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ABSTRAK 
 

Nama   : Muh. Asrianto 

 

NIM   : 40200119062 

 

Judul Skripsi : Tradisi Ula-ula pada Pernikahan Suku Bajo Desa Latondu       

   Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

Penelitian ini membahas tentang tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo 

Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar. Pokok masalahnya yaitu, 

bagaimana nilai-nilai Islam dalam tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar?. Masalah yang diteliti dalam penelitian 

ini yaitu, 1) Bagaimana eksistensi tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar? 2) Bagaimana proses tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar? 3)  

Bagaimana nilai-nilai Islam dalam tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar? 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Data yang digunakan adalah 

kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu, data primer dalam 

penelitian ini masyarakat Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar dan data 

sekunder dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal dan data-data statistik 

yang merupakan sebuah terbitan dari pemerintah dan suasta. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan historis, pendekatan antropologi, 

pendekatan sosiologis, dan pendekatan agama. Analisis data yang digunakan yaitu 

metode deduktif dan penyajian data.  

Penelitian ini menemukan bahwa, 1) Pernikahan suku Bajo terbagi 

menjadi beberapa tahapan yaitu, a. Memilih pasangan, b. Penilaian (tilau lalang), 

c. Melamar (massuro). d. Pemberian biaya pernikahan (nyoroh). e. Upacara adat 

pernikahan (panikkaang). 2) Proses pengibaran bendera ula-ula yaitu, a, 

Pembacaan doa yang dilakukan oleh ketua adat, dan b. Pengibaran bendera ula-

ula yang diiringi pukulan gendang sebagai tanda bahwa pernikahan telah siap 

untuk dilaksanakan. 3) Proses penurunan bendera ula-ula oleh ketua adat dan 

diiringi pukulan gendang sebagai tanda bahwa pernikahan telah selesai 

dilaksanakan. 4) Nilai-nilai Islam dalam tradisi ula-ula terbagai menjadi beberapa 

bagian yaitu nilai religi, nilai sosial kemasyarakatan, nilai kerja, dan nilai seni. 

Implikasi dalam penelitian adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan 

masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan pentingnya tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih keilmuan bagi masyarakat dan generasi-

generasi selanjutnya, dan keberadaan tradisi ini sangat penting bagi suku Bajo, 

sehingga masyarakat diharapkan tetap melestarikan dan menjaganya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar 

adalah Kota Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area 

wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, 

Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah 

kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, 

Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.  

Kabupaten Kepulauan Selayar selain masih melestarikan kehidupan adat 

istiadat, juga masih melaksanakan upacara tradisional. Desa Latondu merupakan 

salah satu desa yang berada di Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan 

Selayar Provinsi Sulawesi selatan menjadi tempat tinggal suku Bajo yang masih 

melestarikan adat dan istiadatnseperti tradisi ula-ula pada pernikahan masyarakat 

suku Bajo. Diantara suku yang ada di Indonesia adalah suku Bajo yang  memiliki 

tradisi serta kebudayaan seperti halnya dengan suku lain yang ada di Indonesia. 

Ini tercermin dalam adat pernikahannya. Adat pernikahan suku Bajo sarat dengan 

nilai-nilai simbolis. Pernikahan merupakan  peristiwa penting dalam kehidupan 

seseorang.  

Pernikahan ini bukan hanya tentang kepribadian kedua calon pasangan, 

tetapi juga tentang masalah keluarga dan komunitas. Konsep pernikahan mengacu 

pada hukum pernikahan Nomor 11974, yakni ikatan lahir bathin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.1  

 

                                                                   

1
 M. Dahlan, „Islam dan Budaya Lokal (Kajian Historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis 

Sinjai 2013). h. 8. 
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Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. Az-Zariyat/ 51: 49  

 وَهِيْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقٌَْبَ شَوْجَيْيِ لعَلََّكُنْ ترَكََّسُوْىَ 

Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah).
2
 

 

Setiap masyarakat di Indonesia memiliki adat pernikahan masing-masing, 

termasuk suku Bajo. Menurut masyarakat Bajo, pernikahan merupakan suatu hal 

yang diimpikan karena melalui pernikahan, seorang gadis Bajo dapat 

meringankan beban hidup orang tuanya, sedangkan bagi seorang pemuda, 

pernikahan membuatnya terhormat karena dapat  memikul beban yang berat 

namun mulia.
3
 

Pernikahan dengan peminangan (massuro) merupakan jenis pernikahan 

yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bajo di desa Latondu. Dalam pernikahan 

jenis ini, kedua belah pihak setuju untuk menikah dengan keluarganya mengikuti 

proses eksekusi yang biasa, dimulai dengan pencarian (tilau lalang), lamaran 

(massuro), penyerahan biaya pernikahan (nyoroh) dan upacara adat pernikahan 

(panikkaang).  

Ciri khusus adat pernikahan suku Bajo adalah bendera dalam bentuk 

gambar manusia. Bendera (ula-ula) merupakan simbol ritual sakral pernikahan 

yang telah digunakan oleh suku Bajo secara turun-temurun. Diawal perayaan, 

bendera ula-ula dikibarkan di atas rumah kedua mempelai. Menempatkan ula-ula 

untuk melambangkan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan Suku Bajo. 

Dipercayai bahwa pemasangan ula-ula juga melindungi dari masalah. Seiring 

perkembangan zaman, pernikahan adat masyarakat Bajo mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut dapat dilihat pada waktu pelaksanaan, perlengkapan adat, 

pakaian dan uang mahar. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan cara 

berpikir dan hubungan dengan budaya lain.  

                                                                   

2
 Kementerian Agama, Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita (Jl. Desa Cipadung 

No. 47 Cibiru Bandung, penerbit marwah), h. 522. 

3
 Ratna dan La Ode Ali Basri,'Adat Pernikahan Suku Bajo di Desa Sainoa, Kecamatan 

Bungku Selatan, Kabupaten Morowali: 1976-2017', Journal Idea of History, 2.2 (2019).. 
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Penulis kali ini akan fokus membahas tradisi ula-ula pada pernikahan suku 

Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar , yakni acara pernikahan dan 

pengibaran bendera ula-ula pada masyarakat suku Bajo. Bendera (ula-ula) 

merupakan simbol ritual sakral pernikahan yang telah digunakan oleh suku Bajo 

secara turun-temurun dan masih dilaksanakan hingga saat ni oleh masyarakat suku 

Bajo yang terletak di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Penulis tertarik memillih dengan judul “Tradisi Ula-Ula Pada Pernikahan 

Suku Bajo Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar”. Dengan membahas 

tentang eksistensi, proses dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ula-ula 

pada  pernikahan suku Bajo Desa Latondu di Kabupaten Kepulauan Selayar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengemukakan 

masalah pokoknya yaitu bagaimana nilai-nilai Islam dalam tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar? yang 

kemudian dirumuskan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2. Bagaimana proses tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar?  

3. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam tradisi ula-ula pada pernikahan suku 

Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dari Penelitian ini adalah wujud nilai-nilai Islam dalam proses 

tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan 

Selayar, baik menyanngkut pra pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pasca 

pelaksanaan. Sebelum pembahasan fokus penelitian dibahas juga tentang 

eksistensi tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten 

Kepulauan Selayar, baik itu awal mula dikenal tradisi ula-ula, perubahan dari 

masa ke masa, pendukung tradisi, serta motif dan tujuan pelaksanaannya. 

Penelitian ini juga membahas nilai-nilai Islam dalam tradisi ula-ula pada 
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pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar, baik nilai 

agama, sosial kemasyarakatan, nilai kerja maupun nilai sosial. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pokok penelitian terkait nilai-nila Islam dalam tradisi ula-ula 

pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Untuk membahas masalah pokok penelitian tersebut, peneliti akan memberikan 

deskripsi tentang wujud nilai-nilai Islam dalam tradisi ula-ula pada pernikahan 

suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut: 

Memilih pasangan, dalam hal ini memilih pasangan masih dilakuakan oleh 

orang tua yang sepihak dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya. Dalam hal 

ini, ketika orang tua melihat anaknya tumbuh dewasa, mereka mulai mengunjungi 

kerabat atau keluarga. Dalam kunjungan tersebut, orang tua secara langsung 

memperhatikan gadis-gadis yang cocok untuk menantunya. Saat memilih 

pasangan, orang tua mempertimbangkan bibit, bobot dan bebetnya. Karena itu 

akan berpengaruh pada kehidupan anaknya sehingga hal ini dianggap penting 

untuk dilakukan. 

Penilaian (tilau lalang), penilaian dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah mungkin menerima lamaran laki-laki. Tahap penilaian ini 

tidak hanya terfokus pada perempuan yang sudah menjalin hubungan romantis 

dengan seorang pelamar, tetapi juga berlaku pada perempuan lain. Sebelum 

mengajukan lamaran, orang tua laki-laki membawa utusan yang biasanya terdiri 

dari 2 orang, laki-laki dan perempuan, yang datang melihat dan menyelidiki 

kondisi perempuan pilihan tersebut. 

Melamar (massuro), pada tahap ini ketika seorang laki-laki berniat untuk 

menikah jika memungkinkan, orang tua berkonsultasi dengan kerabat dan anak 

yang bersangkutan. Jika tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan lamaran 

(massuro). 

Pemberian Biaya Pernikahan (nyoroh), Nyoroh adalah suatu acara 

penyerahan biaya pernikahan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam acara 

pemberian biaya pernikahan ini pihak laki-laki menyediakan persyaratan-

persyaratan seperti apa yang menjadi semua kebutuhan pengantin perempuan. 
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Upacara adat pernikahan (panikkaang) Upacara pernikahan suku Bajo, baik 

orang kaya maupun orang miskin, terkesan sederhana. Kesederhanaan ini tidak 

terlepas dari pengaruh agama Islam yang dianut masyarakat. Pelaksanaan upacara 

pernikahan pada masyarakat Bajo merupakan perpaduan antara syariat Islam dan 

adat masyarakat. Oleh karena itu, tingkat tingkat antara bangsawan dan rakyat 

jelata tidak diakui dalam upacara pernikahan, meskipun ada kelompok lolo Bajo 

(bangsawan) dan to sama kelas bawah dalam masyarakat Bajo.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah usaha dari seorang penulis dalam mengumpulkan 

hasil bacaannya dengan melakukan peninjauan kembali suatu pustaka yang 

relevan dan berkaitan dengan masalah yang ada atau objek permasalahan yang 

akan diteliti. Adapun yang menjadi hasil penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan dan dijadikan tinjauan pustaka yaitu: 

1. Ratna dan La Ode Ali Basri, yang berjudul „Adat Pernikahan Suku Bajo di 

Desa Sainoa, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali”. Penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang 

pelaksanaan pernikahan adat suku Bajo di Desa Sainoa melalui beberapa 

tahapan yaitu; a) Pemilihan jodoh, b) Penilaian (tilau lalang) , c) Melamar 

(massuro) , d) Penyerahan biaya pernikahan (nyoroh), e) Malam pacar 

(pabarraang) hingga Upacara adat pernikahan (panikkaang).  
2. Muhammad Syukur yang berjudul “Sistem Sosial dan Kepercayaan Suku 

Bajo”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007. Penelitian ini mengkaji 

tentang masyarakat suku Bajo bersosial dan beradaptasi serta 

mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Penelitian ini juga membahas 

upacara-upacara adat yang ada pada kepercayaan suku Bajo. 
3. Aswanti yang berjudul “Makna Simbolik Upacara Adat Bajo Duai Boe di 

Desa Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat 

(Kajian Semiotika)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Penelitian 

mengkaji tentang makna simbolik suatu tradisi dan bertujuan untuk 

mengetahui makna simbolik upacara adat Suku Bajo duai boe di Desa 
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Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Pierce. 
4. M. Dahlan yang berjudul “Islam dan Budaya Lokal”. Kajian Historis 

Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai”. Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2013. Kajian ini membahas tentang pentingnya pemahaman budaya 

lokal masyarakat Bugis Sinjai, terutama yang berkenaan dengan konsep 

pernikahan dengan berbagai prosesinya. Setiap tahap dalam prosesi itu 

mengandung nilai-nilai luhur yang penulis sarankan agar tetap 

dipertahankan sambil tetap menyaring unsur-unsur budaya luar berdasarkan 

ajaran Islam. Ini dianggap penting karena saat sekarang berdasarkan hasil 

penelitian, unsur-unsur dan nilai-nilai luhur tersebut sudah mulai tidak 

tampak sehingga kurang dihayati oleh generasi muda, apalagi generasi-

generasi mendatang.  
Perbedaaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas secara 

tersendiri mengenai tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo, sedangkan 

penelitian terdahulu membahas rangkaian proses pernikahan suku Bajo secara 

umum. Proses pelaksanaannya berbeda dan tersendiri kemudian fokus penelitian 

yang berbeda. Penelitian terdadulu fokus kepada makna yang terkandung dalam 

adat perkawinan yang nampak pada peralatan adat yang menyertai tahahapan 

perkawinan, serta tradisi ini menggunakan metode sejarah. Sedangkan penelitian 

sekarang berfokus kepada nilai-nilai Islam dalam tradisi ula-ula pada pernikahan 

suku Bajo serta eksistensi tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar, dan untuk mengetahui proses dari tradisi 

ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan 

Selayar.     

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui eksistensi tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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b. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi ula-ula pada pernikahan 

suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar.  

c. Untuk menganalisis nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi ula-ula 

pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

Peneliti sangat berharap, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

khazanah keilmuan terkhusus dalam bidang ilmu pengetahuan Sejarah dan 

Kebudayaan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca dan peneliti yang lain serta menjadi sumber rujukan dan referensi. Serta 

diharapkan agar kita lebih menghargai budaya, tradisi dan kepercayaan yang ada 

di lingkungan kita. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi edukasi 

dan meningkatkan pemahaman mengenai tradisi ula-ula pada pernikahan suku 

Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat 

dan meningkatkan pemahaman untuk menjaga dan melestarikan serta 

memperkenalkan secara lebih luas, sehingga dapat diketahui dan dinikmati 

dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisinya serta eskistensi dari tradisi 

ini dapat dilestarikan dari generasi ke generasi.  Harapannya pemerintah ikut 

memberikan perhatian sebagai tradisi kearifan lokal yang harus dijaga untuk 

keberlangsungan jangka panjangnya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Tradisi dan Kebudayaan 

1. Pengertian Tradisi 

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (tradition) yaitu 

kebiasaan serupa dengan budaya (culture) atau adat istiadat. Menurut Funk dan 

Wagnalls istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan 

lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwarisikan secara turun-

temurun termasuk cara penyampain doktrin.
1
 Jadi tradisi merupakan suatu 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Pengertian 

tradisi dalam arti sempit yaitu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi 

syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini. Jadi tradisi yaitu suatu 

aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat local mulai sejak dulu 

sampai sekarang yang dijaga dan dilestarikan. 

Fungsi tradisi menurut Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut 

1. Tradisi berfungsi sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita 

pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material 

yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun 

masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.  

2. Fungsi tradisi yaitu untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan 

hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini 

memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Tradisi 

berfungsi menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, 

memeperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan 

kelompok.  

3. Fungsi tradisi ialah untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari 

keluhan, ketidakpuasan, dan kekcewaan kehidupan modern. Tradisi yang 

mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber 

                                                                   

1
 Ainur Rofiq, Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam,  h.96. 
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pengganti kebahagiaan bila masyarakat berada dalam kritis. Tradisi 

kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu membantu suatu bangsa untuk 

bertahan hidup ketika dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, 

cepat atau lambat akan merusak sistem tirani atau kedikatatoran yang tidak 

berkurang di masa kini. 

2. Pengertian Kebudayaan 

Budaya atau Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi dan akal) diartikan sebagai hal-

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan dalam ilmu 

pengetahuan barat kebudayaan berasal dari bahasa latin yaitu colere berarti 

mengolah atau membudayakan tanah pertanian dan membudidayakan manusia, 

Kemudian kata colore diartikan dalam Bahasa Inggris yaitu culture yang juga 

dapat diartikan untuk mengolah atau membudidayakan. Sehingga culture 

merupakan sebuah potensi manusia untuk meningkatkan kemampuan yang ada 

dalam dirinya, mengolah alam dan lingkungan sekitarnya.
2
 

Secara asosiatif adalah suatu usaha dalam memperbarui kualitas kemajuan 

kehidupan manusia. Kemudian usaha tersebut diwujudkan dalam beberapa sistem 

dasar baik kompleksifitas hasil pemikiran, rancangan dan hasil gagasan manusia 

atau sering dikenal sebagai perangkat budaya, kompleksifitas perangkat sosial 

maupun kompleksiftas perangkat sarana penelitian.
3
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya merupakan sebuah pikiran, 

adat istiadat, tradisi dan segala sesuatu yang telah berkembang serta menjadi 

kebiasaan masyarakat yang tidak mudah diubah. Koentjaraningrat mengemukakan 

bahwa kebudayaan berarti hasil buah pikiran, karya dan hasil karya manusia yang 

tidak berajar pada dorongan hatinya serta hanya bisa dilahirkan setelah melalui 

proses belajar.
4
  

                                                                   

2
 Sitti Zulaihah, Buku Ajar Pengantar Ilmu Antropologi, Jember 2021 h.22. 

3
 Kusherdayana; Modul 1. Pengertian Budaya, Lintas Budaya dan Teori Yang Melandasi 

Lintas Budaya. h.4 . 

4
 Sumantro, Budaya, Pemahaman dan Penerapannya; Aspek Sistem Religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi, (Literasiologi; Volume 1, No,. 2 Juli-Desember 

2019) h. 145. 
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3. Wujud Kebudayaan 

Koentjaraningrat membagi kebudayaan ke dalam tiga wujud yaitu: 

a. Wujud Kebudayaan  Sebagai Sistem Ide 

Wujud kebudayaan sebagai sistem ide mempunyai sifat yang tidak jelas, tidak 

dapat di raba dan di foto melainkan terdapat di dalam fikiran penganut 

kebudayaan itu sendiri. Sehingga wujud kebudayaan sebagai sistem ide hanya 

dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam bentuk 

norma, adat-istiadat, agama, hukum dan undang-undang.  

b. Wujud Kebudayaan Sebagai Sistem Aktivitas 

Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas adalah kegiatan sosial serta 

mempunyai pola yang berasal dari individu dalam masyarakat. Sistem ini 

berasal dari kegiatan manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya, 

Adapun wujud kebudayaan ini mempunyai sifat nyata sehingga dapat dilihat 

dan di foto. 

c. Wujud Kebudayaan Sebagai Sistem Artefak 

Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak merupakan wujud sebuah 

kebudayaan yang sangat nyata dibandingkan dengan wujud-wujud lainnya 

karena sistem ini dapat dilihat dan diraba secara langsung dengan 

menggunakan panca indra.
5
  

4. Perubahan Kebudayaan 

Kata perubahan berasal dari kata dasar “ubah” yang berarti berganti. 

Kemudian mengalami proses atau hasil penambahan menjadi “perubahan” 

sehingga memiliki makna peralihan atau pertukaran. Perubahan berarti 

bergesernya suatu persoalan ke persoalan lainnya dan ada perbedaan suatu kondisi 

sebelumnya yaitu dapat dilihat dari sudut struktur dan proses yang dialaminya.
6
 

Budaya adalah salah satu gaya hidup manusia yang sangat unik karena 

memilki sistem yang berbeda sehingga mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. 

                                                                   

5
 Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa dan Moh. Zamroni; Buku Ajar: Kajian Budaya Lokal 

Pagan Press: Dusun Tanjungwetan, November 2019 h. 7-8. 

6
 Hendro Widodo; Manajemen Pendidikan Budaya Sekolah, Jurnal: Manajemen 

Pendidikan Islam, Volume 2, No 2, November 2017/1439 h. 292. 
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Menurut Koentjaraningrat kebudayaan merupakan suatu keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

dapat diperoleh dengan melalui proses belajar.
7
 

Perubahan kebudayaan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan 

bermasyarakat seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup, 

berorganisasi dan filsafat. Selain itu kebudayaan merangkap seluruh tata cara 

berfikir atau tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Menurut Taylor 

kebudayaan adalah hal yang kompleks dan merangkap seluruh ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kemampuan serta kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.
8
 

Berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan 

kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat: 

a. Bertambah dan berkurangnya penduduk 

b. Munculnya penemuan-penemuan baru 

c. Terjadinya pertentangan dalam masyarakat terkait kebudayaan tersebut. 

d. Terjadinya perubahan di dalam diri masyarakat itu sendiri. 

 

B. Pernikahan dalam Islam dan Pernikahan Adat 

1. Pernikahan dalam Islam 

Islam memandang pernikahan sebagai membangun rumah tangga dengan 

mulia serta juga islami. Pernikahan bagi umat Islam adalah untuk 

mengembangkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah untuk membuat 

dunia ini makmur, sehingga kehidupan manusia di bumi ini tidak terganggu Inilah 

tujuan dari Allah Swt dalam menciptakan manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan. Selain itu, keduanya diciptakan dengan kecenderungan naluriah untuk 

                                                                   

7
 Liyanara, Faylescha Virgita; Perubahan Budaya Larung Sesaji Dalam Perspektif 

Kearifan Lokal di Pantai Bgilyep Desa Kedungsalam, Malang Jawa Timur 2018. 

8
 Silvia; Perubahan Sosial Budaya. 
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saling mencintai, sehingga mereka sempurna sebagai manusia  dan kehidupan ini 

tidak terputus.
9
 

Dalam UU no. 1 Bab 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa: 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, 

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam 

kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.
10

 

Dalam sebuah pernikahan, ia memiliki atau mempunyai tujuan, yaitu 

untuk memiliki anak dan ini juga merupakan tujuan yang bersifat esensial dari 

pernikahan itu sendiri. Keinginan untuk mempunyai atau mendapatkan seorang 

anak serta melanjutkannya keturunan-keturunan itu merupakan sebuah fitrah yang 

diberikan oleh Allah Swt terhadap seluruh umat manusia, supaya mereka dapat 

melangsungkan kehidupannya dengan berkesinambungan serta terus memperoleh 

peningkatan.
11

 

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan membawa 

dampak yang bermanfaat bagi pelakunya sendiri, bagi masyarakat dan bagi 

seluruh umat manusia. 

 Hikmah pernikahan adalah: 

a. Pernikahan adalah cara alami yang paling baik dan paling cocok untuk 

menyalurkan dan memuaskan naluri seksual dengan menikah agar tubuh 

menjadi segar, nampak awet muda, pikiran tentram, mata terlindungi dari 

melihat yang haram. 

b. Menikah adalah cara terbaik untuk menjadikan anak-anak mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan manusia, dan 

mempertahankan garis keturunan yang sangat ditekankan oleh Islam. 

                                                                   

9
 St. Amina Pabittei H, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan (Cet. 

IV; Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011). h. 25-38. 

10
 A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, 8. 

11
 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Nasional (Cet. I; Alauddin University Press, 2014). h. 30. 
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c. Naluri kebapakan dan keibuan akan berkembang untuk saling melengkapi 

dalam suasana hidup bersama anak-anak dan juga akan timbul perasaan kasih 

sayang, cinta yang merupakan sifat-sifat baik yang sempurna bagi manusia.  

d. Kesadaran yang jelas akan tanggung jawab beristri atau bersuami dan 

menanggung anak-anak, yang akan menciptakan sikap ketekunan dan 

keseriusan dalam memperkuat bakat dan kepribadian seseorang. 

e. Pembagian kerja dimana satu orang mengurus keluarga atau rumah tangga, 

sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batasan tanggung jawab 

antara suami dan istri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 

f. Perkawinan dapat menciptakan, antara lain: ikatan kekeluargaan, mempererat 

cinta kasih yang langgeng antar keluarga, dan mempererat tali persaudaraan, 

yang sebenarnya telah dianut dan direstui oleh Islam. Karena masyarakat yang 

saling mendukung dan saling mencintai adalah masyarakat yang kuat dan 

bahagia. 

  

2. Pernikahan Adat  

Pernikahan adat harus dipahami sebagai bentuk perkawinan yang 

didasarkan pada berbagai aturan dan kebiasaan serta adat istiadat yang berlaku 

dalam suatu masyarakat setempat. Aturan-aturan ini mewujudkan budaya yang 

terdiri dari nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma inilah yang tercermin 

dalam bentuk generasi lain sebagai warisan budaya sehingga mereka dapat 

menciptakan dorongan untuk menyesuaikan diri dengan pola perilaku suatu 

masyarakat. Perkawinan adat juga dapat kita pahami sebagai upacara perkawinan 

yang dikandung, diorganisir dan dilaksanakan, mengikuti aturan-aturan yang 

berlaku di setiap lingkungan masyarakat hukum adat setempat.
12

 

Dalam budaya lokal, pernikahan adalah suatu perkataan-perkataan yang 

menggambarkan atau melukiskan beberapa peristiwa dalam proses 

kelangsungannya, biasanya beberapa peristiwa yang saling berkaitan, seperti 

berbagai macam upacara adat sehingga seseorang yang mendengarkan kata 

                                                                   

12
 Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Dalam Abu 

Hamid Pengantar (Cet. I; Makassar: Penerbit Indobis, 2006). h. 25-26. 
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pernikahan itu maka akan tergambar dalam benaknya serangkaian pengertian 

sehingga boleh jadi atau boleh saja seseorang tersebut mempunyai serta memiliki 

sebuah konsep yang berbeda dengan yang lain. Misalnya, jika seseorang itu 

menganggap bahwa perkawinan sebagai suatu proses maka konsep yang akan 

tergambarkan ialah peristiwa-peristiwa berlangsungnya adat nikah serta berbagai 

macam serangkaian upacara adat. Akan tetapi apabila seseorang memandang 

suatu pernikahan itu ialah sebagai suatu hasil ataupun itu akibat, maka konsep ini 

menggambarkan dua orang yang hidup dalam ikatan batin dan norma-norma yang 

teguh. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Penelitian budaya adalah 

salah satu hal yang sangat istimewa dan tersendiri, karena kebudayaan 

merangkum secara keseluruhan hal-hal yang ada dalam kehidupan manusia. 

Sehingga dalam penelitian budaya seorang peneliti harus menempuh cara berfikir 

yang reflektif.
1
 

Data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data 

berupa kata-kata dan kalimat-kalimat verbal serta berupa simbol-simbol. Data 

diperoleh melalui studi lapangan. Studi lapangan merupakan suatu pengamatan 

secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data atau 

informasi setelah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis.
2
 

Metode pelaksanaan penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian 

deskriptif merupakan suatu proses perancangan untuk memperoleh data-data atau 

informasi penting yang ada di lapangan.
3
 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Latondu Kecamatan Takabonerate 

Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi alasan 

peneliti memilih lokasi penelitian karena lokasi penelitian dekat dengan domisili 

peneliti, sehingga memudahkan akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam 

lagi permasalahan yang akan di kaji. Dana penelitian juga menjadi pertimbangan 

peneliti memilih lokasi tersebut. 

 

                                                                   

1
 Indra Tjahyadi, Sri Andayani dan Hosnol Wafa; Pengantar Teori  dan Metode 

Penelitian Budaya (Buku: Cetakan Pertama, Kec. Limbang, Lamongan November 2020) h.81. 

2
 Pusat Pendidikan dan Peralihan Sumber Daya Air dan Kontruksi; Modul Studi 

Lapangan Pelatihan Aliran Air, Buku (Bandung, September 2017) h. 5. 

3
 Abdullah; Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen (Buku: 

Cet. 1 Samata-Gowa, Gunadarma Ilmu 2018) h. 1. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilkaukan sekitar 1 bulan, karena tradisi ini hanya 

dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu pada acara pernikahan dan khitanan.  

C. Pendekatan Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar maka 

penulis akan menggunakan pendekatan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan Historis 

Dalam melakukan penelitian terhadap tradisi ula-ula pada pernikahan Suku 

Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka peneliti akan 

menggunakan pendekatan historis untuk membahas tentang kejadian-kejadian dari 

segi spesifikasi dan penentuan waktunya. Pendekatan ini akan memberikan 

informasi untuk mengetahui dan memahami secara sistematis serta membahas 

secara mendalam tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Pendekatan Antropologi 

 Tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten 

Kepulauan Selayar telah menjadi kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari 

suku Bajo yang ada di Desa Latondu. Untuk mengetahui lebih dalam tentang 

tradisi ini maka peneliti menggunakan pendekatan antropologi sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah 

hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia. Sehingga dalam pendekatan ini akan 

membahas juga tentang manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk 

fisik, adat istiadat dan kepercayaan pada masa lampau.
4
 

3. Pendekatan Sosiologis 

Dalam memahami tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar maka peneliti menggunakan pendekatan 

sosiologis dimana pendelkatan ini merupakan pendekatan yang mempelajari 

                                                                   

4
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indoesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 83. 
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struktur sosial, terutama didalamnya perubahan-perubahan sosial pada tradisi ula-

ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar.
5
 

 

4. Pendekatan Agama 

Tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten 

Kepulauan Selayar sangat erat hubungannya dengan agama yang diyakini oleh 

masyarakat, maka peneilti menggunakan pendekatan agama karena pendekatan ini 

merupakan sebuah paham yang diyakini dalam kehidupan masyarakat yang 

menerangkan tentang pengabdian kepada agama. Dengan pendekatan ini penulis 

akan lebih mudah mengetahui nilai-nilai budaya Islam yang terdapat dalam tradisi 

ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

D.  Sumber Data 

1. Data Primer 

Dalam mengumpulkan data pada penelitian tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar maka 

peneliti menggunakan sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam observasi ini adalah masyarakat di 

Desa Latondu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Data Sekunder 

Dalam mengumpulkan data pada penelitian tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar maka 

peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber yang 

dimaksudkan berupa buku, jurnal dan data-data statistik yang merupakan sebuah 

terbitan dari pemerintah dan suasta. 

 

                                                                   

5
 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus  Ilimah Populer (Surabaya: Arkola, 

1994), hal. 179. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo ini dilakukan ketika ada acara 

pernikahan dan khitanan. Dalam mempermudah penelitian yang akan dilakukan 

peneliti, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung pada acara pernikahan Suku Bajo. Dalam penelitian ini, 

observasi yang dilakukan untuk mengetahui rangkaian pernikahan dan proses 

pengibaran bendera ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam penelitian ini, peneliti juga menghadiri 

langsung proses rangkaian pernikahan dan pengibaran bendera ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu mulai dari persiapan pernikahan hingga 

acara selesai dilaksanakan.  

2. Wawancara  

Dalam memperoleh data yang akurat mengenai tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka 

peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data dengan sistem 

tanya jawab langsung dan tatap muka antara peneliti dan responden dengan tujuan 

untuk mengetahui, asal-usul, eksistensi pengalaman, perasaan, motif serta 

motivasi partisipan terhadap fokus penelitian dalam tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar  . Peneliti 

melakukan wawancara dengan langsung mendatangi rumah responden agar data 

yang diperoleh lebih maksimal.  

3. Dokumentasi 

Dalam memperoleh sumber data yang kuat terkait tradisi ula-ula pada 

pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka 

peneliti menggunakan pengumpulan data melalui telaah dokumen yang 

merupakan suatu cara melakukan penyelidikan , kajian, pemeriksaan terkait suatu 

hal melalui dokumen-dokumen yang mengatur sebuah kegiatan. Pada penelitian 

ini peneliti akan menggunakan undang-undang, dan peraturan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. Hasil pengamatan dan wawancara peneliti bandingkan 
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kesesuaiannya menggunakan dokumen-dokumen tersebut memperkuat data hasil 

dari wawancara dan observasi. 

F. Bentuk Analisis dan Penyajian Data 

Pada prinsipnya metode analisis data adalah suatu langkah yang ditempuh 

oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan 

melalui metode pengumpulan data yang telah diterapkan. Dalam menganalisis 

data peneliti akan memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari 

kemudian membuat kesimpulan sehingga memudahkan diri sendiri dan orang lain 

dalam memahami objek yang akan dikaji. Bentuk analisis data yang peneliti 

gunakan pada penelitian maka ada dua tahap yang digunakan dalam penelitian 

tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan 

Selayar yaitu: 

1. Metode Deduktif 

Metode deduktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat 

umum kemudian kesimpulan bersifat khusus. Mengkaji dan mengumpulkan data 

yang terkait dengan tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu 

Kabupaten Kepulauan Selayar dimulai dengan hal-hal yang bersifat umum 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan sehingga bisa ditarik kesimpulan 

secara khusus.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar akan memberikan keterangan singkat, 

gambaran rancangan, diagram alur dan sejenisnya. Dengan penyajian data 

mengenai penelitian tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo Desa Latondu di 

Kabupaten Kepulauan Selayar akan mempermudah dalam memahami penelitian 

ini. 
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BAB IV 

TRADISI ULA-ULA PADA PERNIKAHAN SUKU BAJO DESA LATONDU 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar 

adalah Kota Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area 

wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, 

Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah 

kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, 

Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. Selayar dinamakan pula dengan 

nama Tana Doang yang berarti tempat tanah berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar 

menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik 

ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. 

Salah satu kecamatan yang akan menjadi tujuan penelitian penulis adalah 

Kecamatan Takabonerate dan Desa Latondu menjadi objek penelitian. Desa 

Latondu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Takabonerate 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Desa Latondu sebuah pulau yang terletak dalam 

wilayah Taman Nasional Takabonerate dengan dihuni oleh mayoritas Suku Bugis 

dan Suku Bajo.  

2. Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk Desa Latondu adalah 1.043 jiwa dimana jumlah 

penduduk tersebut cukup besar untuk ukuran suatu Desa. Apabila penduduk 

dalam suatu wilayah memiliki jumlah banyak maka akan sangat berpotensi dan 

memberikan pengaruh besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 467 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 576 orang. Penduduk lanjut usia sebanyak 3 orang dan jumlah anak-

anak sebanyak 82 orang.  
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3. Mata Pencaharian Penduduk   

Sebagai masyarakat yang tinggal didaerah pesisir, maka masyarakat Desa 

Latondu pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan adapun 

sebagian kecil yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Dengan jumlah 

penduduk yang semakin bertambah maka ada juga yang melakukan usaha seperti 

menjadi pedagang atau penjual makanan-makanan ringan biasa disebut kios oleh 

masyarakat setempat. Masyarakat Desa Latondu memulai usaha atau pekerjaan 

seperti membeli ikan, cumi-cumi dan sejenisnya, masyarakat biasa menyebutnya 

dengan penampung tempat mereka membawa hasil dari melaut untuk dijual, pada 

dasarnya rata-rata modal usaha tersebut bersumber dari modal yang diberikan oleh 

bosnya adapun uang hasil dari usahanya sendiri digunakan untuk memenuhi 

kehidpan sehari-hari mareka.  

Walaupun perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat Desa 

Latondu masih menjadikan laut sebagai sumber penghasilan utama mereka, ada 

juga sebagian dari masyarakat yang bekerja sebagai guru di Sekolah dan di 

Tempat Pengajian Anak-anak. Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat Desa 

Latondu tidak terlepas dari aktifitasnya sebagai pelaut, karena secara umum 

masyarakat Desa Latondu sangat bergantung pada mata pencaharian tersebut. 

Selain itu ada juga masyarakat lainnya yang bekerja sebagai Badan 

Permusyarawatan Desa, perangkat desa, pedagang, perawat dan bidan desa.  

4. Pendidikan 

Sarana pendidikan yang digunakan masyarakat Desa Latondu masih 

sangat terbatas, oleh karena itu pendidikan yang bisa ditempuh hanya sampai 

kepada tingkatan Sekolah Menengah Pertama. Jika ingin melanjutkan pendidikan 

ke Sekolah Menengah Atas atau sampai ke jenjang perkuliahan maka anak-anak 

mereka harus ke Kota Benteng Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Keadaan 

sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan serta 

pengembangan sumber daya manusia belum  memadai dikarenakan belum ada 

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan terbatasnya jumlah guru yang 

mengajar. 
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5. Adat Istiadat 

Keberadaan  adat istiadat dalam masyarakat Desa Latondu dianggap 

sesuatu hal yang sangat penting sehingga menjadi bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan 

kecenderungan masyarakat dalam menjaga warisan budaya dari nenek moyangnya 

atau leluhurnya. Masyarakat Desa Latondu masih sangat menjunjung tinggi nilai-

nilai budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu adat istiadat yang 

masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Latondu adalah 

tradisi ula-ula. Selain itu terdapat juga beberapa tradisi yang masih dipertahankan 

sampai saat ini yaitu kunjungan Mancak Padang merupakan atraksi silat khas 

Suku Bajo dan tradisi penyelenggaraan hari-hari besar Islam.  

6. Agama dan Kepercayaan 

Penduduk masyarakat di Desa Latondu mayoritas menganut agama Islam. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah masyarakat yang semuanya 

menganut ajaran Islam. Dalam pelaksanaan kegiatannya, jumlah penganut agama 

Islam didukung dengan adanya fasilitas tempat peribadatan yaitu 1 bangunan 

Masjid yang berada ditengah-tengah desa . Selain itu penduduk atau masyarakat 

setempat biasanya mengadakan acara-acara spiritual keagamaan baik peringatan 

maulid Nabi Muhammad SAW, isra‟ mi‟raj, qhatam qur‟an maupun khitanan. 

Dengan adanya fasilitas masjid dan mushallah diwilayah tersebut sudah tentu 

sangat mencukupi untuk pemanfaatan sebagai tempat beribadah dan media 

aktifiitas keagamaan lainnya seperti organisasi remaja masjid, pengajian dan 

pengkajian ilmu agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

serta pengalaman beragama bagi masyarakat Desa Latondu. Selain itu terdapat 

juga Tempat Pengajian Alquran (TPA) untuk anak-anak belajar baca tulis 

Alquran. 
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B. Eksistensi Tradisi Ula-Ula pada Pernikahan Suku Bajo di Desa Latondu 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

1. Awal Mula Tradisi Ula-ula 

Upacara pernikahan adat di Sulawesi Selatan merupakan suatu kebiasaan 

yang terdiri dari banyak rangkaian yang dilakukan. suku Bajo merupakan salah 

satu suku bangsa yang ada di Indonesia dan memiliki tradisi dan budaya yang 

unik. Keunikan tersebut nampak pada adat perkawinan. Adat perkawinan suku 

Bajo memiliki keunikan dan sarat dengan nilai-nilai simbolis. Perkawinan 

merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak 

saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan 

keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu 

yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah 

perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. 

Suku Bajo mempunyai identitas khusus berupa panji-panji atau bendera 

yang disebut dengan bendera ula-ula. Bendera tersebut selalu disimpan oleh salah 

seorang tokoh adat dan bendera itu dikibarkan pada waktu-waktu tertentu seperti 

upacara adat pernikahan atau pesta khitanan. Suku Bajo di Desa Latondu 

Kabupaten Kepulauan Selayar masih melaksanakan dan melestarikan peninggalan 

leluhurnya dalam rangkaian adat pernikahan anak-anak mereka, yang 

membedakan pernikahan suku Bajo dengan pernihakan suku yang lainnya adalah 

adanya panji-panji atau bendera ula-ula pada rangkaian adat pernikahan yang 

mereka lakukan sebagai bentuk identitas. 

Ula-ula yang selalu ada dalam upacara fase kehidupan suku Bajo, seperti 

disaat pernikahan dan khitanan. Ula-ula ini berbentuk menyerupai manusia, yakni 

memiliki kepala, dua tangan, dan dua kaki sebagai representasi dari leluhur. 

Tradisi ula-ula telah dilakukan oleh para leluhur suku Bajo secara turun 

temurun di Desa Latondu. Hal ini kemudian diwarisi oleh keturunannya yang 

masih berpegang teguh dengan kepercayaan nenek moyangnya. Sejak abad ke-19 

Suku Bajo mulai menerima kehidupan yang lebih menetap, maka dari berbagai 

tempat suku Bajo mulai meninggalkan kehidupan asli mereka, lalu berbaur 

dengan penduduk daratan di sepanjang pantai. Seperti halnya di Desa Latondu, 
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orang Bajo mulai menetap di sepanjang daratan pantai, karena masyarkat Bajo 

tidak bisa lepas dari kehIdupan lautan untuk keberlangsungan kehidupan mereka. 

Maka mulai dari sinilah tradisi-tradisi suku Bajo mulai dilaksanakan untuk 

menghormati para leluhur mereka. 

Suku Bajo meyakini bahwa, jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan 

mendatangkan malapetaka bagi keluarga mereka, ini disebabkan karena nenek 

moyang mereka marah ketika bendera ula-ula ini tidak dikibarkan. Penyakit yang 

sering di jumpai di masyarakat ketika bendera ula-ula ini tidak dikibarkan adalah 

pihak keluarga akan mengalami kesurupan sehingga bertindaj yang aneh-aneh 

seperti melukai dirinya sendiri dengan mencakar atau menggigit badannya. 

Kemudian penyakit yang lain adalah pihak keluarga akan mengalami gangguan 

jiwa dimana pada kondisi ini membuat pikirannya tidak normal dank arena 

menderita tekanan batin yang kuat. Pelaksanaan pengibaran bendera ula-ula ini 

dilakukan diacara khitanan dan pernikahan selain itu tidak boleh dilaksanakan, 

karena bendera ula-ula ini merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi masyarakat 

suku Bajo. Dg. Mattola yang merupakan keturunan langsung dari Lolo Bajo :  

Idi dipaenrekki ula-ula eddi, nasaba di yakiniki engka keturunatta pole 

Lolo Bajo, nakko ula-ula eddi dena di paenrekki nakkaroddai tauwwa eddi 

keturunanna, iyana ro na tuli dipaenre nakko engka botting ato to 

massunna, tapi engka toppa keturunan Lolo Bajo na, nakko degage 

denatto nappaenre nasaba dena nahedding. 1  

Artinya:  

Kami ini mengibarkan ula-ula karena diyakini kalau kami memiliki 

keturunan dari Lolo Bajo, kalau ula-ula ini tidak dikibarkan maka akan 

menjadi malapetaka kepada kami ini selaku keturunannya, itulah makanya 

disetiap ada acara pernikahan atau khitanan ula-ula ini selalu dikibarkan, 

tetapi hanya yang memiliki keturunan dari Lolo Bajo saja, kalau tidak 

memili keturunan maka tidak apa jika tidak dikibarkan karena memang 

tidak boleh. 

2. Perubahan Tradisi Ula-Ula Dari Masa ke Masa 

Seiring dengan perkembangan zaman adat perkawinan masyarakat Suku 

Bajo mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari waktu 

pelaksanaan, peralatan adat, pakaian, uang mahar. Perubahan tersebut dikarenakan 

                                                                   

1
  Dg. Mattola (62) Tahun; Tetuah Adat, Wawancara di Rumah Kediaman 11 April 2023. 
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adanya pengaruh dari perkembangan pola pikir serta hubungan dengan budaya 

lain. Perubahan tersebut terus dilakukan pada setiap perkawinan. 

Tradisi yang melekat yang sudah menjadi bagian penting dalam 

kehidupannya akan terus dipertahankan, seperti tradisi ula-ula  pada masyarakat 

di Desa Latondu  Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

memiliki garis keturuan dengan suku Bajo. Tradisi ini adalah salah satu tradisi 

yang sangat sakral dan penting untuk terus dipertahankan dan dilestarikan bagi 

keturunannya. 

 Bagi masyarakat suku Bajo tradisi ini menjadi sebuah keharusan untuk 

dilaksanakan, sebab ketika tradisi ini ditinggalkan maka akan mendatang 

malapetaka bagi mereka. Salah satu cara masyarakat suku Bajo di Desa Latondu 

dalam menjaga serta mempertahankan tradisi ini yaitu dengan melakukan 

pengibaran bendera ula-ula disetiap acara pernikahan dan khitanan. Masyarakat 

suku Bajo mewariskan tardisi ini kepada anak-anak keturunan mereka, sehingga 

jika ketua adatnya meninggal maka akan digantikan dengan keturunanya 

begitupun seterusnya. Memperkenalkan tradisi ula-ula ini pada  khalayak umum 

juga dilakukan agar tradisi ini bisa dinikmati dan disaksikan langsung.  

Pengibaran ula-ula awalnya hanya dilakukan oleh para bangsawan orang 

Bajo, karena masyarakat suku Bajo dulunya hanya menikah dengan yang setara 

dengannya sehingga pengibaran ula-ula ini hanya dilakukan dikalangan mereka. 

Seperti yang disampaikan Dg. Magassing yang merupakan keturunan langsung 

dari Lolo Bajo :  

Ula-ula eddi dipigaukki nasaba engka keturunatta pole Lolo Bajo, ia naro 

naengka lao diidi eppona. Ula-ula eddi naullei dipigau nakko engka 

keturunanna pole Lolo Bajo, nakko tannia keturanna dena nahdedding 

napigau, heddingmui nakko elokki naita. Nasaba nakko degaga keturunna 

pole Lolo Bajo narekko tettei elo napigau, mancaji paccallai rialena na 

didokoi.2 

Artinya :  

Ula-ula ini dilaksanakan karena adanya keturunan dari Lolo Bajo yang 

kemudian diturunkan ke cucu-cucunya. Ula-ula ini hanya boleh dilakukan 

                                                                   

2
 Dg. Magassing (78) Tahun; Tetuah Adat, Wawancara di Rumah Kediaman 25 April 

2023. 
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atau dikibarkan bagi mereka yang memiliki garis keturunan dari Lolo Bajo 

selain itu tidak boleh dilakukan, mereka hanya diperkenankan menonton 

saja. Karena bagi mereka yang tidak memiliki garis keturunan namun tetap 

melaksanakan tradisi ini maka akan menjadi mala petaka bagi mereka.   

 

Kemudian Dg. Magassing menambahkan yaitu: 

 

Ula-ula ini ada dua macam bentuknya, ada yang memakai kepala dan ada 

yang tidak memakai kepala. Ula-ula yang memakai kepala ini dari anak 

pertama Lolo Bajo sehingga diwariskan turun-temurun kepada 

keturunannya. Adapun yang tidak memakai kepala ini dari anak kedua 

Lolo Bajo, sehingga itu juga yang di wariskan kepada keturunannya.
3
 

 

Ciri utama masyarakat adat yaitu ditandai dengan adanya kestabilan atau 

keseimbangan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Dalam 

menciptakan masyarakat yang rukun dapat dipengaruhi oleh dua prinsip. Pertama, 

masyarakat harus menjaga kelanjutan makhluk hidup. Kedua, masyarakat harus 

menjaga kelanjutan alam. Seperti yang terkandung didalam dua prinsip tersebut, 

maka dapat dikatan bahwa aspek penjagaan menggambarkan kelangsungan, 

ketetapan dan keseimbangan. Hukum masyarakat adat diciptakan untuk mengurus 

urusan masyarakat, makluk hidup dan alam.  

Oleh sebab itu, hukum yang terwujud dalam sebuah tradisi harus 

dilanjutkan secara turun temurun dari genrasi ke generasi selanjutnya untuk 

menjamin terbentuknya kestabilan. Namun bukan berarti masyarakat adat dan 

hokum adat lainnya selamanya bersifat tetap, kedua hal tersebut pasti akan 

mengalami yang namanya perubahan. 

Sama halnya dengan tradisi yang ada pada masyarakat Desa Latondu 

Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengalami 

perubahan. Keturunan orang Bajo menjelaskan perubahan yang terjadi pada 

tradisi ula-ula ini. Seperti yang disampaikan Nurming yang merupakan keturunan 

langsung dari Lolo Bajo :  

 Eddi ula-ula pole di nene-neneta’ keturunatta iana na dipigaukki. 

Toengkae keturunanna pole Lolo Bajo ia todenakke  dene nahedding, tapi 

                                                                   

3 Dg. Magassing (78) Tahun; Tetuah Adat, Wawancara di Rumah Kediaman 25 April 

2023. 
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eddi esso wita ia manenna, idi’mi bangsana eddi taue, dihulerang sorong, 

na dipaenresang ula-ula. 4 

Artinya 

Ini ula-ula dari nenek-nenek moyang kami terdahulu, dimana kami yang 

memiliki garis keturnan dengan mereka, sehingg kami lakukan.  Orang 

yang memiliki garis keturunan dengan orang Bajo, jika tidak ada maka 

tidak boleh. Tapi hari ini Saya melihat semuanya sudah ikut melakukan 

tradisi ini, padahal hanya kami yang pantas melakukannya, dipikulkan 

Sorong (tandu) dan dinaikkan ula-ula. 

 

3. Pendukung tradisi Ula-ula 

Tradisi ula-ula merupakan salah satu trdisi atau kebudayaan dari 

masyarakat di Desa Latondu Kecamatana Takabonerate Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Tradisi ini adalah salah satu tradisi warisan dari para leluhur, namun 

sampai saat ini tradisi ula-ula masih sangat eksis di kalangan masyarakat 

khususnya masyarakat Desa Latondu itu sendiri. Berikut adalah beberapa unsur-

unsur pendukung sehingga tradisi ula-ula masih eksis dikalangan masyarakat 

sampai saat ini: 

1. Suku 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah kabupaten yang terdapat 

di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memiliki potensi budaya yang sangat 

beragam, salah satunya yaitu tradisi ula-ula. Tradisi ula-ula dapat dijumpai di 

daerah Kecamatan Takabonerate tepatnya di Desa Latondu. Pada umumnya 

masyarakat Desa Latondu merupakan suku Bajo dan suku Bugis, dimana suku ini 

sangat terkenal dengan tradisinya. 

Suku Bajo merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia dan 

mempunyai tradisi adat dan bahasa yang sangat unik. Mayoritas suku Bajo di 

Desa Latondu Kecamatan Takabonerate beragama Islam, sehingga menyebabkan 

tradisi adat dan budaya suku Bajo dipengaruhi oleh budaya Islam.  Ince Hamid 

mengatakan : 

Sanrona nakko diollikki makessing pakaianna na mabaju sellengngi. 

Mappakei songko’, mallipakki na mappake toi jas.5 

                                                                   

4
 Nurming (80) Tahun ; Tetuah Adat, Wawancara di Rumah Kediaman Keluarga 25 April 

2023.. 
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Artinya :  

Tetuah adatnya jika dipanggil pasti rapi dan berbusana muslim. Tetuah 

adatnya pakai songkok, sarung  dan dilengkapi dengan baju resmi seperti 

jas. 

2. Sistem Kekerabatan 

Sistem kekerabatan adalah suatu sistem yang memiliki pengaruh besar 

dalam struktur kehidupan manusia. Kekerabatan adalah salah satu prinsip dasar 

dalam mengatur individu. Oleh sebab itu, sistem keturunan atau kekerabatan 

tersebut dapat terbagi menjadi kedalam beberapa bagian. 

Dalam tradisi ula-ula sistem kekerabatan juga sangat terjalin dengan erat 

dimana seluruh masyarakat di Desa Latondu hidup dalam kerukunan dan 

hubungan silaturahmi yang sangat baik, bahkan diluar dari Desa tersebut pun 

saling hidup rukun. Dari hasil pengamatan dan analisa peneliti terkait dengan 

pelaksanaan tradisi ula-ula dimana tradisi ini dilaksanakan disetiap acara 

pernikahan atau acara khitanan.  

Pelaksanaan tradisi ini dianggap sakral bagi masyarakat suku Bajo dan 

telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Desa Latondu. Sehingga masyarakat 

Desa Latondu tidak merasa terbebani sedikit pun dengan hadirnya tradisi ula-ula 

ditengah-tengah mereka, melainkan masyarakat diberikan kebebasan dalam 

memilih apakah ingin mengikuti rangkaian pelaksanaan tradisi ula-ula atau tidak. 

Hal inilah yang menyebabkan sehingga tradisi dapat berkembang dengan baik dan 

keberadaannya pun sangat diterima oleh masyarakat. Selain itu masyarakat Desa 

Latondu sangat menghargai dan menjunjung tinggi ikatan tali persaudaraan.  

 

3. Sistem Sosial ( stratifikasi sosial) 

Stratifikasi sosial dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, 

stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi tertutup yaitu 

yaitu stratifikasi yang setiap anggota masyarakatnya tidak dapat berpindah 

keringkat yang lebih tinggi atau pun yang lebih rendah. Sedangkan stratifikasi 

                                                                                                                                                                                      

5
 Ince Hamid (45) Tahun ; Tokoh Agama, Wawancara di Rumah Kediaman 13 April 

2023. 
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sosial terbuka merupakan sistem stratifikasi yang setiap anggota masyarakatnya 

dapat berpindah-pindah dari satu tingkatan ketingkatan yang lainnya.  

Stratifikasi sosial dalam tradisi ula-ula mempunyai sifat yang tertutup, 

karena tidak semua orang bisa menempati lapisan dan harus memenuhi syarat-

syarat tertentu. Apabila akan melaksanakan tradisi ula-ula, orang tersebut harus 

memiliki garis keturunan dari Lolo Bajo jika tidak maka tradisi ini tidak boleh 

dilakukan. Adapun pakaian yang digunakan oleh masyarakat tersebut dalam 

melaksanakan upacara tradisi ula-ula berbeda dengan pakaian masyarakat umum 

lainnya. Masyarakat yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan memiiki 

keterlibatan langsung pelaksanaan tradisi menggunakan pakaian-pakaian adat. 

 

4. Motif dan Tujuan Pelaksanaan Tradisi Ula-ula 

Tradis ula-ula merupakan salah satu bentuk pelestarian kebudayaan yang 

dilakukan oleh masyarakat adat Kecamatan Takabonerate di Kabupaten 

Kepulauan Selayar, khususnya pada masyarakat Desa Latondu. Masyarakat lebih 

mengenal tradisi pelestarian budaya ini dengan sebutan tradisi ula-ula. Sebab 

tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih tetap ada sampai saat 

ini bahkan telah menjadi tradisi yang sakral. 

Tradisi ula-ula adalah tradisi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menghormati leluhur dan pelestarian budaya. Pertama, proses pelaksanaan tradisi 

ini diawali dengan pembacaan doa. Dimana dalam proses ini terdapat makna yang 

sakral yaitu akan mempengaruhi acara pernikahan atau khitanan yang dilakukan 

seperti kelancaran dan masalah yang akan dihadapi pihak keluarga. Kedua, 

pengibaran bendera ula-ula yang mempunyai makna pesan spiritual. Misalnya 

ketika hendak melakukan sesuatu maka sangat penting untuk menjaga aturan yang 

sudah berlak serta harus sabar ketika dijalankan.  
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C. Proses Tradisi Ula-Ula pada Pernikahan Suku Bajo di Desa Latondu 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

1. Proses Pernikahan Suku Bajo 

a. Memilih Pasangan 

Memilih pasangan, dalam hal ini memilih pasangan masih dilakuakan oleh 

orang tua yang sepihak dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya. Dalam hal 

ini, ketika orang tua melihat anaknya tumbuh dewasa, mereka mulai mengunjungi 

kerabat atau keluarga. Dalam kunjungan tersebut, orang tua secara langsung 

memperhatikan gadis-gadis yang cocok untuk menantunya. Saat memilih 

pasangan, orang tua mempertimbangkan bibit, bobot dan bebetnya. Karena itu 

akan berpengaruh pada kehidupan anaknya sehingga hal ini dianggap penting 

untuk dilakukan. 

b. Penilaian (tilau lalang) 

Penilaian (tilau lalang), penilaian dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah mungkin menerima lamaran laki-laki. Tahap penilaian ini 

tidak hanya terfokus pada perempuan yang sudah menjalin hubungan romantis 

dengan seorang pelamar (yang sudah saling kenal), tetapi juga berlaku pada 

perempuan lain. Sebelum mengajukan lamaran, orang tua laki-laki membawa 

utusan yang biasanya terdiri dari 2 orang, laki-laki dan perempuan, yang datang 

melihat dan menyelidiki kondisi perempuan pilihan tersebut. 

Utusan yang dipilih untuk melakukan penilaian ini biasanya adalah anggota 

keluarga laki-laki yang kemungkinan besar dapat menyampaikan makna dalam 

bahasa kiasan. Jika tidak ada yang mengikatnya menurut hasil evaluasi ini, laki-

laki tersebut pulang ke rumah dan berkonsultasi dengan keluarganya untuk 

menentukan waktu terbaik untuk langkah selanjutnya. Setelah kesepakatan 

tercapai, pihak laki-laki mengirimkan beberapa orang yang dihormati baik di 

dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga untuk melamar pihak 

perempuan.  

c. Melamar (massuro) 

Melamar (massuro), pada tahap ini ketika seorang laki-laki berniat untuk 

menikah jika memungkinkan, orang tua berkonsultasi dengan kerabat dan anak 
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yang bersangkutan. Jika tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan lamaran 

(massuro). Persiapan lamaran dimulai dari pihak laki-laki mengunjungi keluarga 

calon untuk mencapai tujuan. Kunjungan tersebut diwakili oleh perwakilan dari 

keluarga dan wakil adat. Selama kunjungan, itu akan ditentukan waktu 

pelaksanaan dan persiapan akan disepakati. Setelah itu, maka pihak laki-laki akan 

mempersiapkan bahan dan alat apa saja yang akan dibawa sehubungan dengan 

lamaran tersebut. Setelah itu, pihak laki-laki akan menghubungi orang tua pihak 

perempuan tersebut. Keluarga  laki-laki bersama wakil adatnya berkunjung ke 

rumah orang tua perempuan dan membawa  bungkusan yang diberi nama 

“papinangang”. 

Ketika keluarga calon suami tiba di rumah calon isteri untuk melamar, 

papinangang dari pandangan, kemudian ketika keluarga calon isteri menerima 

kedatangan keluarga calon suami, papinangang diperlihatkan keluarga calon 

isteri. Biasanya juru bicara keluarga laki-laki itu kemudian menyampaikan tujuan 

kedatangan mereka. Uraian pembahasan terkait hal tersebut adalah sebagai 

berikut: 

“Darua kami matikka iru nia parallu basar kami kakaang, kami missa Dua 

tallu maksud kami natilau kami nia bubunga ma dialang rumata nianeke 

aha nyirang ia”. 

Artinya:  

Adapun kedatangan kami ini ada maksud yang sangat besar terhadap kalian, 

tujuan kami ini bermaksud serius, ada bunga didalam rumah kalian dan 

kalau misalnya boleh, besar sekali hati kami ingin menyiramnya”.  

 

Ungkapan itu kemudian dijawab oleh juru bicara adat perempuan. Isi 

ungkapan itu adalah sebagai berikut:  

“Sumerang iru katonang Kami ne, dadi ngaga ne me dolu na tilau kami 

dolu ana kami. Sumerang ada,Nea ana, kite nyoho ne, kite aha kakita 

pabara bona kita palimba”.  

Artinya: 

Kalau begitu kami sudah tahu, untuk itu kami bertanya kepada anak-anak 

kita terlebih dahulu. Jika dia mau, kami akan memberitahu seseorang untuk 

membawa kabar bahwa kita (kamu) akan kembali. 
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d. Pemberian Biaya Pernikahan (nyoroh) 

Sebelum pemberian biaya pernikahan di pagi harinya, maka terlebih dahulu  

dilangsungkan akad nikah pada malam harinya setelah sholat isya, akad nikah ini 

dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu keluarga mempelai laki-laki dan perempuan 

dengan menyebutkan biaya pernikahan yang telah mereka sepakati pada saat 

lamaran. Pemberian biaya pernikahan (nyoroh), adalah suatu acara penyerahan 

biaya pernikahan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam acara pemberian 

biaya pernikahan ini pihak laki-laki menyediakan persyaratan-persyaratan seperti 

apa yang menjadi semua kebutuhan pengantin perempuan. Sebelum biaya 

pernikahan ini diserahkan dalam bungkusan kain putih selanjutnya mereka akan 

mengadakan suatu dialog sebagai berikut: 

Keluarga laki-laki berkata:  

“darua ai ma pabbicaranta nia ne boa kami ma sangang itu”   

Artinya:  

Dari hasil pembicaraan kita sebelumnya apa yang telah kita sepakati 

sebelumnya sudah kami bawakan malam ini.  

Keluarga perempuan menjawab: 

 “lako battiru ne pattujudi alakune sikarah itu” 

Artinya: 

  Jika sudah seperti itu kami akan mengambilnya sekarang.  

 

Jika pihak perempuan menerima biaya pernikahan ini, berarti acara 

pemberian biaya pernikahan sudah selesai. Kemudian acara selanjutnya adalah 

membicarakan waktu acara akad nikah. Penetapan tanggal akad nikah disesuaikan 

dengan hari yang baik untuk membawa keberuntungan bagi calon mempelai. 

Rempaang terbuat dari bambu akan dipikul oleh empat orang laki-laki. Di  

depan Rempaang akan ada enam perempuan yang membawa bosara yang berisi 

kue khas suku Bajo dan empat orang yang membawa masing-masing sarung 

(bidah). Saat mempelai laki-laki mendekati rumah mempelai perempuan, 

langsung disambut dengan tarian selamat datang atau  tari pencak silat (manca). 

Tarian ini dimainkan oleh dua orang laki-laki, satu orang dari pihak 

mempelai laki-laki dan satu orang dari pihak mempelai perempuan, diiringi 

gendang dan gong. Sesampainya di rumah mempelai perempuan, mempelai laki-
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laki terlebih dahulu disambut dengan hamburan beras. Setelah pihak perempuan 

menerima pihak laki-laki, ia langsung dibawa ke tempat yang telah disediakan 

(lammeh), sementara mempelai perempuan masih berada di dalam kamarnya. 

e. Upacara adat pernikahan (panikkaang) 

Upacara adat pernikahan (panikkaang) suku Bajo, baik orang kaya maupun 

orang miskin, terkesan sederhana. Kesederhanaan ini tidak terlepas dari pengaruh 

agama Islam yang dianut masyarakat. Pelaksanaan upacara pernikahan pada 

masyarakat Bajo merupakan perpaduan antara syariat Islam dan adat masyarakat. 

Oleh karena itu, tingkat tingkat antara bangsawan dan rakyat jelata tidak diakui 

dalam upacara pernikahan, meskipun ada kelompok lolo Bajo (bangsawan) dan to 

sama kelas bawah dalam suku Bajo.  

Dalam acara pernikahan, kerabat dan keluarga hadir tujuh hingga tiga hari 

sebelum pernikahan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan. Pada hari 

pernikahan, kedua mempelai mengenakan pakaian adat dan mempelai laki-laki 

siap untuk mengantar pulang mempelai perempuan. Upacara adat pernikahan 

dilakukan secara bergantian, dimana upacara adat pernikahan dilakukan terlebih 

dahulu di kediaman keluarga mempelai perempuan sehari setelahnya dilakukan di 

kediaman keluarga mempelai laki-laki. Dalam pernikahan suku Bajo, pihak 

keluarga mempelai perempuan diberikan hak penuh untuk mengatur segala 

sesuatu yang harus dipersiapkan dalam pernikahan pihak laki-laki harus 

mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan. 

 

2. Proses Pengibaran Bendera Ula-Ula 

Pengibaran bendera ula-ula pada pernikahan suku Bajo, umumnya 

dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan. Namun tidak ada waktu tertentu 

untuk pengibaran bendera ula-ula ini, bisa dilakukan sehari sebelum resepsi 

pernikahan atau pada saat hari resepsi pernikahan. Karena orang bajo memulai 

resepsi pernikahannya pada malam hari, sehingga pengibaran bendera ula-ula ini 

bisa dilakukan di pagi hari. Seperti yang disampaikan Dg. Magassing yang 

merupakan keturunan langsung dari Lolo Bajo: 
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Tidak menjadi masalah untuk pengibaran ula-ula ini, bisa dinaikkan 

sebelum akad pernikahan atau setelah akad pernikahan, akan tetapi harus 

memiliki keturunan dengan suku Bajo, pada umumnya akad nikah 

dilaksanakan pada malam harinya kemudian besoknya dilaksanakan 

pengibaran ula-ula dan penyerahan biaya pernikahan ini dilakukan karena 

sudah ada kesepakatan pada saat lamaran terkait dengan biaya pernikahan 

sehari setelahnya dilangsungkan acara pernikahan.
 6
 

 

Bendera ula-ula dikibarkan di bagian depan dan dibelakang rumah 

mempelai laki-laki dan perempuan. Bendera ula-ula yang dikibarkan di bagian 

depan rumah berjenis kelamin laki-laki, benderanya berwarnah hitam dan yang 

dikibarkan di bagian belakang berjenis kelamin perempuan, benderanya 

berwarnah merah. 

Dalam acara pengibaran bendera ula-ula ada beberapa tahap pelaksanaan 

yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

Dilakukan pengambilan bendera ula-ula di rumah tokoh adat yang 

dipercaya untuk menyimpan bendera ula-ula ini. Tempat penyimpanan bendera 

ula-ula ini hanya orang-orang tertentu saja dalam hal ini yang memiliki 

keturuanan langsung dari Lolo Bajo atau pemimpin suku Bajo terdahulu. Pada 

saat pengambilan bendera ula-ula, keluarga yang diutus untuk mengambilnya 

harus menggunakan baju adat dan membawa beras ketan yang sudah dimasak 

sebanyak dua piring, ada yang berwarna putih dan hitam kemudian diatasnya 

berisi telur yang sudah dimasak. Setelah itu dibawa kerumah keluarga mempelai 

perempuan untuk dikibarkan, setelah resepsi pernikahan di pihak keluarga 

mempelai perempuan selesai selanjutnya di bawa ke pihak keluarga mempelai 

laki-laki. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait dengan prosesi tradisi ula-

ula masyarakat adat Kecamatan Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar 

dapat disimpulkan bahwa ada beberapa proses yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan tradisi ula-ula, berikut prosesi pada tradisi ula-ula diantaranya: 

 

                                                                   

6
 Dg. Magassing (78) Tahun; Tetuah Adat, Wawancara di Rumah Kediaman 25 April 

2023. 
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a. Pembacaan Doa 

Sebelum bendera ula-ula dikibarkan, pihak ketua adat melakukan ritual 

terlebih dahulu. Bendera ula-ula ini diletakkan didepan ketua adat yang dipercaya 

dalam pengibaran bendera ula-ula ini. Bendera ula-ula ini disusun diatas baki 

yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga pengantin, dibagian bawah diletakkan 

bendera ula-ula yang menyerupai perempuan dan diatasnya diletakkan bendera 

ula-ula yang menyerupai laki-laki. Setelah itu dupa dibakar kemudian ketua adat 

memegang bendera ula-ula dan dibacakan doa-doa agar pernikahan berlangsung 

dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan bahan-bahan yang akan digunakan 

pada proses pengibaran bendera ula-ula antara lain 

1. Beras 5 liter  

2. Gula pasir 1 liter,  

3. Kelapa 1 buah  

4. Rokok 1 bungkus  

5. Uang  

6. 1 piring beras ketan  putih  

Beras ketan putih ini yang sudah dimasak kemudian diatasnya berisi telur 

yang sudah dimasak . Beras ini dimasukkan kedalam baskon kemudian diatasnya 

berisi gula pasir dan kelapa.  

b. Pengibaran Bendera 

1.  Pengibaran Bendera Ula-Ula pada Pihak Mempelai Laki-Laki 

Setelah semua rangkaian persiapan pengibaran telah selesai, bendera ula-

ula kemudian diikat dengan seuatas tali dari nilon pada tangkai bambu yang sudah 

dipersiapkan, diatas bendera ula-ula ini diletakkan bendera merah putih sebagai 

bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Bajo meyakini bahwa 

bendera Merah Putih adalah simbol persatuan rakyat Indonesia, sehingga letaknya 

harus diatas bendera ula-ula.  Seperti yang disampaikan Dg. Magassing yang 

merupakan keturunan langsung dari suku Bajo yaitu: 

Bendera Merah Putih diletakkan diatas ula-ula karena dianggap sebagai 

simbol negara sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari bendera Merah 
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Putih yang menjadi  tanda telah berhasilnya merebut kemderdekaan dari 

penjajah.
7
 

 

Pengibaran pertama dilakukan dibagian depan disebelah kiri atau kanan 

pada rumah, dengan bendera ula-ula berjenis kelamin laki-laki. Bahan-bahan yang 

telah di doakan dibawa keluar bersama ula-ula. Sebelum bendera ditarik, ketua 

adat memegang bagian wajah bendera ula-ula kemudian tangannya diusapkan 

keatas sebagai tanda bahwa bendera telah siap untuk dikibarkan. Bendera ini 

dikibarkan oleh dua orang, masing-masing disebelah kanan dan kiri. Dalam 

pengibaran bendera ula-ula akan diiringi oleh pukulan gendang dan gendang ini 

tidak boleh berhenti sampai bendera ula-ula selesai dikibarkan. Gendang tersebut 

terbuat dari kayu, dibagian depan dan belakang dibalut kulit kambing yang sudah 

dikeringkan. Gendang ini diiringi oleh 2 orang penabuh, 1 orang pemukul gong 

dan satu orang memukul bagian atas gong menggunakan besi. Dengan 

dikibarkannya bendera ula-ula maka pesta pernikahan sudah siap dilaksanakan.  

Pengibaran kedua dilakukan dibagian belakang disebelah kiri atau kanan 

pada rumah, dengan bendera ula-ula berjenis kelamin perempuan. Bahan-bahan 

yang telah di doakan dibawa keluar bersama ula-ula yang sebelumnya 

ditempatkan dibagian depan dibawa menuju ke bagian belakang rumah pada saat 

bendera ula-ula akan dikibarkan. Sebelum bendera ditarik, ketua adat memegang 

bagian wajah bendera ula-ula kemudian tangannya diusapkan keatas sebagai 

tanda bahwa bendera telah siap untuk dikibarkan. Bendera ini dikibarkan oleh dua 

orang, masing-masing disebelah kanan dan kiri. Dalam pengibaran bendera ula-

ula, akan diiringi oleh pukulan gendang dan gendang ini tidak boleh berhenti 

sampai bendera ula-ula selesai dikibarkan. Gendang tersebut terbuat dari kayu, 

dibagian depan dan belakang dibalut kulit kambing yang sudah dikeringkan. 

Gendang ini diiringi oleh 2 orang penabuh, 1 orang pemukul gong dan satu orang 

memukul bagian atas gong menggunakan besi. Dengan dikibarkannya bendera 

ula-ula, maka pesta pernikahan sudah siap dilaksanakan.  

                                                                   

7 Dg. Magassing (78) Tahun; Tetuah Adat, Wawancara di Rumah Kediaman 25 April 

2023. 
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Suku Bajo tidak akan memulai pesta pernikahan jika bendera ula-ula ini 

tidak dikibarkan, bahkan mereka menganggap pernikahannya tidak sah jika tidak 

ada pengibaran bendera ula-ula. Seperti yang disampaikan Albar : 

Kalau ada acara resepsi pernikahan, ini menjadi salah satu syarat 

pernikahan itu bisa dimulai. Karena masyarakat disini meyakini 

bahwa,ketika tidak ada pengibaran bendera ula-ula , ini akan berdampak 

buruk kepada keluarga yang melangsungkan pernikahan atau bahkan yang 

menikah sendiri akan terjadi dampak buruk. Tradisi pengibaran bendera 

ula-ula ini sangat berpengaruh pada pernikahan orang Bajo, pada saat 

bendera ula-ula ini tidak dikibarkan maka resepsi pernikahan akan ditunda  

sampai bendera ula-ula ini ada. Pada saat pengibaran bendera ini juga 

sangat hati-hati, karena pukulan gendang, gong dan besi yang mengiringi 

pengibaran bendera ula-ula ini tidak boleh salah, sehingga yang 

mengiringi pengibaran bendera ula-ula ini adalah yang sudah mahir dan 

sudah terbiasa.8 

 

2. Pengibaran Bendera Ula-Ula pada Pihak Mempelai Perempuan 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait dengan prosesi tradisi ula-

ula masyarakat di Desa Latondu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan 

Selayar bahwa, setelah pengibaran bendera ula-ula selesai dilakukan di pihak 

mempelai laki-laki, maka selanjutnya pengibaran bendera dilakukan dipihak 

mempelai perempuan, prosesnya sama dengan dipihak mempelai laki-laki.  

Setelah semua rangkaian persiapan pengibaran telah selesai, bendera ula-

ula kemudian diikat dengan seuatas tali dari nilon pada tangkai bambu yang sudah 

dipersiapkan, diatas bendera ula-ula ini diletakkan bendera merah putih sebagai 

bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Bajo meyakini bahwa 

bendera Merah Putih adalah simbol persatuan rakyat Indonesia, sehingga letaknya 

harus diatas bendera ula-ula.  

Pengibaran pertama dilakukan dibagian depan disebelah kiri atau kanan 

pada rumah, dengan bendera ula-ula berjenis kelamin laki-laki. Bahan-bahan yang 

telah di doakan dibawa keluar bersama ula-ula. Sebelum bendera ditarik, ketua 

adat memegang bagian wajah bendera ula-ula kemudian tangannya diusapkan 

keatas sebagai tanda bahwa bendera telah siap untuk dikibarkan. Bendera ini 

dikibarkan oleh dua orang, masing-masing disebelah kanan dan kiri. Dalam 

                                                                   

8
 Albar (27) Tahun; Imam Desa, Wawancara di Masjid Babul Khair 15 April 2023. 
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pengibaran bendera ula-ula akan diiringi oleh pukulan gendang dan gendang ini 

tidak boleh berhenti sampai bendera ula-ula selesai dikibarkan. Gendang tersebut 

terbuat dari kayu, dibagian depan dan belakang dibalut kulit kambing yang sudah 

dikeringkan. Gendang ini diiringi oleh 2 orang penabuh, 1 orang pemukul gong 

dan satu orang memukul bagian atas gong menggunakan besi. Dengan 

dikibarkannya bendera ula-ula maka pesta pernikahan sudah siap dilaksanakan.  

Pengibaran kedua dilakukan dibagian belakang disebelah kiri atau kanan 

pada rumah, dengan bendera ula-ula berjenis kelamin perempuan. Bahan-bahan 

yang telah di doakan dibawa keluar bersama ula-ula yang sebelumnya 

ditempatkan dibagian depan dibawa menuju ke bagian belakang rumah pada saat 

bendera ula-ula akan dikibarkan. Sebelum bendera ditarik, ketua adat memegang 

bagian wajah bendera ula-ula kemudian tangannya diusapkan keatas sebagai 

tanda bahwa bendera telah siap untuk dikibarkan.  

Bendera ini dikibarkan oleh dua orang, masing-masing disebelah kanan 

dan kiri. Dalam pengibaran bendera ula-ula, akan diiringi oleh pukulan gendang 

dan gendang ini tidak boleh berhenti sampai bendera ula-ula selesai dikibarkan. 

Gendang tersebut terbuat dari kayu, dibagian depan dan belakang dibalut kulit 

kambing yang sudah dikeringkan. Gendang ini diiringi oleh 2 orang penabuh, 1 

orang pemukul gong dan satu orang memukul bagian atas gong menggunakan 

besi. Dengan dikibarkannya bendera ula-ula, maka pesta pernikahan sudah siap 

dilaksanakan.  

3. Penurunan Bendera Ula-Ula 

Dalam proses penurunan bendera ula-ula ini, tidak serta merta langsung 

saja diturunkan tetapi ada rangkaian persiapan yang harus dilakukan pihak 

keluarga yang melangsungkan pernikahan. Adapun sarana dan bahan-bahan yang 

akan digunakan pada proses penurunan bendera ula-ula antara lain 

1. Beras 5 liter  

2. Gula pasir 1 liter,  

3. Kelapa 1 buah  

4. Rokok 1 bungkus  

5. Uang  
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6. 1 piring beras ketan  putih  

Beras ketan putih ini yang sudah dimasak kemudian diatasnya berisi telur 

yang sudah dimasak . Beras ini dimasukkan kedalam baskon kemudian diatasnya 

berisi gula pasir dan kelapa.  

Bahan-bahan yang telah di doakan dibawa keluar ke tempa bendera ula-

ula yang akan diturunkan.  Sebelum bendera ditarik, ketua adat membacakan doa  

setelah doa selesai bendera telah siap untuk diturunkan. Bendera ula-ula ini 

diturunkan oleh dua orang, masing-masing disebelah kanan dan kiri.  

Dalam penurunan bendera ula-ula, akan diiringi oleh pukulan gendang dan 

gendang ini tidak boleh berhenti sampai bendera ula-ula selesai diturunkan. 

Gendang tersebut terbuat dari kayu, dibagian depan dan belakang dibalut kulit 

kambing yang sudah dikeringkan. Gendang ini diiringi oleh 2 orang penabuh, 1 

orang pemukul gong dan satu orang memukul bagian atas gong menggunakan 

besi. Dengan diturunkannya bendera ula-ula, maka pesta pernikahan sudah selesai 

dilaksanakan. Dalam penurunan bendera ula-ula ini dilakukan 3 hari setelah pesta 

pernikahan selesai, akan tetapi jika bendera ini akan dipakai pihak keluarga yang 

lain, maka penurunan bendera ula-ula ini dipercepat menjadi satu hari. 

Pada saat pengembalian bendera ula-ula, keluarga yang diutus untuk 

mengembalikannya harus menggunakan baju adat dan membawa beras ketan yang 

sudah dimasak sebanyak dua piring, ada yang berwarna putih dan hitam kemudian 

diatasnya berisi telur yang sudah dimasak. Setelah itu dibawa kerumah tokoh adat 

yang diamanahkan untuk menyimpan bendera ula-ula.  

 

D. Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Ula-ula pada Pernikahan Suku Bajo di 

Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar  

Dalam pelaksanaan prosesi tradisi ula-ula terdapat sebuah nilai yang tidak 

terwujud atau bersifat abstrak. Sehingga membutuhkan penafsiran dalam 

menentukan sebuah kesimpulan sebab segala hal yang dihasilkan oleh manusia 

memiliki nilai yang dapat membangun kesejahteraan dalam masyarakat. 

Selain itu rangkaian prosesi tradis ula-ula juga terdapat nilai-nilai yang 

terintegrasi dengan Islam, sehingga dalam bagian-bagian tradisi ula-ula 
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mempunyai nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sosial. 

Budaya yang lahir dari perilaku individu atau kelompok masyarakat yang 

mempunyai unsur nilai.  

1. Nilai Religi 

Agama tidak hanya berpengaruh terhadap kepercayaan dan adat istiadat, 

melainkan juga berpengaruh dalam bidang hukum dan ritual-ritual yang dikenal 

dengan istilah budaya. Agama dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia sebab kedua hal tersebut merupakan sebuah aturan yang datang langsung 

dari tuhan untuk menjalankan kehidupan tanpa melakukan penyimpangan. Agama 

mempunyai letak kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

apabila ajaran agama bersanding dengan nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan 

sebagai pegangan hidup. Ada beberapa masyarakat yang masih menaati aturan 

dan nilai-nilai tradisi leluhurnya, sebab dengan perilaku tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang sangat baik. 

Tradisi ula-ula adalah salah satu budaya masyarakat Desa Latondu yang 

mengandung hubungan antara agama dan budaya. Dalam tradisi ula-ula terdapat 

nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi ula-ula seperti sikap saling tolong 

menolong, selalu bersyukur atas limpahan yang diberikan oleh Tuhan, juga 

sebelum melakukan sesuatu harus diawali dengan do‟a dan niat yang baik. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Ma‟idah/5 :  2. 

َ شَدِيْدُ الْعِقبَةِ وَلََ تعَبَوًَىُْا عَلًَ  َ ۗاىَِّ اللّٰه ثنِْ وَالْعدُوَْاىِ ۖوَاتَّقىُا اللّٰه الَِْ  

Terjemahnya:  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.
9
 

 

Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada manusia untuk saling 

tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang manusia untuk tidak 

saling tolong-menolong dalam berbuat dosa kemudian manusia diminta untuk 

menaati apa yang telah diperintahkan kepadanya. Masyarakat Desa Latondu 

                                                                   

9
  Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Ibadah Haji. h 106. 
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begitu menjaga nilai-nilai keagamaan itu tercermin dengan pakaian muslim yang 

sering digunakan di setiap acara pernikahan yang dilaksanakan. Begitupun pada 

rangkaian tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo yang diadakan pada saat akan 

dimulainya acara. Ketua adat yang diamanahkan untuk mengibarkan bendera ula-

ula berpakain rapi mulai dari sarung, memakai jas dan kopiah. Ini membuktikan 

bahwa agama dan tradisi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan pada suku 

Bajo yang ada di Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar.   

 

2. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Tradisi ula-ula yang ada di Desa Latondu Kecamatan Takabonerate 

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang 

masih dijunjung tinggi sampai saat ini, sebab manusia merupakan makhluk sosial 

dan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Berikut adalah nilai-nilai sosial 

kemasyarakatan yang terdapat dalam tradisi ula-ula di Desa Latondu antara lain : 

a. Nilai musyawarah 

Musyawarah adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat 

apabila menentukan sebuah keputusan. Di dalam tradisi ula-ula juga terdapat 

sebuah nilai-nilai musyawarh yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa 

Latondu sebelum dan setelah melaksanankan tradisi tersebut. Sebelum 

pelaksanaan tradisi ula-ula perlu diadakan sebuah musyawarah, baik untuk 

penentuan waktu pelaksanaan maupun biaya yang akan diperlukan. Sebagaimana 

Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syura/42: 38. 

ٌْفِقُ  هُنْ يُ ٌٰ ب زَشَقْ لٰىحَۖ وَاهَْسُهنُْ شُىْزٰي ثيٌَْهَُنْۖ وَهِوَّ ىْىَ وَالَّرِيْيَ اسْتجََبثىُْا لِسَثِّهِنْ وَاقَبَهُىا الصَّ   

Terjemahnya : 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 

melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 

rezeki yang kami berikan kepada mereka.
10

 

 

Dalam ayat ini disampaikan bahwa, segala sesuatu urusan manusia yang 

berkaitan dengan masalah dunia dan kemaslahatan kehidupan mereka, diputuskan 

                                                                   

10
  Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Asy-Syūrā Ayat 38. h 483. 
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dengan musyawarah antara mereka, diputuskan dengan musyawarah antara 

mereka. Dalam tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu 

Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk memutuskan segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan maka pihak dari dua keluarga akan berkumpul untuk melakukan 

musyawarah. Hasil musyawarah yang telah disepakati akan menjadi panduan dari 

semua rangkaian acara pernikahan yang akan dilakukan.  

 

b. Nilai Kebersamaan 

Kebersamaan adalah sumber rahmat yang diberikan langsung oleh Allah 

SWT, sebab apabila orang membangun hidup dengan kebersamaan maka Allah 

akan memberkahi hidupnya dengan memberikan rahmat. Dalam tradisi 

pappuangang terdapat sebuah nilai kebersamaan, nilai kebersamaan tersebut dapat 

kita lihat dalam pelaksanaan prosesi tradisi ula-ula, baik dalam pemotongan 

kerbau yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, pengibaran 

bendera maupun proses-proses lainnya. Sehingga pelaksanaan tradisi ula-ula 

tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.  

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr/59: 14. 

زَاۤءِ جُدزٍُۗ ثأَسُْهُنْ ثيٌَْهَُنْ شَدِيْدٌ ۗ  ٌخٍَ اوَْ هِيْ وَّ حَصَّ لََ يقُبَتلِىًُْكَُنْ جَوِيْعبً اِلََّ فيِْ قسًُي هُّ

ًۗ ذٰلِكَ ثبًََِّهُنْ قىَْمٌ لََّ يعَقِْلىُْىَ  تحَْسَجهُُنْ جَوِ  ه قلُىُْثهُُنْ شَت يْعبً وَّ  

Terjemahnya :  

Mereka tidak akan memerangi kamu (secara) bersama-sama, kecuali di 

negeri-negeri yang berbenteng atau dibalik tembok. Bermusuhan diantara 

sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati 

mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang 

yang tidak mengerti.
11

 

 

Pada ayat ini dijelaskan bahwa persatuan dan kesatuan akan membawa 

manusia kepada keberhasilan serta memudahkan mencapai sesuatu yang di cita-

citakan. Begitupun dengan tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa 

Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar. Persaudaraan dan kebersamaan masih 

                                                                   

11
  Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Al-Ḥasyr Ayat 14. h. 545 
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melekat pada masyarakat, serta budaya gotong-royong masih kita jumpai. 

Masyarakat desa Latondu menjaga warisan-warisan yang diajarkan oleh 

leluhurnya, seperti saling menghargai, menghormati dan memanusiakan manusia.  

 

c. Nilai Silaturahmi 

Dalam tradisi ula-ula terdapat sebuah nilai yang masih dijunjung tinggi 

oleh masyarakat Desa Latondu yaitu nilai silaturahmi. Sebab dengan nilai 

silaturahmi hubungan antara masyarakat terjalin dengan baik, dimana biasanya 

masyarakat sibuk sendiri dengan pekerjaannya namun pada saat pelaksanaan 

tradisi ula-ula diadakan seluruh masyarakat Desa Latondu ikut dalam pelaksanaan 

tersebut bahkan masyarakat yang ada diluar Desa Latondu ikut meramaikan dan 

menyaksikan acara pelaksanannya sehingga nilai silaturahmi sangat terlihat dalam 

tradisi ula-ula tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 36. 

ثِرِي الْقسُْثًٰ وَالْيتَٰوًٰ وَ  ثبِلْىَالِديَيِْ احِْسَبًبً وَّ َ وَلََ تشُْسِكُىْا ثِهٖ شَيْـًٔب وَّ اعْجدُوُا اللّٰه

تِ وَاثْيِ السَّجيِْلِِۙ وَهَب  ٌْْۢ بحِتِ ثبِلْجَ وَالْوَسٰكِيْيِ وَالْجَبزِ ذِي الْقسُْثًٰ وَالْجَبزِ الْجٌُتُِ وَالصَّ

َ لََ يحُِتُّ هَيْ كَبىَ هُخْتبَلًَ فخَُىْزً هَلكََتْ ايَْوَبًكُُنْ ۗ  اىَِّ اللّٰه  

Terjemahnya : 

Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga 

jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan 

diri.
12

 

  

Dalam ayat ini manusia diperintahkan untuk membangun kebersamaan dan 

hubungan yang baik antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sebelum 

menetapkan hari pernikahan dan seluruh rangkaian pada pernikahan yang 

dilaksanakan oleh suku Bajo, mereka terlebih dahulu mendatangi para keluarga 

dan kerabat dekat untuk meminta masukan dan saran terhadap pernikahan yang 

akan dilaksanakan. Hal ini telah membudaya pada masyarakat di desa Latondu 

sehingga sering kita jumpai pihak keluarga yang akan mengadakan acara 

                                                                   

12
  Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir At-Taubah Ayat 105. h. 187. 
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mendatangi keluarga dan kerabat mereka. Tradisi ula-ula ini menjadi perekat yang 

kuat antar masyarakat karena mereka akan membantu segala persiapan yang akan 

dilaksanakan dari awal hingga acara selesai dilaksanakan. 

 

3. Nilai Kerja 

Nilai kerja dalam pelaksanaan tradisi ula-ula pada masyarakat Desa 

Latondu adalah sebuah bentuk pelestarian budaya dari warisan leluhur, sehingga 

tercipta sifat dan rasa yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. 

Nilai kerja dalam kehidupan masyarakat dapat ditandai dengan adanya rasa 

solidaritas seperti yang terjadi dalam tradisi ula-ula dimana masyarakat bersama-

sama ingin meraih keberhasilan dalam tradisi tersebut dengan cara melakukan 

kerja sama antara masyarakat baik dari awal pelaksanaan sampai berakhirnya 

seluruh rangkaian pelaksaan tradisi ula-ula. Sebagaimana Allah berfirman dalam 

Q.S At-Taubah/9: 105. 

ُ عَوَلكَُنۡ وَزَسُىۡلهُٗ وَالۡوُؤۡهٌِىُۡىَ   وَسَتسَُُُّّوۡىَ اِلًٰ عٰلِنِ الَۡيَۡتِ ؕ وَقلُِ اعۡوَلىُۡا فسََيسََي اللّٰه

تنُۡ تعَۡوَلىُۡىَ  ٌۡ    وَالشَّهَبُّحَِ فيٌَُجَئِّكُُنۡ ثِوَب كُ

Terjemahnya :  

Dan katakanlah,“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
13

 

 

Dalam ayat ini disampaikan bahwa persatuan dan kesatuan itu merupakan 

syarat untuk meraih kemenangan. Dengan semangat kerjasama dalam melakukan 

pekerjaan akan memudahkan pekerjaan itu terselesaikan. Dalam tradisi ula-ula 

pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu, masyarakat sangat antusias dalam 

melancarkan acara yang akan dilaksanakan. Masyarakat turut serta membantu 

menyiapkan fasilitas acara yang diperlukan, ini dilakukan dari awal acara digelar 

hingga acara selesai dilaksanakan.  

                                                                   

13
  Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Ali-Imran Ayat 49. h. 56. 
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4. Nilai Seni 

Nilai seni merupakan unsur yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Seni adalah hasil cipta karya yang 

berbentuk simbolis. Secara umum seni dapat memperkuat dan menumbuhkan 

solidaritas dalam masyarakat, dan nilai seni juga sangat dibutuhkan oleh hasil 

karya manusia. Salah satu nilai seni yang ada dalam tradisi ula-ula dapat dilihat 

pada proses pelaksanaan tradisi tersebut, sebab tradisi ini mempunyai sifat sakral 

sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat memimpin jalannya tradisi yakni 

tokoh adat itu sendiri. 

Selain itu dapat juga dilihat dalam pelaksanaan tradisi ula-ula dari awal 

sampai akhir pelaksanaannya ada beberapa macam alat musik yang dimainkan 

seperti gendang, pemukulan gong dan besi panjang atau alat yang terbuat dari besi 

yang menghasilkan bunyi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ali-Imran/3: 

49. 

يَ  ثكُِّنْ ِۙاًَيِّْْٓ اخَْلقُُ لكَُنْ هِّ يْ زَّ يْيِ  وَزَسُىْلًَ الًِٰ ثٌَيِْْٓ اسِْسَاۤءِيْلَ ەِۙ اًَيِّْ قدَْ جِئتْكُُنْ ثبِٰيخٍَ هِّ الطِّ

ًْفخُُ فِيْهِ  َ ِ  كَهَيْـَٔخِ الطَّيْسِ فبَ فيَكَُىْىُ طَيْسًاْۢ ثبِِذىِْ اللّٰه  

 

Terjemahnya : 

Dan sebagai Rosul kepada bani Israil (dia berkata), “aku telah datang 

kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku 

membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu 

aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah.
14

 

 

Pada ayat ini dijelaskan tentang mukjizat yang diberikan kepada nabi Isa 

yaitu dapat merubah tongkatnya menjadi ular, hal ini menjadi bukti kebesaran 

Allah Swt. yang diperlihatkan kepada manusia. Begitu indah atas segala sesuatu 

yang Allah Swt. ciptakan unutk dijadikan pelajaran. Pada pernikahan suku Bajo 

ada hasil yang sangat unik yang diwariskan dari leluhur mereka, terdapat bendera 

ula-ula yang berbentuk seperti manusia, jika pada umumnya bendera berbentuk 

                                                                   

14
  Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Al-Imranis Ayat 49. h. 56. 

 



46 
 

 
 

persegi panjang yang memanjang kesamping, namun berbeda pada bendera ula-

ula yang bentuk memanjang kebawah menyerupai manusia.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada pokok 

permasalahan, sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini dan kaitannya dalam 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Eksistensi tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Desa Latondu 

Kabupaten Kepulauan Selayar sangat dipengaruhi oleh kondisi keyakinan 

masyarakat, kondisi ekonomi dan pandangan pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar khususnya masyarakat Desa Latondu terkait dengan 

prosesi tradisi ula-ula. Masyarakat Desa Latondu masih sangat meyakini 

bahwa tradisi ula-ula ini merupakan tradisi yang sangat sakral sehingga 

apabila tradisi ula-ula ini tidak diadakan sesuai dengan aturannya maka 

akan membawa musibah bagi keturunan mereka.  

2. Proses pelaksanaan tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo di Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang terletak di Desa Latondu terdapat beberapa 

rangkaian seperti a. Pemilihan Jodoh, b. Penilaian (tilau lalang), c. Melamar 

(massuro), d. Pemberian Biaya Pernikhan (nyoroh) dan e. Upacar Adat 

Pernikahan (panikkaang). Sebelum pemberian biaya pernikahan adalah 

proses pengibaran bendera ula-ula terdapat beberapa rangkaian seperti a. 

Pembacaan Doa, b. Pengibaran Bendera ula-ula, dan c. Penurunan Bendera 

ula-ula. Pelaksanaan tradisi ula-ula hanya dilaksanakn pada waktu tertentu 

yaitu pada pernikahan atau khitanan.  

3. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi ula-ula pada Pernikahan 

suku Bajo di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah nilai yang sangat penting 

dalam kehidupan sebab mempunyai tujuan dan manfaat seperti mempererat 

hubungan antar masyarakat khsususnya pada masyarakat Desa Latondu. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Dengan adanya skripsi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui 

keberadaan dan pentingnya tradisi ula-ula pada pernikahan suku Bajo. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih keilmuan bagi 

masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya.  

3. Keberadaan tradisi ula-ula ini sangat penting bagi suku Bajo, sehingga 

masyarakat diharapkan tetap melestarikan dan menjaganya. 
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