calon 

mempelai laki-laki kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya. Orang yang 

datang melamar adalah orang yang disegangi dan bisa menjaga pembicaraan yang 

mungkin saja menyinggun satu pihak, karena dalam acara lamaran ini pembicaraan 

mengarah kepada uang panai’ dan sunrang.  

Berbicara mengenai uang panai’ bukan perkara yang muda dan sering 

menimbulkan debat panjang dan waktu yang lama karena uang panai’ salah satu 

penentu jadi tidaknya pernikahan. Saat penulis mewawancarai informan mengenai 

uang panai’, M. Amir (42 tahun) menuturkan bahwa: “uang panai’ adalah uang yang 

diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai biaya untuk 

menyelenggarakan pesta pernikahan”
24

 

                                                           

23
 Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam melakukan lamaran, ada yang 

melakukannya secara sederhana dan ada pula yang melakukannya secara detail dan mewah. Namun 

yang terpenting maksud dan tujuan dari adanya lamaran tersebut bisa tersampaikan dengan baik, dan 

masing-masing pihak bisa memahaminya. Jika kedua belah pihak sudah setuju dengan proses lamaran 

yang dilakukan, maka hukum lamaran tersebut adalah sah. Oleh karenanya masing-masing pihak harus 

konsisten dengan ikatan yang sudah disepakati secara bersama. Lihat. Ali Mansur “ Hukum dan Etika 

Pernikahan dalam Islam (Cet. I; Malang: UB Press, 2017), h. 3-4. 

24
 M. Amir, (42 tahun) Imam Lingkungan  Parangkeke,  wawancara, Parangkeke 08 

Desember 2019. 
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Sama halnya dengan penuturan H. Mahmuddin (59 tahun) mengenai 

pengertian uang panai’ bahwa: “uang panai adalah uang yang dipakai oleh keluarga 

perempuan dalam menyelenggarakan pernikahan”
25

. 

 Berbicara uang panai’ tidak dikhawatirkan karena utusan pihak laki-laki tentu 

orang yang bisa menjaga ketersinggungan masing-masing pihak, sedangkan sunrang 

atau mahar adalah pemberian calon pengantin laki-laki yang wajib ada untuk calon 

istrinya. 

Pembicaraan dimulai dengan berkata “Battua jeka ampassisambungi caritayya, 

carita nipabattua rillaloa, ankana nia’ anak baineta ero’ niboya ribajika”
26

 

(Kami datang untuk berbicara serius, lanjutan dari maksud utusan kami 

kemarin, bahwasanya anak perempuan anda ingin dilamar). 

 

Dalam tradisi Bugis-Makassar orang yang datang melamar harus disiapkan 

makanan karena waktunya agak lama dan sudah memasuki pembahasan inti seperti 

berbicara tentang uang panai’ dan sunrang. Dalam acara lamaran ini  keluarga besar 

pihak perempuan berkumpul seperti kakek, om, tante dan sepupu yang dianggap 

berpengalaman dalam menangani hal seperti pernikahan.  Kemudian pihak laki-laki 

melanjutkan pembicaraan dengan sopan: 

Kipanai’ma jeka mae riballatta,  jari la’pauma apa sara’sara’ lanierang inne? 

Siapa doe’ balanja nipala?
27

 (Kami telah memasuki rumah anda,  jadi apa 

syarat-syarat yang harus dipenuhi? Berapa uang belanja yang anda minta?). 

 

                                                           

25
 H. Mahmuddin, (59 tahun), wawancara, 06 Desember 2019. 

26
 M. Amir, (42 tahun), wawancara, 08 Desember 2019.  

 
27

 Dg. Ngasi (72 tahun) tokoh masyarakat, wawancara, Parangkeke 06 Desember 2019. 
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Menengenai uang panai’ diutamakan sesuai dengan pengalaman kedua belah 

pihak, sekalipun perempuan yang dilamar dari keluarga yang strata sosialnya tinggi. 

Mendengar pertanyaan itu, pihak perempuan akan menanggapi dengan berkata. 

Siapa biasanta? pasti pengalaman ngase’ maki punna masalah doe’ balanja
28

 

(Berapa biasanya? pasti kalian ini sudah berpengalaman mengenai uang 

belanja).   

 

Berbicara tentang uang panai’ harus saling menjaga ketersinggungan dari 

kedua belah pihak,  di Kelurahan Cikoro merupakan tradisi yang memang sudah 

turun-temurun, besar-kecilnya uang panai yang akan dipenuhi biasanya akan 

berpatokan dengan pengalaman kedua belah pihak, maksudnya ketika calon 

mempelai laki-laki punya saudara perempuan yang sudah menikah, maka dia akan 

berpatokan berapa banyak uang panai’ yang diterima saudara perempuannya saat 

menikah, begitu pula sebaliknya.  

Jika calon mempelai perempuan punya saudara laki-laki yang sudah menikah 

maka pihak keluarga akan berpatokan kepada saudara laki-laki sigadis tersebut. 

Contoh jika saudara laki-laki calon mempelai perempuan saat menikah membawa 

uang panai’ 50 juta maka uang panai’ yang diminta saat saudara perempuan laki-laki 

ini dilamar 50 juta minimal.  

Selain itu dilihat juga dari strata sosial kedua calon mempelai, jika perempuan 

tersebut dari keluarga yang strata sosialnya tinggi maka pihak laki-laki merasa malu 

jika uang panai’ yang ditawarkan rendah sekalipun kedua calon saling suka, tapi jika 

                                                           

28
 Dg. Ngasi (72 tahun), wawancara, 06 Desember 2019. 
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calon mempelai laki-laki kurang mampu tapi kedua calon saling suka terkadang dia 

diberi keringanan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi seperti kawin lari, 

karena sala-satu pemicu terjadinya kawin lari adalah uang panai’ terlalu tinggi.  

Hal seperti ini sering terjadi di Kelurahan Cikoro, tahap akkuta’kuta’nang 

sudah dilewati dan berjalan dengan lancar, tapi kemudian batal ditahap lamaran 

karena tidak adanya kesepakatan mengenai uang panai’, dan menyebabkan kedua 

calon pengantin mengambil jalan untuk kawin lari.  Menurut pandangan peneliti 

sebagian masyarakat di Kelurahan Cikoro akan merasa dirinya bangga jika uang 

panai’nya tinggi bahkan ada yang menyombongkan diri karena uang panai’ yang 

diterimanya tinggi, masalah uang panai bisa mengundang siri atau nipakasiri 

(malu/dipermalukan) karena masyarakat hanya mementingkan namanya akan dikenal 

dan dipandang hebat jika uang panainya banyak, tanpa memikirkan rasa malu ketika 

terjadi kawin lari. Ketika sudah ada kesepakatan tentang uang panai’
29

 maka 

pembicaraan selanjutnya mengenai sunrang
30

. Sunrang atau mas kawin adalah hal 

yang harus dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
31

 Berbicara mengenai 

sunrang tidak mengambil waktu yang panjang dalam kesepakatannya, ketika uang 

                                                           

29
 Uang panai adalah uang yang harus dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan, 

tidak akan ada yang namanya pernikahan tanpa adanya uang panai, bahkan kawin lari pun harus ada 

uang panainya sebelum kembali baik atau anminro baji. Uang panai ini jumlahnya sudah disepakati 

saat lamaran berlangsung, tujuan dari uang panai’ adalah untuk persiapan pesta pernikahan yang akan 

digelar. 

30
Sunrang adalah mahar yang diberikah calon mempelai wanita oleh calon mempelai laki-laki, 

sunrang biasanya berupa tanah yang kosong atau tanah yang sudah ada tanamannya, sunrang sama 

halnya dengan uang panai wajib ada. Wawancara, Dg. Ngasi (72 tahun) tokoh masyarakat, 06 

Desember 2019. 

31
 Abdul  Mu’tadzim, Aku Nikahi Engkau dengan Bismillah (Cet. I; Syaifa Pressindo, 2010), 

h. 45. 
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panai sudah disepakati maka sunrang pun akan mudah disepakati,  sunrang di 

Kelurahan Cikoro identik dengan tanah atau kebun, karena tanah bisa ditempati untuk 

membangun rumah dan kebun bisa untuk menanam kopi, sayuran dan lain-lain 

sebagai mata pencaharian, karena setelah menikah tanggung jawabnya bukan lagi 

orang tua. Dalam Islam sunrang/mas kawin ini hukumnya wajib. 

...Allah berfirman dalam QS. al-Nisa/04: 04. 

(#θ è?# u uρ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £ ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \'s#øtÏΥ 4.  .  . 

  

Terjemahnya: 
. . .Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang hendak 

kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
32

  
 

Menurut  Thahir Ibn Ashur dalam buku M. Qurais Shihab
33

 ayat di atas 

sunrang atau mahar dinamai dengan kebenaran kerena mahar itu didahului oleh janji, 

maka pemberiannya sebagai bukti kebenaran janji.  

Menurut Dg. Ngasi (72 tahun), sunrang berupa tanah atau kebun yang 

diberikan kepada pihak perempuan sama sekali tidak boleh dijual, karena 

sunrang adalah pemberian suami kepada istrinya dan harus dijaga sebagai 

bentuk penghargaan dan sunrang tersebut tidak bisa dinilai dengan uang.
34

  

  

Namun seiring berjalannya waktu luasnya ilmu pengetahuan dan banyaknya 

kaum terpelajar, yang memandang bahwa sunrang dijaga bukan dalam artian agar 

sunrang ini tetap ada pada tempat dan pemiliknya, tapi lebih kepada bagaimana agar 

sunrang ini bisa membuahkan hasil dan dinikmati bersama, sunrang bisa dijual 

                                                           

32
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya. h. 77. 

 
33

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid IV (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 346. 

34
 Dg. Ngasi (72 tahun) tokoh masyarakat, wawancara, 06 Desember 2019. 
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dengan alasan dipindah tempatkan, misalnya sunrangnya terlalu jauh untuk dijangkau 

sehingga sulit untuk dikunjungi, maka boleh dijual asalkan uang hasil jualannya 

untuk membeli tanah atau kebun yang mudah dijangkau sebagai penggantinya. Tidak 

mesti sama luasnya maupun harganya yang penting tujuannya sama dan dijaga 

sekalipun statusnya sebagai pengganti. 

Setelah uang panai’ dan sunrang telah disepakati oleh kedua belah pihak, 

maka pertemuan kali ini dianggap selesai. Dan pihak laki-laki akan pamit pulang 

untuk kemudian bermusyawarah kembali kepada keluarganya tentang hasil 

pembicaraan bersama pihak perempuan. Musyawarah adalah cara agar tidak terjadi 

perselisihan diberbagai pihak, karena dalam hal pernikahan bukan keluarga inti saja 

yang terlibat tapi semua keluarga besar dan masyarakat luas, maka musyawarah 

adalah jalan yang selalu ditempuh untuk menghindari  kesalahpahaman.  

Pada umumnya masyarakat di Cikoro Uang panai’ dan sunrang tidak akan 

dipermasalahkan oleh orang tua pihak laki-laki, karena sebelum pihak laki-laki 

datang melamar terlebih dahulu sudah bermusyawarah dengan orang tua calon 

pengantin laki-laki. Kebiasaan masyarakat di Kelurahan Cikoro dalam adat 

pernikahan atau hajatan lainnya untuk saling membantu sesama keluarga ataupun 

tetangga, bukan hanya pihak laki-laki yang harus dibantu, pihak perempuan demikian 

karena dengan saling membantu semua pekerjaan akan terasa ringan dan hubungan 

tetap solid dan rukun.  

 

 



73 

 

c.  Mae Pattantu Allo (Penentuan hari pernikahan) 

Setelah acara lamaran selesai, maka pihak laki-laki akan datang kembali untuk 

menentukan hari pernikahan, kedatangan kali ini sudah yang ketiga kalinya yang 

terdiri dari 10 atau 15 orang, lebih banyak dari sebelumnya karena disini kedua belah 

pihak akan berbicara mengenai allo pa’bungtingan (hari pernikahan), pihak laki-laki 

yang datang lebih banyak karena mereka ingin menyusuaikan dengan kesibukan 

masing-masing.  

Bagi masyarakat di Kelurahan Cikoro  tidak ada hari yang terbilang sakral 

atau diharuskan dalam hukum adat begitupula hari yang sial, hanya saja ingin 

menyusuaikan dengan situasi dan kondisi, seperti contoh apabila musim kopi, semua 

orang sibuk dan harus ditunggu selesai panen kopi baru diselenggarakan pernikahan 

tersebut agar kesibukannya tidak terganggu atau kedua calon pengantin adalah 

pegawai atau pekerja, maka hari yang paling sesuai untuk dilaksanakan pernikahan 

adalah hari libur, seperti tanggal merah atau hari sabtu dan ahad.
35

 Setelah penentuan 

hari pernikahan telah disepakati maka pihak laki-laki akan meminta waktu untuk 

datang kembali membawa uang panai’ atau panai’ balanja.  

Membawa uang panai’ atau panai’ balanja sudah memasuki tahap terbuka 

karena bukan hanya keluarga inti yang hadir tapi semua keluarga dan masyarakat 

yang terlibat dalam proses pernikahan tersebut. 

                                                           

35
 Kaharuddin, (41 tahun) tokoh adat, wawancara,  Lembangbu’ne 09 Desember 2019. 
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Di samping menunggu waktu kedatangan pihak laki-laki panai’ balanja, 

pihak perempuan terlebih dahulu akan menyampaikan kabar gembira ini kepada 

masyarakat luas, yaitu buritta (menyampaikan berita) dengan mendatangi langsung 

rumah sanak keluarganya baik yang dekat maupun yang jauh. A’buritta ini dilakukan 

oleh orang tua (ibu) calon pengantin dan beberapa utusan lainnya, ibu calon 

pengantin akan mendatangi langsung rumah saudaranya maupun saudara suaminya 

untuk memintanya datang lebih cepat untuk persiapan kedatangan pihak laki-laki. 

Sementara untuk keluarga-keluarga yang bukan saudara biasanya yang melakukan 

buritta adalah tante dari calon pengantin.  

Orang yang diburittai akan merasa sangat dihargai karena didatangi langsung 

oleh ibu calon pengantin, dia merasa begitu disegangi dan sangat diharapkan 

kedatangannya sehingga harus didatangi langsung. Sedangkan orang lain biasanya 

dikasi undangan, orang yang mengantar teman atau sepupu calon pengantin dengan 

memakai baju adat atau baju bodo sebagai bentuk kesopanan.
36

 Baju bodo yang 

dikenakan harus sopan dan tertutup, seperti mengenakan mangset dan dipadukan 

dengan jilbab.  

                                                           

36
 Orang yang diburittai atau yang diberi kabar gembira dengan didatangi langsung oleh orang 

tua calon mempelai akan merasa sangat disegangi namun bukan berarti yang hanya dikasi undangan 

tidak disegangi, semua disegangi dan diharapkan kedatangannya untuk berkumpul dan menikmati 

kebahagiaan bersama, orang yang didatangi langsung biasanya ketika menghadiri hajatan dia 

membawa beras atau gula dalam sebuah wadah, sementara yang dikasi undangan biasanya uang atau 

kado berupa sarung, seprei dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu dan tekhnologi semakin 

canggih keluarga yang jauh jangkauannya cukup diberitahu melalui media sosial atau via telfon. 

Wawancara, Dg. Ngasi (72 tahun) tokoh masyarakat. 
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Namun saat ini pakaian syar’i lebih banyak mendominasi masyarakat di 

Kelurahan Cikoro, jadi bagi yang tidak terbiasa mengenakan baju bodo biasanya 

memakai pakaian biasa yang dianggap lebih syar’i dan merasa lebih nyaman, 

masyarakat pun akan memandangnya sopan karena dianggap sudah kebiasaannya.
37

 

Persoalan pakai baju bodo atau tidak, tidak menjadi masalah, yang terpenting tutur 

kata dari pengantar undangan harus dijaga dan terlebih dahulu menyampaikan salam 

hormat dari orang tua calon mempelai.  

Contoh undangan untuk calon mempelai di mana pesta pernikahan 

didahulukan daripada akad nikah.  

                                                           

37
 M. Amir, (42 tahun), wawancara, 08 Desember 2019. 
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Gambar 1. 3

38
 

Seperti itulah contoh undangan yang dibagikan kepada teman atau sahabat 

dari calon mempelai maupun teman dari orang tuanya. Namun terkadang pula dalam 

cetakan undangan tidak dicantumkan waktu akad nikahnya.  

Akad nikah dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 20:00 wita agar 

waktu penjemputan tamu undangan dan tamu pengantar pengantin laki-laki tidak 

bersamaan, karena pesta pernikahan digelar dari jam 08:00-17-00, setelah shalat 

maghrib tidak ada lagi tamu undangan yang datang dan keluarga perempuan fokus 

                                                           

38
 Contoh undangan yang mendahulukan pesta pernikahan daripada akad nikah. 



77 

 

meyambut kedatangan calon pengantin laki-laki bersama rombongannya.
39

Sebagai 

salah satu bentuk penghargaan dan memberikan pelayanan yang bagus kepada pihak 

laki-laki agar pihaknya merasa kehadirannya memberikan suasana yang sangat 

menggembirakan.  

Menurut Dg. Ngasi, kenapa kemudian akad nikah digelar di malam hari, 

karena pada saat melangsungkan ijab qabul harus dengan suasana yang tenang agar 

terdengar jelas, dan malam hari adalah waktu yang paling tenang.
40

 Sementara 

menurut Nurlailatul Qadri
41

 akad nikah digelar di malam hari agar pihak laki-laki 

tidak merepotkan pihak perempuan, karena jika digelar pagi atau siang hari, tamu 

undangan yang datang bersamaan dengan pengantar pengantin laki-laki. Ini akan 

merepotkan pihak perempuan karena yang datang mengantar pengantin jumlahnya 

tidak sedikit, harus ada jarak antara tamu undangan dan pengantar pengantin. 

d. Panai’ Balanja ( membawa uang belanja) 

       
Gambar 1.4 

                                                           

39
 Nurlia (29 tahun), wawancara,11 Desember 2019. 

40
 Dg. Ngasi (72 tahun),  wawancara,06 Desember 2019. 

41
 Nurlailatul Qadri (24 tahun), wawancara, 05 Desember 2019. 
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Panai’ balanja
42

 merupakan salah satu adat sebelum dilaksanakannya 

pernikahan yaitu membawa uang panai’ yang telah disepakati pada saat lamaran. 

Uang panai tersebut akan diserahkan langsung kepada calon mempelai wanita oleh 

pihak laki-laki yang dianggap sebagai salah-satu bentuk sudah ada kesepakatan yang 

tidak mungkin berubah lagi setelah acara lamaran.  

Ini merupakan  pemberian awal yang diharapkan akan selalu seperti itu 

sekalipun jumlahnya tidak selalu sama, dimana nantinya kedua calon mempelai saling 

memberi terutama laki-laki memberi nafkah kepada istrinya, karena sesuatu yang 

dimulai dengan kebaikan akan dijadikan sebagai contoh yang baik pula kedepannya.  

Acara panai’ balanja ini dihadiri oleh keluarga pihak laki-laki kurang lebih 

20-30 orang dari bebagai kalangan, tua, muda, sampai anak-anak turut meramaikan 

dan biasanya dilakukan satu minggu sebelum pesta pernikahan atau paling lambat 2-3 

hari sebelum pesta pernikahan. Panai’ balanja sering pula dikenal sebagai acara 

perkenalan di antara kedua belah pihak, dengan saling mengenal masing-masing 

pihak maka disini bisa dilihat adat panngali’ (kesegangan) terhadap sesama yang 

tidak lama lagi akan menjadi keluarga setelah akad nikah berlangsung. 

 

 

                                                           

42
 Panai balanja adalah tahap dimana uang panai’ hasil kesepakatan saat lamaran diantar ke 

rumah perempuan, biasanya dalam proses panai’ balanja ini uang panai’nya belum diberikan semua. 

Uang panai’ bisa dilakukan dua kali yaitu saat panai’ balanja dan pada saat akad nikah akan 

dilaksanakan. Wawancara, Dg. Samina (60 tahun) tokoh masyarakat. Lihat juga, Hajra Yansa, Yayuk 

Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa, Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam 

Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, Pena 3 no 2, h. 38. 
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e. Baung landang  (bangunan tambahan) 

Gambar 1.5 

 

Setelah acara panai’ balanja selesai keesokan harinya orang tua dari kedua 

belah pihak (ayahnya) akan memanggil tetangga dan sanak keluarga khususnya laki-

laki untuk mempersiapkan bahan yang akan digunakan baung landang atau tambahan 

rumah, bahan utamanya berupa bambu, kayu, paku dan terpal, tambahan rumah 

dibangun disamping kiri atau samping kanan rumah.  

Tambahan rumah ini ditempati untuk memasak berupa daging, songkolo’, nasi 

dan tempat cuci piring. Rumah tambahan ini hanya sementara, setelah selesai acara 

pernikahan akan dibongkar kembali, dan membongkarnya harus pula dengan gotong 

royong dan mengundang keluarga dekat. 
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f. Banngi Paccidong-cidongan (malam pesta). 

Gambar 1.6 

Banngi paccidong-cidongan atau malam pesta adalah malam yang paling 

ditunggu-tunggu oleh keluarga, tetangga dan masyarakat.  Menurut Nurlia (29 

tahun),
43

malam pesta adalah malam yang paling berkesan bagi kedua keluarga belah 

pihak, terutama orang tua calon pengantin akan merasa bangga dan terharu karena 

bisa berkumpul dengan keluar besar dan masyarakat yang terlibat dalam acara 

pernikahan.  

                                                           

43
 Nurlia (29 tahun), wawancara, 11 Desember 2019. 
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Sedangkan menurut Dg. Hapa,
44

 malam pesta pernikahan adalah malam 

berkumpulnya keluarga besar, baik yang jauh maupun yang dekat, tua, muda laki-laki 

maupun perempuan. Di mana malam pesta ini salah satu rangkaian dari adat 

pernikahan di Kelurahan Cikoro, pada acara ini kedekatan di antara keluarga, 

tetangga, teman, sahabat dan masyarakat luas akan terlihat kerja samanya, rasa 

kebahagiannya yang turut meramaikan acara pernikahan. Tidak kenal lelah dalam 

bekerja, gotong royong, mempersiapkan semua kebutuhan dalam menyambut pesta 

pernikahan. Bagi masyarakat di Kelurahan Cikoro selalu mengutamakan kerja sama 

dalam setiap hajatan, saling membantu dan tolong menolong. 

Ketika malam mulai larut orang yang datang cidong-cidong akan pamit 

pulang dan kembali lagi di pagi harinya, sebagian tamu yang datang cidong-cidong 

akan segera pulang ke rumahnya usai pekerjaan selesai, kecuali kerabat calon 

pengantin harus nginap karena kadang kala ada beberapa orang yang memang sampai 

pagi tidak tidur demi mempersiapkan semua kebutuhan dihari pestanya dan demi 

kelancaran acara pesta pernikahan, disini sangat terlihat bagaimana antusiasnya 

masyarakat dalam acara pernikahan ini, kerja samanya menunjukkan kebahagiaan 

dan kepeduliannya tanpa mengenal rasa lelah. 

Menurut Suranto Aw, kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang 

membutuhkan satu sama lain dari lahir sampai mati, oleh karena itu manusia 

diciptakan dengan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang berbeda-beda 

untuk saling melengkapi dan saling tolong menolong.
45

 

 

                                                           

44
 Dg. Hapa (45 tahun), tokoh masyarakat, wawancara, Cikoro 11 Desember 2019. 

 
45

 Suranto Aw, Komunikasi Sosial Budaya (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 22. 
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g. Borong-borong (Pesta Pernikahan)
46

 

Ketika matahari mulai terbit dan mulai memasuki jam 08:00 pagi, sanak 

keluarga sudah mulai disibukkan dengan kedatangan tamu undangan, di sinilah pesta 

pernikahan dimulai, keluarga akan sibuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

para tamu undangan. Sementara calon pengantin segera didandangin untuk kemudia 

duduk dipelaminan agar tamu yang datang bisa melihat langsung calon mempelai, 

karena di Kelurahan Cikoro lebih mendahulukan pesta atau resepsi daripada akad 

nikah maka calon mempelai perempuan duduk dipelaminan sendiri, berikut 

contohnya: 

 
Gambar 1.7 

 

Namun  terkadang pula ada calon pengantin dirias pada saat ingin akad nikah 

karena tidak ingin duduk dipelaminan pada hari pestanya. Menurut  pandangan 

peneliti, karena budaya-budaya Islam sangat muda diterima di Kelurahan Cikoro oleh 

karenanya banyak masyarakat yang tidak ingin jika gambarnya disebar, tanpa 

                                                           

46
 Pesta pernikahan digelar sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagiaan bersama 

keluarga, teman, tetangga dan masyarakat luas. Lihat, https://dalamislam.com/hukum-

islam/pernikahan/tata-cara-pernikahan-dalam-islam (17 Desember 2019). Di Kelurahan Cikoro pesta 

pernikahan digelar sesuai kemampuan kedua belah pihak. 
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diketahui tamu undangan akan mengambil gambar kemudian menyebar luaskan 

disosial media, sekalipun tujuannya untuk memberi selamat namun sebagian orang 

tidak menginginkan hal seperti itu, karena dianggap tabarruj
47

 atau mengundang 

dosa, biasanya hal seperti ini calon pengantin hanya melayani tamu undangan saja, 

memperhatikan dan mengajaknya berbincang-bincang, tamu undangan pun akan 

merasa sangat dihargai karena yang menyambutnya adalah calon pengantin. 

Di sisi lain, calon mempelai laki-laki hanya melayani atau menyambut tamu 

undangan dengan mengenakan celana panjang, baju batik atau baju putih dan peci, 

sebagai tanda kalau dialah calon pengantin.  

Para tamu undangan yang datang membawa beras, gula atau sabun cuci dalam 

sebuah tempat atau wadah khusus saat menghadiri hajatan yang berisikan 10-12 liter 

ini biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu, sementara remaja perempuan biasanya 

membawa sebuah kado seperti sarung tenun, seprei, dan kado lainnya, untuk remaja 

laki-laki biasanya amplop berisikan uang.  

Beras yang biasa terkumpul dalam acara nikahan di Kelurahan Cikoro 

biasanya mencapai 1 ton atau bahkan lebih dan paling sedikit 500 liter. Sementara 

kado untuk perempuan berupa sarung atau seprei biasanya sampai puluhan. 

                                                           

47
 Tabarruj adalah menampakkan perhiasan yang seharusnya ditutupi karena dapat 

mengundang syahwat laki-laki. Lihat, Fada Abdul Razak al-Qashir, Wanita Muslimah (Yogyakarta: 

Darussalam Offset, 2004), h. 173. 
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Sementara uang passolo’ (isi undangan/amplop) kurang lebih 20-30 juta.
48

Khusus  

kado berupa sarung atau seprei hanya untuk pengantin perempuan. 

Beras passolo bawaan tamu undangan bermacam-macam dan harus dipisah-

pisahkan, antara yang bagus dan yang kurang bagus, ini menjadi tugas berat bagi 

orang yang dipercayakan karena harus dicatat, mulai dari jumlah liternya sampai 

bagus tidaknya beras tersebut karena saat tamu undangan ini menggelar hajatan maka 

catatan akan dibuka kembali untuk menyamai, begitu pula passolo lainnya harus 

dicatat jenis dan jumlahnya masing-masing, masyarakat di Kelurahan Cikoro 

passolo’ ini disebut pappinrang tannisingara’ (utang tak ditagih).
49

 Menurut analisa 

peneliti, hal seperti ini tidak menjadi masalah karena disini menunjukkan 

penghargaan seseorang terhadap sesamanya dan tidak merendahkan satu sama lain.. 

 
Gambar 1.8 

 

                                                           

48
 Dg. Samina, (60 tahun), wawancara, 06 Desember 2019. 

49
 Dg. Hapa (45 tahun), wawancara, 11 Desember 2019. 
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Menjelang sore hari tamu undangan mulai berkurang, sanak keluarga maupun 

tetangga-tetangga bersiap-siap untuk menyambut rombongan pihak laki-laki yang 

akan datang pasimorong (mengantar calon pengantin laki-laki untuk ijab qabul), 

sebelum kedatangan rombongan laki-laki semua harus tertata bagus dan rapi dan ini 

kali pertama mempelai laki-laki akan menginjakkan kaki ke rumah calon mertuanya 

selama proses persiapan pernikahan dari awal. 

h. Pasimorong
50

 (mengantar calon pengantin laki-laki untuk ijab qabul) 

 
  Gambar 1. 9   

                                                           

50
 Pasimorong merupakan hal yang sangat dinanti oleh pihak perempuan, kedatangan pihak 

laki-laki disambut dengan penuh suka cita oleh keluarga calon mempelai wanita, kedatangannya ini 

untuk pertama kali semenjak proses pernikahan dari awal digelar, banyaknya rombongan yang datang 

membuat keluarga perempuan merasa disegangi dan dihargai, kedekatan kedua belah pihak semakin 

akrab setelah sebelumnya sudah ada kunjungan saat panai’ balanja,  pasimorong waktunya sore 

menjelang malam, lain dengan panai’ balanja waktunya diharuskan siang hari agar disaksikan oleh 

masyarakat luas dan turut meramaikan. Pasimorong di sore hari bukan berarti tidak ramai karena 

waktunya menjelang malam, justru semakin ramai karena sudah ada pemberitahuan sebelumnya 

kepada masyarakat luas yang diundang untuk datang ke pesta pernikahan sekaligus menyaksikan akad 

nikah setelah pesta. Wawancara, Dg. Ngasi (72 tahun), tokoh masyarakat. 
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Pasimorong adalah mengantar calon mempelai laki-laki ke rumah calon 

mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Pasimorong ini dilakukan di 

sore atau malam hari. Setelah calon pengantin laki-laki dan rombongan tiba di rumah 

perempuan maka dia disambut oleh keluarga perempuan untuk segera masuk ke 

dalam rumah dan duduk ditempat yang telah disediakan, bersama dengan 

pengantarnya calon pengantin ini merasa sangat senang dengan sambutan keluarga 

perempuan yang begitu diapresiasi, di rumah pengantin perempuan sudah ada imam 

dan saksi lainnya yang telah menanti-nanti kedatangannya. Sembari menunggu waktu 

akad nikah, para rombongan pasimorong ini menikmati santapan kue yang sudah 

disediakan dan akan menikmati makan malam setelah akad nikah selesai.  

Ada beberapa bawaan yang datang pasimorong yang disebut erang-erang 

seperti kelapa muda, gula merah, daun siri, pisang ambon, songkolo’ dan macam-

macam kue tradisional, erang-erang tersebut dipecayai oleh masyakat mengandung 

makna.
51

 

Menurut H. Mahmuddin
52

 Kepala Lingkungan Parangkeke simbol-simbol 

dalam adat tersebut mengandung makna yang dipercayai oleh masyarakat akan 

                                                           

51
 Simbol-simbol tersebut kini tidak lagi dipercayai seperti maknanya pada masa lalu, simbol 

tersebut tak seketat dulu lagi, sudah jarang kita jumpai simbol-simbol seperti kelapa muda, gula merah 

dan lain-lain dalam acara pernikahan di Kelurahan Cikoro, ini dikarenakan budaya-budaya Islam 

banyak mempengaruhi  dan lebih memudahkan. Disamping itu pula terkadang simbol-simbol seperti 

daun siri dan kelapa muda sulit didapatkan. Wawancara, H. Mahmuddin 06 Desember 2019. 

52
 H. Mahmuddin, (59), wawancara, 06 Desember 2019. 
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membawa keberuntungan disetiap simbolnya, tiap simbol memiliki makna yang 

berbeda namun saling berkaitan satu sama lain.  

1. Kelapa muda dan gula merah agar kehidupannya terasa enak dan selalu merasa 

nyaman dan sulit dipisahkan, mengingat kelapa muda dan gula merah ini jika 

disatukan sangat enak dan nikmat. 

2. Daun siri agar selalu menjaga harga diri di antara keduanya.  

3. Pisang ambon (unti la’bu) unti la’bu adalah pisang panjang, harapannya agar 

kehidupan rumah tangga keduanya sampai maut memisahkan/berumur panjang. 

4. Songkolo agar kehidupan keduanya selalu menyatu, seperti songkolo yang sangat 

mudah disatukan dan susah dipisahkan. 

Adapun erang-erang
53

 berupa kue hanya sebagai pemberian biasa yang 

nantinya akan dinikmati bersama dan dibagikan kepada keluarga dan tetangga-

tetangga. Berbagi dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro hampir selalu ada 

dalam setiap tahapnya, pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan begitu 

pula sebaliknya, dan pemberian kedua belah pihak kepada sanak keluarga dan 

tetangganya, ini sebagai lambang kepedulian, rasa syukur dan rasa terima kasih atas 

acara yang digelarnya. 

i. Nikkah (akad nikah) 

Akad nikah adalah puncak dari banyaknya rangkaian acara  yaitu perjanjian 

yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk 

                                                           

53
 Ada lima tahap yang setiap tahapnya ada erang-erangnya, mulai dari panai’  balanja, 

pasimorong, palele, boya bunting atau mae bisan dan mae matoang. 
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ijab dan qabul.
54

Setelah memasuki waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk 

melangsungkan akad nikah sekitar pukul 20:00, maka beberapa rangkaian harus 

dilakukan terlebih  dahulu, karena masyarakat di Kelurahan Cikoro 100% Islam maka 

dalam proses akad nikahnya pun secara islami, seperi: 

1. Membaca ayat suci al-qur’an bagi calon mempelai laki-laki, di Kelurahan Cikoro 

seseorang tidak akan dinikahkan jika tidak bisa membaca al-qur’an, untuk 

memastikan apakah calon mempelai laki-laki ini bisa membaca al-qur’a atau tidak, 

maka seorang imam atau penghulu (orang yang akan menikahkan) akan meminta 

kepada calon memepalai laki-laki untuk terlebih dahulu membaca ayat suci al-

quran. Menurut M. Amir
55

 masyarakat di Kelurahan Cikoro 100% menganut 

agama Islam, sudah seharusnya bisa mengaji, apalagi seorang pemimpin dalam 

keluarga. Laki-laki adalah imam dalam rumah tangga dan menjadi contoh untuk 

isteri dan anak-anaknya kelak oleh karenanya seorang imam harus bisa mengaji 

dan memahami cara mendidik. Ini sebagai bentuk kewaspadaan agar masyarakat 

lebih tekun dalam memahami al-quran sebagai pedoman ummat Islam. 

                                                           

54
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munaqahat dan 

Undang-undang Perkawinan (Cet. I; Kencana 2016), h. 61. 

55
 M. Amir, (42 tahun), wawancara, 08 Desember 2019. 
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Gambar 1. 10 

Pembacaan ayat suci al-qur’an oleh calon mempelai laki-laki. 

 

2. Penyerahan sunrang (mas kawin) jika sunrangnya berupa tanah atau kebun maka 

yang diserahkan adalah bukti kepemilikan dengan keterangan disaksikan oleh 

lurah atau desa setempat dan harus jelas isi suratnya karena akan dicantumkan 

dalam surat nikah dan akan menjadi milik pengantin perempuan yang disebut 

sunranna (mas kawinnya). 

3. Khutbah nikah kepada calon mempelai laki-laki dari orang yang akan 

menikahkannya. Khutnah nikah tersebut diharapkan bisa diterapkan dalam rumah 

tangganya agar selalu bahagia dan menjadi keluarga yang senang tiasa diridhoi 

oleh Allah swt. Bagi masyarakat di Kelurahan Cikoro pernikahan hanya 

diinginkan sekali seumur hidup,
56

 tidak diharapkan adanya perpisahan setelah 

bersatu karena dalam pernikahan bukan hanya kedua calon pengantin yang terlibat 

tapi semua keluarga besar, dalam perceraian pun demikian keluarga besar akan 

                                                           

56
 M. Dahlan, “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, h. 23. 
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ikut berselisih dan merasa gagal dalam mendidik. Oleh karenanya diharapkan 

hanya maut yang bisa memisahkan. 

4. Mengucapkan kedua kalimat syahadat sebelum dinikahkan. 

Setelah rangkaian-rangkaian tersebut terlaksana, maka seorang imam atau 

penghulu siap menikahkannya. Imam atau penghulu terlebih dahulu akan meminta 

kepada semua yang hadir  untuk tenang dan hanya ada suara dari imam atau penghulu 

serta calon mempelai laki-laki. Setelah ijab qabul maka semuanya diminta untuk 

berkata sah. Ijab dilakukan oleh seorang imam bukan orang tua dari perempuan, 

imam telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat setempat setiap kali ada orang 

yang hendak menikah. Akad nikah akan segera dimulai dengan kata kata seperti 

berikut ini: 

Imam: kupa’nikkako siagang .............. anak bainena deng ................... 

nusurrangngi butta se’re hektar nasaba’ Allah ta’ala (saya nikahkan engkau 

dengan............ anak perempuanya deng..............dengan maskawin 1 hektar 

tanah karena Allah swt.) 

 

Mempelai laki-laki: Kutarimai nikkana ........... anak bainena deng 

...............kusurrangi butta se’re hektar nasaba Allah ta’ala (saya terima 

nikahnya .......anak perempuannya deng................dengan maskawin satu hektar 

tanah karena Allah swt.
57
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 M. Amir, (42 tahun), wawancara, 08 Desember 2019. 
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Gambar 1. 11 

Akad Nikah 

 

Usai imam mengucapkan ijab dan mempelai laki-laki mengucapkan qabul 

maka para saksi akan berkata “jelas” dan sentak suara para hadirin akan berkata 

“sah”, sementara mempelai wanita di dalam kamarnya juga dituntun oleh salah 

seorang keluarganya untuk berdo’a saat ijab qabul berlangsung. 

b. Tahap Setelah Menikah 

Setelah acara ijab qabul berlangsung maka tamu pengantar laki-laki yang 

datang pasimorong akan dipersilahkan untuk menikmati makan malam sementara 

mempelai laki-laki siap-siap akan dipersilahkan masuk kedalam kamar istrinya 

bersama salah satu keluarganya untuk melakukan salah satu adat dalam pernikahan.  



92 

 

 
Gambar 1.12 

Padongko Nikkah 
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Gambar 1. 13 

Kedua Mempelai 

 

Padongko nikkah adalah salah satu proses di mana pasangan suami-istri akan 

disatukan dengan cara adat oleh salah seorang dari anggota keluarga laki-laki yang 

dianggap tahu tentang hubungan dalam berumah tangga dan bisa menuntun keduanya 

kejalan yang diridhoi Allah swt.  

Dalam adat setempat saat ingin memasuki kamar istrinya harus dengan isyarat 

karena pintu pengantin perempuan masih terkunci, maka akan terjadi dialog singkat 

antara pendamping laki-laki dengan penjaga kamar dari pengantin perempuan. Dialog 

singkat itu seperti berikut ini: 
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Pendamping laki-laki: nisungkeanmi kamara’na kalani padongkomi nikkana 

(bukalah pintu kamarnya karna kami segera ingin menyatukannya) 

 

Penjaga kamar: iyye daeng butting, antama’maki mae ri bainenta (iya 

pengantin masuklah keistrimu).
58

 

 

Biasanya pendamping pengantin laki-laki memberi uang 50 ribu rupiah 

kepada penjaga kamar pengantin perempuan, yang disebut uang sepupu. Karena 

biasanya pendamping laki-laki dan perempuan adalah sepupunya sendiri. Setelah 

pengantin masuk ke kamar istrinya maka pengantar pengantin laki-laki akan 

memberinya arahan mengenai adat apa saja yang harus dilakukan kedua mempelai 

dalam acara padongko’ nikkah, adapun rangkaian-rangkaian yang dilakukan oleh 

pengantin laki-laki sebagai berikut: 

Seorang istri terlebih dahulu salaman dengan mencium tangan suaminya. Ini 

diharapkan agar sang istri akan terbiasa salaman sebagai bentuk penghargaan dengan 

suaminya, saat suami hendak berangkat kerja atau baru pulang ke rumah agar reski 

suami selalu dilancarkan karena keridhaan seorang istri yang selalu bersikap lembut 

dan sopan kepada suaminya, baik diwaktu sempit maupun diwaktu lapang. Jika 

awalnya ia bersikap sopan maka itu akan menjadi kebiasaanya,
59

karena langgengnya 

suatu hubungan suami isteri ketika saling menghargai satu sama lain. 

Bersentuhan ibu jari tangan kanannya. Mengambil tangan perempuan dan 

menyentuhkannya pada jempol laki-laki, jempol laki-laki ini diminta sekidit 

menusukkan kukunya ke dalam sela kuku jempol perempuan sekitar 2 detik, Makna 

                                                           

58
 Kaharuddin, (41 tahun) tokoh adat, wawancara,  Lembangbu’ne 09 Desember 2019. 

59
 Dg. Jamaluddin (48 tahun) tokoh masyarakat, wawancara, Cikoro 10 Desember 2019. 
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dari adat ini agar kehidupan rumah tangga tetap langgen dan hanya maut yang bisa 

memisahkan mereka. 

Menyentuh telinga istri, menurut Dg. Jamaluddin
60

 adat menyentuh telinga 

istri saat usai akad nikah harapannya agar istri selalu mendengar nasehat-nasehat 

suaminya. Dalam hukum Islam maupun hukum adat sudah menjadi kewajiban bagi 

seorang istri untuk taat kepada suaminya selagi perintah suami berada di jalan yang 

benar atau ma’ruf, perempuan ketika sudah menikah maka kewajiban terhadap ibunya 

berpindah kepada suaminya, sudah sewajibnya seorang istri tunduk patuh dan 

menjaga kehormatan suaminya. 

....Allah berfirman dalam QS. al-Nisa’/04: 34 

ãΑ% ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡§θ s% ’ n?tã Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅ āÒ sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 

!$ yϑÎ/uρ (#θ à)x�Ρ r& ô ÏΒ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒr& 4 àM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $$ sù ìM≈ tGÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï�≈ ym É= ø‹tóù=Ïj9 $ yϑÎ/ 

xá Ï�ym ª! $# 4 ÉL≈ ©9 $#uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδy—θ à±èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïèsù £ èδρ ã�àf ÷δ$#uρ ’ Îû 

Æì Å_$ ŸÒ yϑø9 $# £èδθ ç/Î�ôÑ $#uρ ( ÷βÎ* sù öΝà6 uΖ÷èsÛ r& Ÿξ sù (#θ äóö7s? £Íκö� n=tã ¸ξ‹Î6y™ 3 ¨βÎ) 

©! $# šχ% x. $ wŠ Î=tã #Z��Î6Ÿ2 ∩⊂⊆∪  

Terjemahnya:   

Suami adalah pelindung bagi seorang istri karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) karena seorang 

suami telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan 

yang shalehah adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga diri 

ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-

perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah engkau menasehati 

mereka, tinggalkanla dia di tempat tidur atau pisah ranjang dan kalau sudah 

melampaui batas maka pukullah dia. Akan tetapi jika dia taat maka janganlah 
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 Dg. Jamaluddin (48 tahun), wawancara, 10 Desember 2019. 



96 

 

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Alah Maha Tinggi Maha 

Besar.
61

 

 M. Quraish Shihab memberikan makna pada ayat di atas sebagai 

kepemimpinan.
62

 Laki-laki adalah suami dan perempuan adalah isteri, oleh karena itu 

suami adalah pemimpin bagi seorang isteri, pemimpin dalam artian menjaga, 

membela dan menafkahi. 

 Leher, maknanya seorang suami siap menfkahi istrinya lahir dan batin, dan 

seorang istri siap menerima keadaan apapun bersama suaminya, baik itu lebih 

maupun berkecukupan, istri harus selalu ridho atas pemberian suaminya. 

 Lengan agar istri selalu mengingat suaminya dan besar belas kasihnya 

terhadap suaminya. 

Setelah beberapa rangkaian di atas sudah dilakukan oleh keduanya dalam 

tahap padongko nikkah maka keduanya akan duduk bersanding di atas tempat tidur 

untuk melakukan penyerahan mahar kepada pengantin perempuan. Usai penyerahan 

mahar maka keduanya akan keluar dari kamar dan bersanding dipelaminan, inilah 

yang ditunggu-tunggu kedua belah pihak terutama keluarga pengantin laki-laki yang 

sudah tidak sabar ingin melihat mempelai wanita, keduanya dibawa keluar kamar 

oleh salah-satu anggota keluarga dari istri.  

2) Carama (Nasehat Nikah) 

Ketika kedua mempelai sudah bersanding dipelaminan maka seorang ustadz 

atau imam  akan berdiri dan memberi nasehat nikah mengenai bagaimana agar 
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 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 84. 

62
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah , h. 425. 
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hubungan pernikahan tentap langgeng dan menjadi keluarga yang sakina mawaddah 

warohma, nasehat nikah dari seorang ustadz berlangsung sekitar 10-15 menit saja, 

mengingat waktu sudah mulai larut malam sementara keluarga laki-laki pun akan 

segera pulang. Nasehat nikah berlangsung di depan kedua mempelai, dan keduanya 

turut dido’akan oleh para hadirin yang dipimpin oleh ustadz yang menyampaikan 

nasehat nikah. 

 
Gambar 1. 14 

Nasehat Nikah  

 
Gambar 1. 15 

Kedua mempelai saat nasehat nikah berlangsung 
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Gambar 1.16 

Kedua mempelai pasca nasehat nikah 

(foto bersama) 

 

Usai cerama singkat berlangsung, kerabat pengantin laki-laki segera pulang 

dan berkata  

“Lamminroma pale kalantangmi bangngia, liba-liba maki battu ammuko 

anngerangi buntinga, nitayang ngaseki riballa
63

 ( kami pamit pulang karena 

sudah larut malam, cepatlah datang besok mengantar penganting perempuan, 

kami menunggu kalian di rumah)”. 

 

Setelah keluarga pihak laki-laki pulang, tinggallah 2 atau 3 orang menemani 

pengantin laki-laki karena pengantin laki-laki ini masih merasa asing dengan keluarga 

istrinya, dan pengantin baru akan segera mengganti pakaian adat yang dipakainya lalu 

keduanya shalat isya berjamaah kemudian mereka akan menikmati makan malam 

bersama keluarganya.   
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3) Palele 

Palele adalah mengantar pengantin perempuan ke rumah suaminya dan ini 

kali pertama mempelai perempuan menginjakkan kaki ke rumah mertuanya yang 

diantar oleh beberapa orangdari keluarganya maupun tetangga-tetangganya. Palele ini 

biasanya dilakukan dipagi atau siang hari setelah berlangsungnya akad nikah pada 

malam harinya.  

Setelah tiba di rumah sang mertua dia akan dijemput dan dibukakan pintu 

mobil yang mengantarnya oleh ibu mertuanya, ini sudah menjadi  adat di Kelurahan 

Cikoro, ketika pengantin perempuan diantar untuk pertama kalinya (palele), ibu 

mertua yang diharuskan membukakan pintu mobil menantunya dan menjemputnya 

untuk segera masuk ke dalam rumah dengan kata “ naung mako nak nakusareko 

hadiah (turunlah nak, saya akan memberimu hadiah).
64

 Hadiah itu identik dengan 

emas. 

 
Gambar 1.17 

Palele 
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Dalam acara palele orang tua pengantin perempuan tidak boleh ikut baik ayah 

maupun ibunya, ini dikarenakan agar anaknya terbiasa tanpa orangtuanya karena dia 

sudah terikat oleh suaminya. Saat pengantin perempuan memasuki rumah sang 

mertua ada beberapa orang yang menaburkan beras kepengantin, ini alasannya agar 

pengantin tersebut murah rezkinya seperti banyaknya biji beras.  

Menurut H. Mahmuddin
65

 sebenarnya adat seperti ini tidak perlu lagi 

dilakukan karena itu hanya kebiasaan nenek moyang kami terdahulu, tapi terpaksa  

dilakukan agar orang tua kami yang sudah lanjut usia dan masih mempercayai hal-hal 

seperti itu merasa dihargai, namun dari niatnya bukan lagi agar reskinya dilancarkan 

tapi lebih kepada penghargaan saja. 

Adapun erang-erang saat palele seperti:  

a. Lemari 

 
Gambar 1. 18 
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Menurut Dg.Samina
66

salah satu erang-erang atau bawaan rombongan palele 

adalah lemari, alasannya agar bisa dimanfaatkan oleh keluarga laki-laki dengan baik, 

lemari ini sangat bermanfaat dalam sebuah keluarga karena bisa ditempati pakaian 

atau peralatan rumah tangga, tergantung jenis lemarinya. 

b. Sarung  

 
Gambar 1. 19 

 

Sarung sekitar 30-50, ini akan dibagi-bagikan kepada keluarga laki-laki, 

namun ibu dari pengantin laki-laki yang menentukan siapa saja yang ingin dia 

bagikan.
67

 Tujuan dari sarung sangat banyak,
68

oleh karenanya sarung menjadi salah-

satu erang-erang keluarga perempuan saat palele. 

                                                           

66
 Dg. Samina, (60, wawancara, 06 Desember 2019. 

67
 Dg. Samina, (60), wawancara, 06 Desember 2019. 
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Sarung erang-erang diutamakan yang bermerek seperti wadimor, musafir dan 

merek lainnya yang dianggap bisa menjadi bentuk kesegangan terhadap mertua 

pengantin. 

c. Kue berbagai macam. 

 
Gambar 1.20 

 

Kue erang-erang pengantar pengantin perempuan nantinya akan dibagi sama 

halnya dengan sarung. Kue dan sarung tersebut akan dibagi kepada tetangga dan 

keluarganya. Setelah beberapa jam di rumah mertuanya keluarga pengantin 

perempuan akan segera pamit kepada keluarga laki-laki, setelah keluarga perempuan 

pulang erang-erang tersebut akan segera dibagikan. 

                                                                                                                                                                      

68
 Sarung bisa sebagai selimut saat tidur, bisa dipake shalat (baik laki-laki maupun 

perempuan), dan bisa dipakekan bayi yang baru lahir sebagai penggati baju untuk sementara. 

Wawancara, Dg. Samina, (60 tahun) tokoh masyarakat, 06 Desember 2019. 
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Banyaknya erang-erang pihak perempuan nantinya akan diganti dengan 

peralatan rumah tangga, setelah pasangan suami isteri sudah punya anak atau setahun 

setelah menikah. Peralatan rumah tangga seperti: piring, sendok, wajan, gelas, 

cangkir dan sebagainya, pemberian ini disebut dalam istilah di Kelurahan Cikoro 

ammalianngan (mengembalikan), maksud dari mengembalikan adalah memberikan 

peralatan rumah tangga kepada anak menantunya sebagai pengganti dari erang-erang 

berupa lemari dan sarung.  

4) Boya Bunting atau Mae Bisan 

 
Gambar 1. 21 

 

Maksud boya butting atau sering disebut mae bisan adalah selesainya acara 

pernikahan tiga atau empat hari maka datanglah keluarga pengantin laki-laki 

termasuk orang tuanya ke rumah besannya. Orang tua pengantin laki-laki wajib ikut 

sebagai bentuk silaturrahim dan berharap agar menantunya segera ke rumah 
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suaminya untuk bermalam.
69

 Acara ini cukup meriah karena dihadiri keluarga besar 

dan tetangga, kedatangan keluarga laki-laki ini seperti biasa adat setempat untuk 

menyiapkan makanan sebagai rasa kepedulian dan hubungan silaturrahmi yang 

semakin erat.  

Sebelum kedatangannya terlebih dahulu sang suami memberitahu istrinya jika 

orang tuanya ingin segera datang kebesannya dan sang istri pun memberi tahu orang 

tuanya akan rencana mertuanya untuk datang ke rumahnya. Setelah mengetahui 

rencana sang besan yang ingin segera datang orang tua pengantin perempuan akan 

meberitahu sanak keluarganya akan rencana kedatangan besannya, sanak keluarga 

dari perempuan akan segera mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk menyambut 

kedatangan besannya.  

Kedatangan besan dan para rombongan akan disambut dengan penuh suka cita 

oleh keluarga perempuan, disinilah terlihat erat hubungan kedua keluarga yang 

bahagia dan harmonis, ini pula menjadi salah satu tujuan dari pernikahan yaitu 

mempersatukan dua keluarga dalam satu ikatan yang hakiki. Sebagaiman dijelaskan 

dalam al-qur’an tentang pentingnya hubungan sesama manusia untuk saling kenal 

satu sama lain. 

...Allah berfirman dalam QS. al-Hujuraat/49: 13. 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø)n=yz ÏiΒ 9�x.sŒ 4s\Ρ é& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í← !$ t7s%uρ 

(#þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒt�ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÎ=tã ×��Î7yz ∩⊇⊂∪  
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 Ibu Nurbaedah SPd.I, (45 tahun) Guru Mts Muhammadiyah Lembangbu’ne, wawancara, 

Lembangbu’ne 05 Desember 2019. 
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Terjemahnya: 

Wahai manusia, Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

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

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang  paling mulia di 

antara kamu di sisi-Nya ialah orang-orang yang bertaqwa. Sungguh Allah Maha 

Mengetahui, Maha Teliti.
70

 
 

Kedatangan orang tua dan keluarga besar pengantin laki-laki membawa 

banyak aneka kue dan makanan lainnya yang disebut erang-erang ini sudah menjadi 

adat setempat sama halnya saat pengantin perempuan diantar untuk pertama kalinya 

ke rumah sang mertua (palele). Erang erang itu berupa bannang-bannang, gogos, 

kue bolu, dodol dan lain-lain. Tidak ada maksud lain atau makna dari kue tersebut, 

sekedar untuk dinikmati bersama saja.  

Tujuannya pun sama yaitu akan dibagi-bagikan kepada sanak keluarga dan 

tetangga yang kemudian akan diganti ketika pengantin perempuan ini di antar oleh 

orang tua dan keluarganya ke rumah mertuanya untuk bermalam, namun erang-erang 

waktu acara palele akan diganti diakhir rangkaian pernikahan. 

Ketika orang tua pengantin laki-laki tiba di rumah besannya, terlebih dahulu 

mereka akan berbincang-bincang di luar dari tujuannya, kemudian masuk keinti dari 

tujuan kedatangannya berharap agar menantunya segera datang ke rumah suaminya 

untuk bermalam. Keluarga pengantin perempuan akan menjawab jika ia segera 

mengantar anaknya ke rumah mertuanya dalam waktu dekat. Adat boya bunting ini 

dilakukan di siang hari, sekaligus dirangkaikan makan siang bersama kedua keluarga 
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  Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 517. 
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besar. Usai acara keluarga laki-laki segera pulang, setelah mereka pulang maka 

sebagian dari erang-erang tersebut segera dibagi kesanak keluarga dan para tetangga.  

5) Mae matoan (kunjungan balik pengantin perempuan kemertuanya) 

Ini adalah kunjungan balasan dari mae bisan, satu minggu berlalunya acara 

pernikahan atau 2-3 hari setelah kedatangan orang tua dan keluarga mempelai laki-

laki maka saatnya orang tua dan keluarga besar perempuan mengunjungi balik rumah 

besannya atau disebut mae matoang maksudnya pergi kemertua ditemani orang tua 

dan sanak keluarga yang lain serta tetangga.  

Orang tua dari pengantin perempuan wajib ikut sama halnya saat kunjungan 

keluarga laki-laki, tujuannya agar orang tua pengantin perempuan dianggap betul-

betul sudah mengikhlaskan anaknya kepada suaminya (menantunya).
71

 Tetangga dan 

keluarga akan disibukkan dengan persiapan erang-erang yang ingin dibawakan sang 

mertua. Erang-erang tersebut tidak jauh berbeda dari erang-erang keluarga laki-laki 

seperti dodol, baje, gogos dan aneka macam kue lainnya. 

6) Malianngan atau mengembalikan  

Maksudnya mengganti erang-erang pihak perempuan saat palele berupa 

peralatan rumah tangga, peralatan rumah tangga tersebut khusus untuk anak 

menantunya, ketika sudah hidup berpisah dari orang tuanya, keduanya tidak 

dibebankan lagi dengan peralatan rumah tangga. Inilah akhir dari rangkaian adat 

pernikahan di Kelurahan Cikoro. 
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 Ibu Nurbaedah SPd.I (45 tahun), wawancara, 05 Desember 2019. 



107 

 

C. Nilai-nilai Budaya Islam dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro 

Adat pernikahan di Kelurahan Cikoro mengandung banyak nilai-nilai budaya 

Islam yang harus dilestarikan dari generasi kegenerasi tanpa menutup diri dari 

kritikan yang sifatnya membangun. Nilai-nilai tersebut merupakan warisan budaya 

karena dimiliki dan ditaati, dihormati, dihargai, dibela dan dipertahankan oleh 

masyarakat. Dalam adat di Kelurahan Cikoro pelanggaran nilai-nilai akan 

menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi baik dalam keluarga 

maupun masyarakat. Nilai-nilai budaya Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan 

Cikoro sebagai berikut: 

1. Pemilihan jodoh,
72

 sebelum melamar seorang wanita terlebih dahulu harus 

ditentukan pilihan dan harus dipastikan bahwa wanita yang ingin dipinang belum 

ada yang meminangnya. Dalam hal ini salah satu anggota keluarga laki-laki 

disebut utusan tak resmi, utusan ini datang ke rumah perempuan untuk menemui 

orang tuanya yang disebut akkuta’kuta’nang (bertanya-tanya).  

Pemilihan pasangan hidup yang tepat akan mempengaruhi ketenangan dalam 

berumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohma, oleh 

karenanya Islam menganjurkan sebelum melamar harus memperhatikan kriteria 

                                                           

72
 Seseorang akan berupaya memilih jodoh atau teman hidup yang cocok untuk dijadikan 

pasangan hidup dalam pernikahan. Lihat, Anna Armeini Rangkuti, Devi Oktaviani Fajrin “Preferensii 

Pemilihan Calon Pasangan Hidup ditinjau dari Keterlibatan Ayah pada Anak Perempuan”, Jurnal 

Penelitian dan Pengukuran Spikologi 4, no 2 (2015), h. 59. 
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seorang gadis. Menurut Yuscan dalam buku O.K Gusti
73

 meskipun jodoh terkadang 

ditentukan oleh orang tua, tidaklah berarti menghilangkan sepenuhnya hak anak, bagi 

masyarakat di Kelurahan Cikoro pemilihan jodoh jika dilihat dalam konteks saat ini 

ditentukan oleh anak. 

2. Lamaran atau maessuro merupakan salah-satu anjuran dalam Islam, di mana jarak 

antara lamaran dan pernikahan tidak boleh terlalu jauh, jika sudah ada lamaran 

oleh wanita maka hendaklah dilakukan acara pernikahan secepatnya untuk 

menghindari fitnah di antara kedua calon mempelai. Menurut Dg. Jamluddin, 

“Punna nia’mo tau niboya, tena kulle sallo dudu nampa pesta tawwa, jari 

punna natarimamaki nacaritami allo panaikan balanjana siagang 

pannikkanna, nasaba punna salloi nikamallakkang ammongkere se’re pihak 

iareka anngaukang takamma-kamma.”
74

 

 

“Kalau  lamaran sudah diterima, tidak boleh menunggu waktu yang lama untuk 

segera melangsungkan pesta pernikahan, saat lamaran, kedua belah pihak harus 

menyepakati waktu di mana uang belanja segera dibawakan pihak perempuan 

dan menentukan hari pernikahan, karena ditakutkan salah satu pihak ingkar 

terhadap kesepakatan saat lamaran dan ditakutkan pula terjadi fitnah di antara 

kedua calon mempelai jika waktu antara lamaran dan pernikahan terlalu jauh”. 

 

3. Silaturrahim, menjalin hubungan silaturrahim antara sesama muslim dengan turut 

hadir dalam acara pernikahan yang akan dilaksanakan. 

...Allah berfirman dalam QS. al-Nisa’/04: 01. 

4 (#θ à)̈? $# uρ ©! $# “Ï% ©! $# tβθ ä9 u !$ |¡s? ÏµÎ/ tΠ% tn ö‘F{ $#uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3 ø‹n=tæ $ Y6Š Ï%u‘ 

∩⊇∪   
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 O.K. Gusti, Pokok-pokok Adat Istiadat Perkawinan Suku Melayu Sumatera Timur (Cet. I; 

Medan 2018), h. 20. 

74
 Dg. Jamaluddin (48 tahun), wawancara, Cikoro 10 Desember 2019. 
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Terjemahnya:  

Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan 

peliharalah hubungan silaturrahim atau kekeluargaan. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasimu.
75

 
 

Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan saja tapi lebih kepada untuk 

saling mengenal antara dua keluarga besar dan juga masyarakat luas yang turut hadir 

dalam acara pernikahan tersebut.
76

 Menjalin hubungan kekerabatan antara sesama 

dan saling membantu satu sama lain. Alqur’an menegaskan tentang hubungan 

kekerabatan sebagai tergambar dalam satu keluarga, Islam menjadikan hubungan 

kekerabatan sebagai hubungan yang paling melengkapi dan mencukupi satu sama 

lain. 

...Allah berfirman dalam QS. al-Anfaal/08: 57. 

t Ï% ©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u -∅ ÏΒ ß‰ ÷èt/ (#ρ ã�y_$ yδuρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ öΝä3 yètΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù óΟ ä3ΖÏΒ 4 
(#θ ä9 'ρ é& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝåκÝÕ ÷èt/ 4’ n<÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’ Îû É=≈ tFÏ. «! $# 3 ¨βÎ) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > óx« 

7ΛÎ=tæ ∩∠∈∪   

 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad 

bersamamu  maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang 

yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap 

sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
77

 

 

4. Tolong-menolong, setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental 

yang sukar dipenuhinya sendiri maka dia membutuhkan orang lain untuk mencapai 
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 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 77. 

76
 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga, 12. 

77
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 186. 
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beberapa nilai yang hidup dalam suatu masyarakat.
78

 Saling-tolong menolong bagi 

masyakat di Kelurahan Cikoro sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-

hari. Bukan hanya saat hajatan tapi juga diwaktu-waktu lain, sebagai tanda saling 

peduli sesama dan membangun solidaritas agar selalu rukun. Manusia sebagai 

makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, manusia saling 

membutuhkan satu sama lain. 

...Allah berfirman dalam QS. al-Maaidah/05: 02 

 (#θ çΡ uρ$ yès? uρ ’ n?tã Îh�É9ø9 $# 3“uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yès? ’ n?tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9 $#uρ 4 
(#θ à)̈? $#uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïèø9 $# ∩⊄∪   

  
Terjemahnya: 

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.
79

 
 
5. Meminta maaf kepada orang tua, bagi calon mempelai baik laki-laki maupun 

perempuan diharuskan untuk meminta maaf kepada orang tua masing-masing baik 

sebelum pernikahan maupun setelahnya.  

...Allah berfirman dalam QS. al-Imran/03:133-134. 

* (#þθ ããÍ‘$ y™uρ 4’ n<Î) ;ο t�Ï�øótΒ  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ >π̈Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó�tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $#uρ ôN£‰ Ïãé& t É)−Gßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t Ï%©! $# tβθ à)Ï�Ζãƒ ’ Îû Ï !#§�œ£9 $# Ï !#§�œØ9 $#uρ 
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 Yunus, “Islam dan Budaya: Nilai-nilai Islam dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis”, 

Jurnal Ilmu Humaniora 2, no 1 (2018): h. 97. 

79
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 106. 
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t ÏϑÏà≈ x6 ø9 $#uρ xá ø‹tóø9 $# t Ïù$ yèø9 $#uρ Ç tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª! $#uρ �= Ït ä† š ÏΖÅ¡ós ßϑø9 $# 

∩⊇⊂⊆∪   

Terjemahnya:  

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang 

bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.
80

 
 

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk meminta maaf kepada 

orang tuanya, terlebih kepada anak perempuan yang ketika sudah menikah maka 

kewajiban terhadap ibunya akan pindah kesuaminya, dan orang tua akan senang tiasa 

menerima maaf dari anaknya dan membuat suasana menjadi haru bahagia.  

6. Berbagi, bagi masyarakat di Kelurahan Cikoro berbagi kepada keluarga atau 

tetangga sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dalam adat pernikahan, 

baik dalam proses pernikahan maupun selesainya acara pernikahan, berbagi 

kepada sesama harus dilakukan, seperti membagikan erang-erang dari kedua 

mempelai, kemudian setelah selesainya rangkaian pernikahan, maka orang tua dari 

mempelai laki-laki maupun perempuan akan berbagi kepada sanak keluarganya 

seperti uang, beras, sarung dan makanan lainnya, ini dilakukan sebagai tanda 

terima kasih karena telah membantunya selama acara pernikahan berlangsung. 

Anjuran berbagi juga diajarkan dalam Islam. 

 

 

                                                           
80

 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 67. 
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...Allah berfirman dalam QS. Saba/34: 39. 

ö≅ è% ¨βÎ) ’ În1 u‘ äÝÝ¡ö6tƒ s− ø—Îh�9 $#  yϑÏ9 â !$ t±o„ ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t7Ïã â‘ Ï‰ ø)tƒuρ …çµs9 4 !$ tΒuρ 

Ο çFø)x�Ρ r&  ÏiΒ & óx« uθ ßγ sù …çµà�Î=øƒ ä† ( uθ èδuρ ç�ö�yz š Ï% Î—≡§�9 $# ∩⊂∪   
 

Terjemahnya:  

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa 

yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka 

Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.
81

 

 

Berbagi kepada sesama akan membuat seseorang merasa senang atas 

pemberian-pemberian yang diterimanya dan akan membuat hubungan menjadi 

semakin rukun. Disisi lain mendapat pahala dan Allah akan membalas kebaikan dari 

seseorang yang senang tiasa berbuat baik. 

7. Musyawarah, sebelum dan sesudah pernikahan selalu diadakan musyawarah untuk 

persetujuan suatu keputusan dan untuk menghindari kesalahpahaman yang 

mengakibatkan terjadinya permusuhan. 

...Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran/03: 159. 

$ yϑÎ6sù 7πyϑôm u‘ z ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Î=xî É= ù=s)ø9 $# (#θ ‘Ò x�Ρ ]ω 

ô ÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ö�Ï�øótGó™$#uρ öΝçλm; öΝèδö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í÷ö∆F{ $# ( #sŒ Î* sù 

|M øΒz•tã ö≅ ©.uθ tGsù ’ n?tã «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ït ä† t, Î# Ïj.uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈∪   

  

Terjemahnya:  

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

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
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bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.
82

 

 

Bermusyawarah dalam suatu masalah atau perkara akan menjadikan hubungan 

sesama keluarga atau sesama manusia menjadi semakin kuat dan penuh perhatian 

terhadap kewaspadaan mereka, jujurnya persaudaraan di antara mereka dalam 

keimanan dan saling cinta mencintai di antara mereka karena Allah. Musyawarah 

dianjurkan dalam Islam bukan saat ingin melakukan pernikahan saja tapi dalam setiap 

perkara yang akan disepakati terlebih dahulu harus dilakukan musyawarah. 

8. Akad nikah, akad nikah dilakukan dengan cara islami, memenuhi semua syarat 

dan rukun pernikahan yang telah diatur dalam agama, pembacaan ayat suci al-

qur’an dan ucapan kedua kalimat syahadat sebelum melangsungkan akad nikah. 

Setelah melakukan beberapa rangkaian dalam akad nikah ini, maka seorang ustadz 

atau imam akan memberikan ceramah singkat atau disebut khutbah nikah kepada 

para hadirin khususnya kedua mempelai tentang pernikahan. Masyarakat di 

Kelurahan Cikoro 100% Islam, akad nikah pun dilakukan dengan cara islami. 

D. Proses Akulturasi Budaya Islam pada Adat Pernikahan di Kelurahan  Cikoro 

Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. 

Islam datang di Kabupaten Gowa pada tahun 1605 M yang dibawa oleh Datuk 

Ri Bandang telah membawa pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat setempat, 

Islamisasi di Gowa membawa warna baru yang melebur dengan warna yang sudah 
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ada sebelumnya yaitu kepercayaan kepada animisme dan dinamisme.
83

 Islamisasi 

dalam artian penerimaan Islam dapat berarti konversi dan juga bisa berarti perubahan 

sosial budaya. Konversi adalah perpindahan agama atau kepercayaan sebelumnya 

kepada agama Islam, sedangkan islamisasi dalam pengertian proses sosial budaya 

adalah perubahan yang terjadi secara adaptasi atau penyusuaian secara bertahap dari 

budaya pra Islam kepada budaya Islam.
84

  

Sistem panngaderreng/panngadakkang yang selanjutnya disebut sistem adat 

Bugis-Makassar yang terdiri atas lima unsur pokok yaitu: Ade’/ada’, bicara, rapang, 

wari’ dan sara’.
85

 Sara’ adalah unsur pokok dari sistem adat Bugis-Makassar yang 

berasal dari ajaran Islam yaitu syariat. Unsur-unsur pokok tersebut terjalin satu sama 

lain sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran masyarakat Bugis-Makassar. 

1. Ade’/ada’ meliputi semua usaha orang Bugis-Makassar dalam memperistiwakan 

diri dalam kehidupan bersama dalam semua lapangan kebudayaan. Tiap-tiap segi 

kebudayaan mengandung aspek ade’/ada’ dan itulah memberikan isi kepada 

panngaderreng/panngadakkang. Ade’/ada; dalam arti sesungguhnya seperti: 

a) Ade’ akkalabinengeng/ada’ passikalabineng ialah yang menerangkan tentang 

hal ihwal manusia berumah tangga, di dalamya tercakup antara lain: 
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1. Norma-norma mengenai keturunan yang boleh atau tidak boleh saling menikah, 

wari’ akkalabineng, mengenai aspek geneologis dan kedudukan sosial dalam 

pernikahan  

2. Norma-norma mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam berumah-tangga, 

bicara akkalabineng, mengenai aspek hukum pernikahan. 

3. Norma-norma mengatur pola pernikahan sebagaimana diharapkan oleh tiap-tiap 

pernikahan, rapang akkalabineng yaitu aspek ideal dalam pola kehidupan 

rumah-tangga termasuk di dalamnya etika dan pendidikan. 

4. Norma-norma harga diri dari suatu pernikahan agar wari’, bicara dan rapang 

akkalabineng itu terpelihara, maka semuanya disandarkan kepada siri’ 

akkalabineng.
86

 

b) Ade’ tana/ada’ butta, mengenai hal ihwal bernegara dan berwujud sebagai 

hukum negara. Meliputi: 

1. Norma-norma yang mengatur status kekeluargaan antar negara, wari tana 

mengenai aspek kekeluargaan antara sesuatu subyek dan subyek lainnya, dan 

menentukan pola tingkah laku dalam melakukan hubungan itu. 

2. Norma-norma yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban dua subyek 

secara timbal balik. Bicara tana mengenai aspek hukum tata negara. 

3. Norma-norma engatur pola kehidupan negara, rapang tana aspek ideal dalam 

pola kehidupan negara termasuk di dalamnya etika dan pendidikan insan 

politik. 
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4. Norma-norma mengatur kepribadian khas dari negara dan warganya agar wari, 

bicara dan rapang tana/butta terselenggara sebagaimana mestinya. Siri’ tana 

yaitu aspek stabilisator dan dinamisator dalam semua kegiatan negara kedalam 

dan keluar.
87

 

2. Bicara (peradilan) menentukan prosedur serta hak dan kewajiban seseorang yang 

mengadukan suatu perkara. Pengawasan dan pembinaan bicara dilakukan oleh 

pejabat adat yang disebut pabbicarae, tomabbicarae/pabbicaraya, 

tumabbicarayya dapat diartikan sebagai hakim. 

3. Rapang (undang-undang) penggantian kata rapang menjadi undang-undang oleh 

berbagai lontara menunjukkan salah-satu tanda penerimaan kata-kata baru ke 

dalam masyakarakat pemakai bahasa Bugis-Makassar. Undang-undang lebih 

tertentu batas pengertiannya, yaitu hukum tertulis sedang rapang lingkupnya 

sangat luas. Namun pengertian undang-undang sudah tercakup dalam konsep 

rapang. 

Adapun kandungan daripada isi rapang sebagai berikut: 

a) Stabilisator, sebagai sifatnya undang-undang yang menjaga ketetapan, 

uniformitas, dan kontinutas sesuatu tindakan dari waktu yang luas sampai 

masa kini. 

b) Membanding, dalam keadaan tidak ada atau belum ada undang-undang yang 

mengatur sesuatu , maka rapang diberi fungsi membanding atas suatu 

ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi atau semacam yurisfundensi. 
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c) Melingdungi, berwujud dalam pamali-pamali atau paseng atau sejenis magi 

yang berfungsi melingdungi milik umum dari gangguan-gangguan 

perseorangan dan melingdungi seseorang dari bahaya. 

4. Wari’ adalah salah satu unsur dari panngaderreng/panngadakkang yang melakukan 

klasifikasi atas segala benda, peristiwa dan aktifitas dalam kehidupan masyarakat 

menurut kategorinya.  Dalam hidup kenegaraan ada disebut wari’ tana, itu berarti 

tata negara juga dalam penataan hukum dan penata hubungan kekeluargaan 

ditentukan menurut wari’. 

5. Sara’ demikianlah orang Bugis-Makassar menyebutnya dengan pranata Islam 

(hukum syariat) yang menggenapkan keempat sendi  

panngaderreng/panngadakkang menjadi lima sendi, sehingga tersusunlah dari 

ade’, bicara, rapang, wari dan sara’. Sara’ rupanya para penyelidik sependapat 

bahwa kata itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syariah atau hukum Islam, sebagai 

salah satu sendi yang diterima dalam panngaderreng/panngadakkang dipastikan 

bahwa peranan Islam dalam sendi ini sangat menonjol dibandingkan dengan yang 

terdapat dalam sendi-sendi lainnya.  

Kehadiran Islam bagi masyarakat suku Makassar khususnya Kelurahan 

Cikoro merupakan bentuk penerimaan nilai yang baru ke dalam budaya yang sudah 

ada. Kehadiran budaya yang baru ke dalam budaya yang sudah ada tidak 

meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asalnya. Dalam pertemuan dua 

budaya baru memungkinkan terjadinya ketegangan, tapi dalam kasus pertemuan 

budaya Islam dan budaya lokal di Kelurahan Cikoro  justru terjadi perpaduan yang 
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saling menguntungkan.
88

Menurut Dg. Ngasi’
89

 warga Kelurahan Cikoro hubungan 

antara Islam dan budaya lokal bukan sekedar pertemuan saja tapi saling menerima 

dan memberi. 

Sebagai suatu norma, aturan, maupun segenap aktifitas masyarakat, dalam 

konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat di 

Kelurahan Cikoro.
90

 Disisi lain budaya lokal yang ada pada masyarakat tidak 

dihilangkan begitu saja dengan kehadiran Islam, budaya lokal sebagian terus 

dikembangkan dengan kehadiran Islam. Perkembangan tersebut melahirkan 

akulturasi budaya. 

Akulturasi budaya Islam dan budaya lokal di Kelurahan Cikoro telah banyak 

memberi warna yang baru, ini bisa dilihat dalam adat pernikahan setempat banyak 

nilai-nilai budaya Islam yang terkandung di dalamnya sekalipun secara tidak sengaja 

nilai Islam ini sebenarnya sudah terlihat atau nampak sebelum masuknya Islam 

namun setelah terjadi akulturasi budaya, nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan 

semakin kokoh.   

Adat pernikahan masyarakat di Kelurahan Cikoro pada dasarnya merupakan 

hasil interaksi antara budaya lokal dengan budaya Islam. Sebelum kedatangan Islam, 
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pelaksanaan pernikahan dilaksanakan berdasarkan tata nilai dan kepercayaan yang 

diyakini kebenarannya oleh masyarakat.
91

  

Pernikahan ideal sebelum masuknya Islam adalah pernikahan yang 

memandang strata sosial seseorang.
92

 Seorang laki-laki tidak dibolehkan menikah 

dengan wanita yang lebih tinggi lapisan sosialnya, tapi diperbolehkan yang sama 

stratanya atau lebih rendah. Menurut pandangan peneliti karena laki-laki dianggap 

sebagai kepala rumah tangga oleh karenanya statusnya harus lebih tinggi dari istrinya, 

bahkan setelah masuknya Islam hal seperti ini masih sering terlihat bagi masyarakat 

di Kelurahan Cikoro.  

Pernikahan yang ideal di Kelurahan Cikoro yang sering terjadi antara sepupu 

satu kali atau disebut somposikali (passiallean baji’na) dan sepupu dua kali atau 

pindu’ (passialleanna memang) dan sepupu tigakali yang disebut nipakambani 

bellayya (mendekatkan yang jauh).
93

 Pernikahan sepupu sering dilakukan oleh 

masyarakat di Kelurahan Cikoro untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan, ini 

dilakukan atas perjodohan orang tua, berbicara masalah perjodohan sangat tinggi 

resikonya, banyak perkara kawin lari atau silariang karena dipicu oleh perjodohan 

yang dilakukan orang tua, jika terjadi kawin lari salah satu pemicu utamanya adalah 

perjodohan. Kawin lari adalah kasus yang sangat merendahkan status sosial orang tua 

dan keluarga besar, ini sangat dibenci bagi masyarakat di Kelurahan Cikoro. Namun 
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hal ini sulit dipungkiri, karna faktor lain seperti uang panai’ terlalu mahal, terhalang 

restu orang tua dan paling memalukan hamil diluar nikah atau penolakan pinangan 

dari pihak wanita sementara kedua remaja sudah saling jatuh cinta. 

Kawin lari menimbulkan peristiwa siri’ semua keluarga pihak wanita yang 

dibawa lari atau minggat bersama laki-laki itu menjadi tomasiri’. Tomasiri’ ini 

terutama adalah keluarga pihak wanita yang terdekat yaitu ayah, paman, saudara, 

sepupunya. Sebagai tomasiri mereka merasa berkewajiban membunuh lelaki yang 

melarikan itu jika ketemu ditempat umum karena dianggap telah mempermalukan 

keluarga besar, menjatuhkan harga diri (siri). Maka orang yang kawin lari harus 

berlingdung di rumah imam tempat yang dianggap aman. Tetapi laki-laki dan 

perempuan yang kawin lari tidak serumah, perempuan di rumah imam sementara 

laki-laki di rumah keluarganya (keluarga jauh/bija lere), dalam kasus kawin lari ini 

masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan bersama keluarga terutama 

kepada orang tua yang disebut amminro baji (kembali baik),
94

 dengan cara imam atau 

orang yang dianggap terpandang sudi mempergunakan kewibawaannya untuk 

meredakan peristiwa siri’ dengan mengusahakan agar tomasiri bisa menerima laki-

laki itu. Kalau tomasiri menerima kembali maka keluarga pihak laki-laki akan 

mengambil inisiatif untuk melaksanakan upacara amminro baji. 
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Mengenai pernikahan sepupu menurut pandangan peneliti, jika terjadi 

pernikahan sepupu jika dilihat dalam konteks saat ini, bukan lagi karena keduanya 

dijodohkan tetapi keduanya saling suka (pacaran) dan tidak ada paksaan dari pihak 

manapun.  

Adat pernikahan di Kelurahan Cikoro yang telah beradaptasi dengan budaya 

Islam bisa dilihat dalam prosesinya, seperti musyawarah. Musyawarah adalah jalan 

yang selalu ditempuh dalam memutuskan setiap perkara, musyawarah bagian dari 

nilai-nilai budaya Islam yang sudah ada sebelum terjadinya akulturasi. Tolong-

menolong, silaturrahim, berbagi, meminta maaf, goton-royong, semuanya semakin 

kokoh setelah masuknya budaya-budaya Islam.  

Menurut H. Mahmuddin
95

 setelah resmi menjadi suami isteri (penganti baru) 

diharuskan ke pasar membeli tampi dan timba dalam istilahnya di Kelurahan Cikoro 

pa’dingin dan se’ro’, tujuan dari adat ini agar keduanya menghadapi masalah dengan 

kepala dingin, tidak emosional dan se’ro’ agar reskinya dilancarkan seperti orang 

menimba air. Selanjutnya acara syukuran atau pengajian setelah beberapa hari 

berlalunya prosesi pernikahan para tetangga akan diundang secara lisan oleh orang 

tua pengantin untuk menghadiri pengajian sebagai tanda syukur kepada Allah swt. 

atas lancarnya acara hajatan yang digelar. 

Disamping itu budaya lokal pun semakin dilestarikan karena tidak 

menyimpang dari ajaran Islam. Budaya Islam mudah diterima bagi masyarakat di 
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Kelurahan Cikoro karena dianggap hampir sama dengan budaya lokal yang sudah 

lama dipertahankan, sementara adat yang dianggap tidak sejalan dengan agama serta 

merta ditinggalkan, seperti: membawa sesajen ketempat yang dianggap sakral baik 

sebelum maupun setelah pernikahan dengan tujuan selalu diberkahi karena telah 

memberikan sesembahan kepada sesuatu yang dianggap ghaib, seperti batu besar atau 

pohon. Budaya ini tidak lagi terlihat pada masyarakat di Kelurahan Cikoro setelah 

masuknya Islam. Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak 

bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam. Oleh karena itu, Rasulullah saw. 

tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab yang ada sebelum 

kedatangan Islam, akan tetapi melarang budaya-budaya yang mengandung unsur 

syirik dan budaya-budaya yang bertentangan dengan budaya islami.
96

 

Sebelum terjadi akulturasi budaya atau pertemuan budaya, akad nikah dan 

pesta pernikahan di gelar diwaktu yang sama agar praktis dan hemat. Namun saat ini 

pesta pernikahan digelar terlebih dahulu yaitu dipagi hari dan akad nikah digelar di 

malam hari, agar tidak bersamaan antara pengantar pengantin dan tamu undangan dan 

keluarga perempuan merasa dimudahkan.
97

 Sementara itu pengantin perempuan tidak 

seperti pengantin pada umumnya saat ini, pada masa silam belum mengenal yang 

namanya berhias, seorang pengantin hanya mengenakan pakaian biasa. Bahkan 

setelah masuknya Islam masyarakat di Kelurahan Cikoro hanya memakai pakain 
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pengantin yang polos tanpa riasan dan make up, saat akad nikah pengantin 

mengenakan mukena, secara perlahan masyarakat belajar menerima budaya-budaya 

yang baru, perlahan perubahan dalam adat pernikahan mengalami kemajuan, mulai 

dari pakaian, riasan dan prosesinya yang banyak diwarnai budaya Islam. 

Selain penjelasan di atas, akulturasi budaya Islam  pada adat pernikahan di 

Cikoro bisa dilihat dari pemilihan waktu, tidak ada waktu yang dianggap sakral yang 

dijadikan tolak ukur saat ingin mengadakan acara pernikahan atau hajatan lainnya, 

hanya menyusuaikan dengan kesibukan masing-masing pihak.  

. Menurut H. Mahmuddin
98

 faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

akulturasi dan mudah diterima sebagai berikut: 

1. Kehadiran kaum terpelajar yang membawa pemikiran maju. Seiring 

perkembangan zaman munculnya kaum terpelajar yang memiliki pemikiran untuk 

maju serta membawa perubahan dalam kehidupan termasuk dalam proses 

pernikahan, apalagi adanya keinginan masyarakat untuk kursus tata rias tentu 

membawa pengaruh dan perubahan dalam proses pernikahan seperti pada bentuk 

pelaminan, busana atau pakaian serta tata rias dalam pengantin.  

2. Penduduk di Kelurahan Cikoro 100% Islam,  banyak kajian-kajian islami yang 

diterima dengan terbuka. 

3. Nilai budaya Islam dianggap sejalan dengan budaya lokal setempat. 
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4. Islam datang membawa ajaran baru tanpa menhilangkan ajaran sebelumnya, 

kecuali yang bertentangan dengan   ajaran agama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pernikahan di Kelurahan Cikoro disebut dengan istilah pa’bungtingan. Dalam 

prosesi adat pernikahan di daerah tersebut lebih mendahulukan pesta atau resepsi 

pernikahan daripada akad nikah, pesta pernikahan digelar dipagi hari pukul 08:00-

17:00 dan pada malam hari pukul 20:00 berlangsung acara akad nikah. 

Didahulukannya pesta pernikahan daripada akad nikah dipandang lebih berkesan 

karena banyaknya saksi nikah dalam proses ijab qabul. Berikut ini beberapa 

rangkaian dalam prosesi pernikahan di Kelurahan Cikoro. 

1. Tahap sebelum pernikahan 

a. Mae akkuta’kuta’nang (bertanta-tanya), b. Maessuro (melamar), c. Mae 

pattantu allo (penentuan hari pernikahan), d. Panai’ balanja (membawa uang 

belanja), e. Baung landang (membangun tambahan rumah), f. Banngi paccidong-

cidongan (malam pesta), g. Borong-borong (pesta pernikahan),  h. Pasimorong 

(pengantar pengantin laki-laki), h. Nikkah (akad nikah). 

2. Tahap setelah pernikahan 

a. Padongko nikkah (saling menyentuh), b. Carama (khutbah nikah), c. Palele 

(mengantar pengantin perempuan), d. Boya bunting atau mae bisan (mencari 

pengantin),  e. Mae matoang (pergi kemertua), f. Malianngang (mengembalikan). 
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Dalam adat pernikaha di Kelurahan Cikoro terdapat beberapa nilai-nilai 

budaya Islam, di antaranya: 

1. Pemilihan jodoh, Islam menganjurkan sebelum melamar terlebih dahulu memilih 

atau menentukan perempuan yang ingin dilamar, dan memastikan gadis tersebut 

belum ada yang meminangnya. 

2. Lamaran, setelah gadis dilamar dan telah disepakati uang panai dan maharnya, 

Islam menganjurkan akad nikah segera dilaksanakan untuk menghindari fitnah. 

3. Silaturrahim, adat pernikahan di Kelurahan Cikoro sangat berkesan karena 

banyaknya masyarakat yang turut hadir dan memberikan do’a restu.  

4. Tolong-menolong, bagi masyarakat di Kelurahan Cikoro tolong-menolong sudah 

menjadi kebiasaan, baik acara nikahan atau hajatan lainnya. 

5. Meminta maaf, bagi calon pengantin harus meminta maaf dan meminta do’a restu 

orang tuanya sebelum akad nikah. 

6. Berbagi, berbagi kepada keluarga dan tetangga hampir setiap tahapnya dalam 

proses pernikahan di Kelurahan Cikoro. Dikarenakan banyaknya erang-erang yang 

mewarnai setiap rangkaian dalam pernikahan. 

7. Musyawarah, setiap memutuskan perkara jalan musyawarah selalu ditempuh untuk 

menghindari kesalahpahaman. 

8. Akad nikah, masyarakat di Kelurahan Cikoro 100% beragama Islam, akad nikah 

dilakukan secara islami. 

Akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam adat pernikahan di 

Kelurahan Cikoro seperti musyawarah, meminta maaf kepada orang tua, kebiasaan 
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sepeti ini sudah dilakukan sebelum masuknya Islam, kemudian menjadi semakin 

kokoh setelah masuknya Islam, dan semakin dilestarikan oleh masyarakat. 

Pengantin baru dalam adat di Kelurahan Cikoro diharuskan ke pasar membeli 

tampidan timba (pa’dingin dan se’ro’), agar keduanya menghadapi masalah dengan 

kepala dingin (tidak emosional), dan reskinya diharapkan lancar seperti orang 

menimba air. Selanjutkan akan digelar syukuran atau pengajian dengan mengundang 

tetangga secara lisan atau diumumkan di mesjid. 

Budaya lokal setelah masuknya Islam semakin dilestarikan oleh masyarakat 

karena banyaknya adat dalam prosesi pernikahan yang sejalan dengan ajaran Islam.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, adat pernikahan di Kelurahan Cikoro 

mengandung banyak nilai-nilai budaya Islam yang bisa dijadikan sebagai contoh 

dalam kehidupan sehari-sehari, seperti tolong menolong, musyawarah, gotong royong  

yang  harus dipelihara dalam kehidupan ini. Keunikan  adat pernikahan di Kelurahan 

Cikoro yang mendahulukan pesta daripada akad nikah sudah termasuk budaya lokal. 

Penulis berharap adat pernikahan di Kelurahan Cikoro bisa dipertahankan 

keunikannya dan masyarakat bisa melestarikan budaya-budaya lokal dalam 

kehidupan masyarakat karena nilainya sangat bernilai positif. 
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