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ABSTRAK 

Nama  : Intan Ayu Mardaranti 

NIM  : 30100117066 

Judul : Ritual Mekalantigi dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat di 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat 

(Analisis Filosofis) 

 

Penelitian ini membahas tentang “Ritual Mekalantigi dalam Prosesi 

Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi 

Barat (Analisis Filosofis)”. Maka dari itu rumusan masalah penelitian ini yakni, 1. 

Apa yang melatarbelakangi Ritual mekalantigi dalam prosesi pernikahan 

masyarakat di Kecamatan Kalukku; 2. Bagaimana proses pelaksanaan Ritual 

mekalantigi dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kecamatan Kalukku; 3. 

Bagaimana makna Filosofis yang terkandung dalam setiap prosesi Ritual 

mekalantigi.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 

lapangan dengan menggunakan pendekatan filosofis dan fenomenologi. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, Penyajian data 

dan penarikan kesimpulan secara deduktif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Ritual Mekalantigi ini 

dilatarbelakangi oleh tradisi atau adat istiadat yang berasal dari kalangan orang tua 

dari zaman kerajaan Mamuju. Ritual mekalantigi ini dilakukan pada malam hari 

sebelum dilangsungkannya proses pernikahan, ada pula yang melaksanakannya di 

waktu pagi hari sekitar pukul 8 atau 9 dini hari. 2). Proses yang dilakukan dalam 

prosesi pernikahan diantaranya yaitu mandi bersih, Barazanji dan juga 

Mekalantigi itu sendiri, dan dilaksanakan dalam waktu satu hari agar tidak 

membuang waktu dalam proses-proses lainnya. 3). Makna dari setiap kegiatan 

ritual Mekalantigi ini memiliki makna yang terkandung dalam setiap prosesnya, 

seperti pada proses mandi bersih yang memiliki makna kebersihan dan juga 

meminta perlindungan agar dihindarkan dari bahaya selama proses pernikahan 

berlangsung, pada proses Barazanji yang mamiliki makna keberkahan serta pada 

proses intinya yaitu proses Mekalantigi yang memiliki makna kebersihan raga dan 

juga kesucian jiwa. 

Penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan implikasi baik dalam 

bidang pendidikan agar para pemuda dapat mengetahui tentang sejarah dan juga 

proses dari ritual asli dari Mamuju, yaitu ritual mekalantigi. Terlebih lagi tentang 

nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya dan juga perlengkapan-

perlengkapan yang digunakan dalam proses rital tersebut, kepada masyarakat dan 

juga pemerintah setempat untuk tetap memelihara serta melestarikan budaya lokal 

yaitu adat pernikahan yang dilakukan dalam proses ritual mekalantigi agar tidak 

dilupakan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, 

tradisi serta suku-suku yang dianut oleh masyarakat disetiap daerahnya masing-

masing. Tradisi merupakan hal yang berlangsung secara turun temurun sehingga 

apa yang dilakukan di dalamnya adalah hal yang tidak dapat di ganggu gugat lagi 

oleh masyarakat yang menjalankannya. Tak terkecuali dengan tradisi mekalantigi  

yang merupakan salah satu hal yang dilaksanakan dalam prosesi pernikahan pada 

masyarakat suku Mamuju di kecamatan Kalukku, Sulawesi Barat. 

Adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat kita adalah 

merupakan suatu pencerminan daripada kepribadian suatu daerah atau bangsa 

yang sekaligus merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa kebudayaan 

daerah dan hubungan bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa. Oleh karena 

itu, setiap suku bangsa di dunia ini memiliki budaya dan tradisi yang berbeda pula 

namun ada beberapa diantaranya memiliki kesamaan. Justru perbedaan inilah kita 

dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang 

memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.
1
 

Sebuah kebudayaan dapat menjadi ciri khas dari kepribadian manusia atau 

masyarakat pendukungnya. Kebudayaan yang menjadi ciri kepribadian manusia 

ini mengandung berbagai macam norma-norma, serta nilai-nilai yang harus 

                                                           

1
Fatmawati Suka, Adat Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, 

Studi Unsur-unsur Budaya Islam, (Makassar:Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2019). h. 1. 
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dimiliki oleh manusia dan masyarakat pendukungnya.
2
 Dalam suatu tradisi yang 

terjadi atau dilakukan kental sekali hubungannya dengan upacara tradisional.
3
 

Berbagai macam pengalaman manusia dalam rangka mengembangkan 

kebudayaannya, diteruskan dan dikomunikasikan dengan generasi berikutnya oleh 

individu lain. Berbagai gagasan yang dapat dikomunikasikan dengan individu lain 

karena ia mampu mengembangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk lambang-

lambang mengenai suara, berupa bahasa, baik lisan maupun tulisan. 

Kebudayaan dapat menunjuk pada berbagai aspek kehidupan  yang meliputi 

berbagai cara berperilaku, kepercayaan-kepercayaan serta hasil dari berbagai 

kegiatan khusus untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu yang 

ada di suatu wilayah.
4
 

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang menyangkut tentang 

tata dan nilai kehidupan manusia. Dalam prosesi pernikahan pun harus sesuai 

dengan ajaran islam meskipun di dalamnya juga terdapat tradisi atau adat yang 

sudah melekat lama di dalamnya. Islam mengajarkan bahwa pernikahan 

merupakan suatu peristiwa yang harusnya disambut dengan rasa syukur dan 

gembira, karena Nabi Muhammad saw. mengajarkan  agar peristiwa pernikahan 

dirayakan dengan perhelatan atau walimah. Allah swt. menciptakan makhluk 

hidup berpasang-pasangan, Allah swt. memerintahkan agar umatnya melakukan 

pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan. Perkawinan atau 

pernikahan merupakan Sunnatullah yang artinya perintah Allah dan Rasulnya. Hal 

                                                           

2
Koentjaraningrat, Metode-metode Antropologi dalam penyelidikan Masyarakat dan 

Kebdayaan di Indonesia. (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 2015), h. 243. 

3
Isyanti “Tradisi Merti Bumi Suatu Refleksi Masyarakat Agraris:Jurnal Sejarah dan 

Budaya”, Jantara 2, No. 3. ISBN 1907-9 605 (2007), h. 131. 

4
Mulyadi dkk.“Upacara Tradisional sebagai kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewah 

Yogyakarta” h. 4. 
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ini sangat sejalan dengan salah satu firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum/30:21 

yang berbunyi: 

                      

                   

       

Terjemahnya: 

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

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

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

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

kaum yang berfikir.
5
 

 Ibnu Kasir menjelaskan bahwa “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.”
6
 Dalam ayat ini, 

Allah menciptakan untukmu perempuan dari jenismu sendiri untuk menjadi istri-

istri bagimu “Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,”. 

Sebagaimana halnya ketika Allah menciptakan Hawa dari Adam, yaitu dari tulang 

rusuk terpendek sebelah kirinya, dan sekalipun kalaulah Allah menjadikan 

keturunan Adam semuanya laki-laki dan menjadikan perempuan mereka dari jenis 

yang lain baik itu dari bangsa Jin atau hewan, pastilah tidak akan tercapai 

kecocokan diantara mereka dan pasangan-pasangan, tapi akan tercapailah ketidak 

cocokan jika istri-istri (pasangan) itu dari yang bukan jenisnya.  

                                                           

5
Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya Juz 1-30 (Surabaya: UD. Mekar 

Surabaya, 2000), h. 664. 
6
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adzim, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Tafsir Ibnu 

Katsir, Jilid 8 (Cet. 5; Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2018), h. 363. 
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 Dari kesempurnaan rahmat-Nya terhadap anak cucu Adam bahwa Allah swt.  

menjadikan istri-istri untuk mereka dari jenis mereka, dan dijadikannya diantara 

mereka itu rasa kasih (mawaddah) yaitu cinta (mahabbah) dan sayang (rahmah) 

yaitu kemurahan hati (ra‟fah), maka sesungguhnya seorang laki-laki memegang 

seorang perempuan itu hanya karena rasa cinta kepadanya atau karena kemurahan 

hatinya, dengan adanya seorang anak darinya, atau karena ia membutuhkannya 

untuk berinfaq atau karena daya tarik diantara mereka dan yang lainnya 

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

kaum yang berfikir).”
7
 Dalam ayat ini disimpulkan bahwa Allah swt menciptakan 

istri dari golongan manusia agar terciptanya rasa kasih sayang antara suami dan 

istri sebagai bentuk kebesaran-Nya. 

 Bedasarkan ayat di atas, sangat dijelaskan bahwa salah satu tanda dari 

kekuasaan Allah swt. ialah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-

pasangan melalui akad nikah (sah menjadi suami istri) dan hal inilah yang 

menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Ayat ini berbicara mengenai 

tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah (tentram), 

Mawaddah wa Rahmah (penuh cinta kasih).
8
 Dapat juga disimpulkan bahwa 

pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat sakral yang akan dijalani oleh 

dua orang yang yang berbeda kemudian disatukan dalam suatu ikatan suci yang 

diharapkan dapat tumbuh rasa saling melengkapi antar keduanya.  

 Ayat di atas juga menjelaskan bahwa tujuan yang paling utama dalam 

sebuah pernikahan adalah Sakinah, maksudnya adalah setiap anggota keluarga 

mendapatkan ketenangan serta merasa aman dan tentram, saling melengkapi satu 

sama lain, baik itu dalam hal kekurangan maupun kelebihan, dan juga 

                                                           

7
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adzim, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Tafsir Ibnu 

Katsir, Jilid 8 (Cet. 5; Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2018), h. 84. 

8
Mardani,  Ayat-ayat Tematik Hukum Islam, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h. 3.  
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menumbuhkan rasa kasih dan sayang agar keduanya selalu dalam lindungan Allah 

swt. baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Menjalin sebuah hubungan 

rumah tangga seharusnya menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh 

dengan rasa kasih sayang antara kedua belah pihak baik itu suami ataupun istri 

agar saling menghormati dalam keadaan apapun. 

 Pernikahan merupakan hal yang sangat penting di tengah-tengah  

masyarakat, terutama masyarakat yang beragama Islam. Karena pernikahan 

merupakan sebuah Sunnah dari Rasulullah yang harus kita ikuti. Pelaksanaannya 

dilakukan dengan penghormatan yang bijak dikarenakan kegiatan ini mengandung 

nilai dan moral yang luhur. Sehingga pernikahan dilaksanakan melalui sebuah 

upacara yang melibatkan keluarga.
9
 Adapun pengertian pernikahan dari segi 

istilah menurut para ulama sangat berbeda-beda. Adapun salah satu ulama yang 

mengemukakan pendapatnya mengenai arti dari pernikahan ialah Mohammad 

Asmawi. Dalam penjelasan dari Muhammad Saleh Ridwan yang mengemukakan 

pendapat dari Muhammad Asmawi, Menurutnya nikah merupakan melakukan 

suatu tindakan perjanjian antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita 

yaitu akad agar dihalalkan dalam melakukan pergaulan sebagaimana suami 

terhadap istrinya tetapi tetap pada norma yang berlaku di masyarakat.
10

  

 Prosesi pernikahan menjadi sistem nilai kebudayaan yang dapat 

memberikan arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, 

terutama dalam hal mempertahankan keturunan. Prosesi pernikahan masyarakat di 

Kecamatan Kalukku dengan setiap daerah lainnya umumnya hampir sama mulai 

dari pengenalan sampai pada prosesi mi‟ondo‟ .  

                                                           

9
Hasriana “Integrasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Upacara Perkawinan di 

Kabupaten Pangkep (Tinjauan budaya)”.Skripsi‟‟. (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2010), h.  2.   

10
Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakina Mawaddah Warahmah, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 10.   
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 Dalam penelitian ini, yang akan dibahas ialah ritual mekalantigi dalam 

prosesi pernikahan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Dalam adat 

penikahan Suku Bugis, mekalantigi disebut dengan nama mapaccing ini 

merupakan prosesi yang dilaksanakan pada malam hari sehari sebelum 

dilaksanakannya akad nikah. Prosesi mekalantigi memiliki makna yang sangat 

mendalam yaitu kebersihan dan kesucian bagi kedua mempelai. Adapun makna 

filosofisnya dapat dilihat dari perlengkapan digunakan dalam prosesi mekalantigi. 

 Dalam pelaksanaan ritual makalantigi ini terdapat kegiatan yang 

menggunakan 7 lilin dalam prosesinya, sehingga makna  dalam 7 lilin yang di 

berdirikan di atas beras tersebut bermakna agar kehidupan kedua mempelai di 

berikan keterangan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Dalam prosesi 

pernikahan ini pelaksanaannya dimulai dari prosesi mandi bersih yang dilakukan 

oleh seseorang yang dipercaya memahami setiap prosesnya sampai pada 

pelaksanaan mekalantigi itu sendiri. 

 Ritual mekalantigi ini pada dasarnya sama dengan ritual mapaccing pada 

suku Bugis, hanya saja dibedakan pada namanya saja. Tetapi, dalam suku 

Mamuju yang terdapat di Kecamatan Kalukku yang melaksanakan ritual 

mekalantigi ini kebanyakan dari mereka yang berketurunan Kerajaan Mamuju 

atau yang sering disebut dengan darah biru. Inilah yang menjadikan penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang lainnya. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian  

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah latar belakang ritual 

mekalantigi dalam prosesi pernikahan di kecamatan Kalukku, prosesi ritual 

mekalantigi dan makna filosofis yang terkandung  dalam setiap prosesi ritual 

tersebut. Sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dan belajar mengenai adat 
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dan tradisi yang terdapat di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sulawesi 

Barat. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di paparkan diatas, sehingga 

peneliti dapat mendeskripsikan fokus penelitian yaitu: 

a. Ritual mekalantigi adalah suatu ritual yang merupakan proses pemberian 

daun pacar atau kalantigi bagi calon mempeli yang akan melangsungkan 

pernikahan keesokan harinya. Pemberian Kalantigi ini dilakukan oleh 

keluarga yang telah berumahtangga yang dipimpin oleh ketua adat di desa 

tersebut. Prosesi adat ini dilaksanakan secara turun temurun oleh nenek 

moyang masyarakat Mamuju yang berketurunan raja (berdarah biru). 

Namun, seiring berjalannya zaman, prosesi ritual mekalantigi mulai 

dilakukan oleh masyarakat luas meskipun tidak memiliki keturunan 

kerajaan. Walaupun masih sebagian kecil yang melaksanakan hal tersebut. 

Dalam sejarahnya, peneliti tidak menemukan siapa saja yang pertama kali 

menggunakan atau melakukan ritual mekalantigi tersebut. Namun, bisa di 

pastikan bahwa raja-raja terdahulu yang telah melakukan ritual ini dalam 

prosesi pernikahan keluarga kerajaan. Di zaman sekarang pun dapat kita 

jumpai ada segelintir orang yang memakai ritual mekalantigi ini dalam 

prosesi pernikahan keluarganya. Salah satunya yang dilakukan oleh Bupati 

Mamuju ketika melangsungkan pernikahan anaknya. Ritual mekalantigi ini 

di pakai semata-mata untuk memperkenalkan dan mempertahankan 

eksistensi adat dan tradisi kerajaan Mamuju itu sendiri. Dalam kegiatan 

tersebut juga di hadiri oleh maradika/Raja Mamuju.  

b. Prosesi pelaksanaan ritual mekalantigi ini dimulai dari proses pemandian 

mempelai wanita yang dilakukan oleh seseorang yang dipercaya 
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memahami setiap prosesnya sampai pada pelaksanaan mekalantigi itu 

sendiri. 

c. Makna Filosofisnya dapat dilihat dari berbagai perlengkapan atau 

peralatan yang digunakan dalam prosesi ritual mekalantigi. Makna 

filosofis yang dimaksud disini adalah hal-hal yang memiliki maksud dan 

arti tersendiri baik itu dari tindakan maupun dari benda-benda yang 

digunakan di dalam pelaksanaan ritual tersebut. Salah satu contohnya yang 

dapat di jelaskan adalah di depan calon pengantin di letakkan sebuah 

bantal yang sering di tafsirkan sebagai simbol kehormatan. Bantal sering 

di identikkan dengan kepala, yang menjadi titik sentral bagi aktivitas 

manusia. Diharapkan calon pengantin lebih mengenal dan memahami akan 

identitas dirinya sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kehormatan 

dari sang Pencipta. Adapun benda-benda lainnya yang memiliki makna-

makna tertentu yang digunakan dalam ritual ini. 

C.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan dari paparan penjelasan di atas, sehingga dapat dirumuskan 

masalah penelitiannya sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi Ritual mekalantigi dalam prosesi pernikahan 

masyarakat di Kecamatan Kalukku? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan Ritual mekalantigi dalam prosesi pernikahan 

masyarakat di Kecamatan Kalukku ? 

3. Apa makna Filosofis yang terkandung dalam setiap prosesi Ritual mekalantigi 

? 
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D. Kajian Pustaka 

 Untuk menemukan pembahasan dan penulisan penelitian ini, peneliti 

mengupas literatur-literatur dan sebatas pengetahuan peneliti, pembahasan 

mengenai ritual mekalantigi dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Analisis Filosofis) belum banyak 

dibahas sebagai karya ilmiah (skripsi) secara mendalam. Namun, peneliti 

menemukan beberapa literatur yang sedikit banyaknya berkaitan dengan judul 

yang peneliti angkat dan tentunya akan menjadi referensi bagi peneliti. Beberapa 

literatur tersebut antara lain: 

1. Fatmawati Suka dalam skripsinya yang berjudul Adat pernikahan 

Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Studi 

Unsur-unsur Budaya Islam).
11

 dalam skripsi ini sudah menjelaskan bahwa 

setiap adat pernikahan yang ada disetiap daerah yang salah satunya juga di 

kecamatan Sendana tersebut itu masih sangat kental dengan adat istiadat 

yang sudah berjalan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. 

Dalam penelitian ini juga mengambil nilai-nilai Islam yang terkandung 

dalam setiap proses pelaksanaannya.  

2. Suhardi Rapee dalam skripsinya yang berjudul Nilai-nilai Budaya Pada 

Upacara Mappaccing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba.
12

 Dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwa ritual 

mappaccing yang sama dengan ritual mekalantigi yang ada di suku 

Mamuju merupakan salah satu rangkaian upacara adat yang ada di prosesi 

pernikahan yang tidak boleh tidak terlaksana. Dikarenakan ritual ini 

                                                           
11

Fatmawati Suka, Adat Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, 

Studi Unsur-unsur Budaya Islam, (Makassar:Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2019). 
12

Suhardi Rappe, Nilai-Nilai Budaya pada Upacara Mappaccing di Desa Tibona 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, (Makassar:Fakultas Adab dan Humaniora 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).  
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merupakan ritual yang sangat sakral dalam adat pernikahan karena 

memiliki banyak makna di dalamnya. Salah satunya agar kedua mempelai 

dapat membina keluarganya dengan abadi. Ada beberapa yang menjadi 

pembeda dari penulis sebelumnya selain dari tempat penelitian yang jauh 

berbeda, perbedaan lainnya yaitu salah satu titik fokus pembahasa yakni 

pada penulis ini menjelaskan dan membahas tentang nilai-nilai budayanya 

berbeda dengan penelitian penulis saat ini yang lebih memfokuskan pada 

makna filosofisnya. 

3. Nurul Qalbi dalam skripsinya yang berjudul Adat Pernikahan di 

Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa 

(Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal).
13

 Dalam skripsi ini penulis 

menyatakan bahwa Menjelang hari pernikahan biasanya diaksanakan 

malam paccing yang memiiki artinya malam mensucikan atau 

membersihkan diri dengan meletakkan daun pacar/parucangga ke tangan 

calon mempelai. Orang-orang yang diminta meletakkan daun pacar 

tersebut merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang 

baik serta memiliki rumah tangga yang langgeng dan bahagia. Malam 

mapaccing dilakukan menjelang upacara pernikahan dan dilaksanakan di 

rumah masing-masing calon mempelai. Acara ini merupakan suatu 

rangkaian acara yang sakral yang di hadiri oleh seluruh keluarga besar 

serta tamu undangan.  

Berdasarkan skripsi yang menjadi rujukan diatas mempunyai perbedaan 

dengan penelitian penulis antara lain dari segi tempat pelaksanaan penelitian, 

kemudian skripsi di atas dalam penelitiannya ada yang berfokus pada nilai-nilai 

                                                           
13

Nurul Qalbi, Adat Pernikahan di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa, Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal, (Makassar:Fakultas Adab dan 

Humaniora Universitas Islan Negeri Alauddin Makassar, 2019). 
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budaya Islam dan juga budaya lokal dalam tradisi maupun ritual dalam 

pernikahan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada ritual mekalantigi dalam 

prosesi pernikahan masyarakat Mamuju dalam analisis Filosofis untuk 

mengetahui makna-makna filosofis yang terkandung dalam ritual mekalantigi 

tersebut.    

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 

a. Untuk mengetahui latar belakang dari Ritual mekalantigi dalam prosesi 

pernikahan masyarakat di Kecamatan Kalukku. 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Ritual mekalantigi dalam prosesi 

pernikahan masyarakat di Kecamatan Kalukku. 

c. Untuk mengetahui makna Filosofis yang terkandung dalam setiap prosesi 

Ritual mekalantigi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis, Penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi pengetahuan 

baru dalam dunia Akademis, khususnya dalam wilayah UIN Alauddin 

Makassar mengenai ritual mekalantigi dalam prosesi pernikahan 

masyarakat di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 

(Analisis Filosofis), serta menambah wawasan dan menjadi referensi baru 

bagi Mahasiswa dan masyarakat luas yang membaca hasil penelitian ini. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian 

pembelajaran mengenai ritual mekalantigi dalam prosesi pernikahan 

masyarakat di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 

(Analisis Filosofis). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Ritual 

Riual sebagai kata sifat merupakan kata yang sering dihubungkan dengan 

upacara keagamaan, seperti kelahiran, kematian dan juga pernikahan dengan 

tujuan menunjukkan diri kepada kesakralan agar diperlakukan secara khusus.
14

 

Dalam pengertian yang lainnya, ritual merupakan suatu tindakan yang selalu 

melibatkan agama di dalamnya kemudian di mantapkan oleh tradisi. Kemudian 

ritual dalam makna simboliknya menggambarkan berbagai macam upaya 

manusia dalam menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan diluar kekuatan 

manusia, baik itu yang bersifat roh nenek moyang, makhluk halus, Tuhan serta 

berbagai kekuatan magis lainnya.
15

 

Menurut Evadila berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hadi, yang 

mengatakan bahwa ritual merupakan suatu upacara atau perayaan yang  

berhubungan erat dengan kepercayaan atau agama yang ditandai dengan sifat 

khusus, sehingga menimbulkan rasa hormat kepada leluhur dalam pengalaman 

yang suci.
16

 Upacara ritual juga merupakan salah satu bagian dari kebudayaan 

yang ada di suatu daerah. Di dalamnya  terdapat banyak nilai-nilai budaya. 

Melalui upacara yang seperti ini, manusia bisa dengan mudahnya 

mengekspresikan apa yang menjadi keinginan didalam pikiran mereka. Dengan 

                                                           
14

Bustanul Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95. 

15
Raodah, Makna Simbolis Tradisi Mappaoli Banua Pada Masyarakat Banua Kaiyang 

Mosso Provinsi Sulawesi Barat, jurnal Patarjla, No. 3, (2015, h. 366).  

16
Evadila Mardiah Okta Dini, Ritual Pengobatan Bonglai Kuning di Talang Perigi 

Indragili Hulu, Jurnal Koba, No. 1, (2016, h. 25). 
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mempelajari upacara ritual ini dapat diketahui mengenai nilai-nilai yang ada 

dalam ritual tersebut. 

Adapun dalam tradisi masyarakat jawa yang mengatakan bahwa ritual 

merupakan sebuah ekspresi kepercayaan keagamaan yang sangat rutin 

dilakukan. Selain itu, ritual juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial (sosial 

control), yang menurut para ahli antropologi ritual agama pada dasarnya 

memiliki tujuan untuk memperkuat tradisi ikatan sosial antar sesama individu.
17

  

Pelaksanaan ritual diciptakan agar dapat mengembalikan keharmonisan 

masyarakat dari tekanan-tekanan sosial. Terkait dengan ini, ritual terbagi ke 

dalam dua kategori, yaitu ritual krisis hidup dan ritual (adanya) gangguan. 

Pertama yang berhubungan dengan krisis hidup manusia, terutama ketika masuk 

pada siklus peralihan dan yang kedua digelar ketika seseorang atau individu 

menghadapi gangguan. Akhirnya, ritual dilakukan sebagai negosiasi kepada roh 

agar tidak mengganggu hidup dan aktivitas manusia.
18

 

Ritual dijadikan media yang bisa membantu mengatasi persoalan hidupnya, 

memberi ketenangan psikologis, sekaligus pengharapan rezeki yang melimpah. 

Ritual juga dikenal dengan istilah ritus. Ritus ini dilaksanakan dengan 

maksud agar lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, agar mendapatkan 

keberkahan ataupun reseki yang banyak dari suatu pekerjaan. Ritual ini 

dimaksudkan untuk meminta perlindungan dan pengampunan dari dosa. Ritual 

juga dimaksudkan sebagai kontrol sosial yang bermaksud untuk mengontrol 

perilaku individu. Ini dimaksudkan untuk mengontrol dengan cara 

                                                           

17
Mohammad Takdir Ilahi, Kearifan Ritual Jodangan Dalam Tradisi Islam Nusantara di 

Goa Cerme, Jurnal Kebudayaan Islam, No. 1, (2017, h. 48).  

18
Aldi Azhar, Representasi nilai-nilai Budaya lokal Lambang Daerah kabupaten 

Polewali Mandar,(Makassar:UIN Alauddin Makassar,2017), h. 12. 
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mempertahankan kebiasaan, perilaku, perasaan dan juga nilai-nilai yang ada 

dalam kelompok demi komunitas secara keselruhan.   

Berdasarkan berbagai pengertian dan pandangan para ahli di atas mengenai 

ritual, dapat disimpulkan bahwa ritual merupakan rangkaian perbuatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai simbolis tersendiri. Hal ini kemudian 

dijadikan sebagai tradisi dalam masyarakat, termasuk pada golongan agama dan 

ritual yang dapat memenuhi kewajiban dalam agama, cita-cita serta memperkuat 

ikatan sosial antar masyarakat.  

B. Pengertian Makna Simbolik 

Simbolisasi menjadi alat dan tujuan bagi kebutuhan hidup manusia. Hanya 

saja sebuah simbol tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh bahasa karena 

simbol “berkaki dua”, sebuah kaki berakar dalam bahasa, dan kaki lain dalam 

kehidupan manusia sehingga simbol tidak pernah dijelaskan secara tuntas.
19

 

Dalam berbagai upacara pernikahan ataupun upacara adat lainnya yang ada pada 

setiap suku di Indonesia pasti memiliki berbagai macam simbol-simbol yang 

ikut dalam upacara tersebut. Diantara berbagai macam simbol-simbol tersebut 

terdapat makna yang terkandung di dalamnya.  

Kata simbol berasal dari kata Yunani Simbolon yang berarti tanda atau ciri 

yang memberitahu sesuatu hal kepada seseorang. Secara Ontologis, simbol 

dimaknai menyangkut kehidupan manusia sehari-hari, dimensi horizontal, dan 

juga simbol dimaknai sebagai dasar keyakinan yang transenden pada dimensi 

vertikal. Simbol mempunyai makna dalam kebudayaan manusia karena 

berfungsi sebagai pangkal titik tolak “penangkapan” manusia, yang lebih luas 

dari pemikiran serta tindakan. Simbol sering digunakan dalam kehidupan 

kebudayaan manusia, maka perlu interpretasi yang memerlukan pemahaman.  

                                                           

19
Agustianto A., Makna Simbol dalam Kehidupan Manusia. Jurna Ilmu Budaya vo. 8 No. 

1, 2011. h. 6. 
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Dalam pengertian yang lainnya, simbol merupakan suatu hal atau peristiwa 

apapun yang mengacu pada sesuatu.
20

  

Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, akan tetapi simbol memiliki 

makna yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan pemaknaan akan nilai-nilai 

yang di wakilinya. Simbol ini juga dapat digunakan untuk keperluan apa saja. 

Bentuk simbol juga tidak hanya berupa benda-benda yang dapat dilihat oleh 

mata, melainkan juga dapat melalui gerakan serta ucapan dalam suatu acara atau 

upacara yang memiliki makna atau fungsi tertentu.    

Setiap simbol pasti mempunyai makna, pemberian makna ini merupakan 

proses yang begitu aktif, karena makna diciptakan dengan kerjasama diantara 

sumber dan penerima, pembicara dan pendengar, penulis serta pembaca. Dengan 

adanya interaksi antar manusia dalam suatu kelompok budaya maka terbentuklah 

simbol-simbol yang memiliki makna.
21

    

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa simbol 

merupakan suatu tanda yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya 

yang dapat berhubungan dengan suatu tindakan seperti ritual dan upacara-

upacara adat lainnya. 

C. Pernikahan dalam Islam  

1. Pengertian pernikahan  

Manusia yang merupakan makhluk sosial yang memiliki adab, menjadikan 

makna hidup berdampingan sebagai suami istri dalam sebuah pernikahan yang 

kemudian diikat oleh hukum yang membuatnya menjadi sah dan memiliki 

sebuah tanggung jawab. 

                                                           

20
Alex Subor, Semiotika Komunikasi (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 177. 

21
Muhammad Amrullah, Representasi Makna Simbolik dalam Ritual Perahu Tradisional 

Sandeq Suku Mandar di Sulawesi Barat, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Hasanuddin, 2015), h. 37.  
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Menurut bahasa pernikahan berasal dari kata nikah yang artinya 

berkumpul atau bergabung. Adapun menurut istilah, Syara‟ yaitu akad yang 

memiliki arti ketetapan hukum yang menghalalkan hubungan antara laki-laki 

dan perempuan dengan ucapan di akad nikah.
22

 

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting selain untuk memenuhi 

hasrat seksual seseorang, tetapi juga dengan pernikahan seseorang dapat 

melanjutkan keturunan atas dasar cinta yang halal dan juga melanjutkan 

hubungan yang erat antar keluarga, antar suku bahkan sampai pada antar 

negara.
23

 

Adapun pernikahan dalam segi agama Islam, syarat sah dalam pernikahan 

merupakan hal yang sangat penting terdapat juga dalam hal menentukan sejak 

kapan laki-laki dan wanita itu dihalalkan untuk melakukan hal seksual sehingga 

terbebas dari perbuatan perzinaan. Zina merupakan salah satu perbuatan yang 

sangat kotor dan dapat merusak kehidupan yang dijalani manusia. Dalam agama 

Islam, zina merupakan perbuatan yang berdampak pada dosa besar yang menjadi 

urusan dengan Tuhan di kemudian hari. 

Pernikahan merupakan suatu ikatan yaitu janji setia antara suami dan istri 

yang memiliki tanggung jawab didalamnya. Adapun janji setia ini merupakan 

satu hal yang sangat sakral untuk diucapkan oleh siapapun. Dalam pandangan 

lain, pernikahan merupakan bagian yang tak pernah terlepas dari kebudayaan 

suatu daerah dengan adat masyarakat. Sehingga menurut Gani, pembaran ini 

sering disebutkan dengan istilah Adan bersandikan Syara‟ Syara‟ bersandikan 

dengan Kitabullah (Al-Qur‟an). 

                                                           

22
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 8. 

23
Abdul Halik Mone, “Akkorongtigi”, dalam Adat dan Upacara Perkawinan Suku 

Makassar, (Makassar: t.p., 2009), h. 1.  
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Menurut hukum islam, pernikahan merupakan suatu kegiatan akad untuk 

menghalalkan hubungan serius antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan 

untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang didalamnya sudah 

terdapat rasa kasih sayang dengan cara yang di ridhai oleh Alla swt.
24

 

Menurut pandangan islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang 

sangat suci dikarenakan dua insan yang berlainan jenis yang dapat hidup 

bersama dengan restu agama, kerabat dan juga masyarakat setempat. Akad nikah 

menurut agama islam dilangungkan secara sederhana yang terdiri dari dua 

kalimat “Ijab dan Qabul”. Akad nikah ini bukan hanya perjanjian antara kedua 

mempelai, melaikan juga merupakan perjanjian antara makhluk dengan Al-

Khaliq. 

Dalam pengertiannya, terdapat beberapa pandangan para ahli mengenai 

pernikahan. Antara lain: 

a. Bachtiar berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu wadah yang 

menjadi tempat bertemunya dua insan dalam nuansa kehidupan yang 

baru yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Di dalamnya 

pun terdapat beberapa kewajiban yang sangat penting untuk di 

laksanakan oleh kedua pihak untuk mendapatkan kehidupan yang 

sangat layak, penuh kebahagiaan dan juga memperoleh keturunan. 

Pernikahan yang dimaksud tersebut ialah pernikahan yang 

memiliki ikatan yang kuat serta didasari oleh perasaan cinta dan kasih 

sayang yang sangat besar oleh masing-masing pihak dalam menjalani 

kehidupan berumah tangga.
25

  

                                                           

24
Abd Djamali, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 14.  

25
Bachtiar, A. Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia! (Yogyakarta:Saujana, 2004), h. 

3 
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b. Pengertian pernikahan merupakan suatu kelembagaan sosial yang 

telah diakui di setiap unsur kebudayaan atau masyarakat. Pernikahan 

juga merupakan bentuk hidup bersama yang selamanya dan penuh 

dengan kasih sayang antara seorang laki-laki dan juga perempuan 

yang telah diakui oleh persatuan pemimpin adat.
26

 

c. Eoh menjelaskan kembali berdasarkan pendapat dari wirjono 

prodjodikoro berpendapat bahwa pernikahan merupakan masa hidup 

bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah 

memenuhi syarat-syarat yang telah termasuk dalam peraturan tersebut 

baik itu aturan agama maupun aturan hukum.
27

 

2. Tujuan Pernikahan 

Terdapat beberapa tujuan dari dilaksanakannya pernikahan 

diantaranya:  

a. Tujuan dilaksanakannya pernikahan menurut hukum nasional ialah 

untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketetapan dari yang maha esa.  

b. Sedangkan berdasarkan dari al-Qur‟an dan juga Hadist, tujuan dari 

pernikahan itu sendiri dalam islam ialah untuk memenuhi tuntutan 

naluri dari hidup manusia yang berhubungan dengan laki-laki dan 

perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai 

dengan ajaran Allah swt. dan juga Rasul-Nya.
28
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c. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturuan. Mendapatkan 

keturunan merupakan tujuan dari umat manusia melalui pernikahan 

agar dapat menjaga generasi umat Islam.  

d. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dengan adanya 

pernikahan, maka seseorang dapat terhindar dari yang namanya 

perbuatan zina.  

e. Untuk menciptakan rasa kasih sayang agar dapat saling membantu dan 

melengkapi sehingga masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya dalam saling membantu dan mencapai keejahteraan 

spiritual dan juga materi. 

f. Untuk melaksanakan ibadah. Pernikahan merupakan sebuah ibadah, 

yang dimana pernikahan ini menjadi sebuah sarana untuk selalu 

mengingat Allah swt.  

Berdasarkan berbagai macam definisi atau pandangan-pandangan dari para 

ahli mengenai pernikahan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan 

suatu ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai 

macam prosesi yang diakui secara sosial yang bertujuan untuk membentuk suatu 

keluarga yang utuh dalam mencapai pelestarian budaya dan kehidupan yang 

lebih baik lagi kedepannya. 

3. Prosesi pernikahan dalam Islam  

Dalam agama Islam, tradisi pernikahan dilaksanakan dengan sangat 

sederhana. Ini dilakukan agar seseorang tidak terjerumus dalam perbuatan zina 

yang dilarang oleh agama. Adapun pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan 

berdasarkan adat masing-masing agama serta kepercayaannya masing-masing.
29
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Pernikahan dalam islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual 

seseorang dalam hal ni yang dimaksudkan adalah suami dan istri secara halal 

dan juga untuk mendapatkan keturunan dalam keadaan saling mencintai serta 

rasa saling sayang antara suami dan juga istri.  

Adapun prosesi pernikahan dalam Islam yang berlandaskan al-Qur‟an dan 

as-Sunnah antara lain: 

a. Khitbah 

Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, hendaknya 

dia meminangnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah wanita 

tersebut telah dipinang oleh orang lain atau belum.
30

  

Pelaksanaan khitbah atau peminangan ini dilakukan oleh seseorang 

yang ingin menikahi seorang wanita baik itu dilakukan secara individu 

ataupun dilakukan dengan perantara dari yang ingin menikahi. 

Peminangan ini digunakan sebagai langkah awal sebelum 

dilangsungkannya perkawian, karena ini merupakan suatu bentuk etika 

yang baik didalam islam ketika seseorang ingin menikahi seorang wanita.  

Adapun khitbah atau peminangan yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki kepada seorang perempuan baik itu dengan cara tertulis ataupun 

secara langsung, dalam meminang seorang wanita hendaknya dengan 

sindiran yang dilakukan dalam meminang itu dapat dilakukan tanpa 

melihat wajahnya dan juga dapat melihat wanita yang hendak di 

pinangnya. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur‟an yang 

terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 235 yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran 

atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. 

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada 

itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, 

kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan 

janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 

'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam 

hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun.
31

 

Ibnu Katsir menjelaskan dari riwayat Imam al-Bukhari mengenai firman-

Nya “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 

sendirian.” Yaitu dengan cara seseorang mengatakan, “Aku bermaksud untuk 

menikah,” atau mengatakan “wanita adalah bagian dari kebutuhanku,”.
32

 

Dalam firman Allah Ta‟ala selanjutnya “Atau kamu menyembunyikan 

(keinginan menikahi mereka) dalam hati kamu.” Maksudnya, atau kalian 

menyembunyikan niat untuk melamar mereka dalam diri kalian. “Allah 

                                                           

31
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mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka.” Yaitu dalam diri kalian, 

lalu Dia menghilangkan dosa dari diri kalian karena perbuatan itu.  

Setelah itu, Dia berfirman “Tetapi janganlah kamu mengadakan janji 

nikah dengan mereka secara rahasia.” Mengenai firman ini, Ali bin Abi Thalhah 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Janganlah engkau mengatakan kepada wanita 

itu, „Aku benar-benar mencintaimu. Berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak 

akan menikah dengan laki-laki lain,‟ serta ungkapan lainnya.” 

Diriwayatkan pula dari Mujahid, “Maksudnya adalah ucapan seorang laki-

laki kepada seorang wanita, „janganlah engkau meninggalkanku, karena aku pasti 

akan menikahimu.‟ Allah swt sangat melarang hal tersebut, tetapi Allah 

menghalalkan lamaran serta ucapan dengan cara yang baik.” Ayat ini bersifat 

umum dan mengcakup semua hal diatas.  

Dapat disimpulkan bahwa dalam mengkhitbah seorang wanita 

diperbolehkan dengan cara sendirian. Namun, harus sesuai dengan cara dan aturan 

yang berlaku dalam agama Islam. Dalam islam juga melarang seorang laki-laki 

memberikan harapan kepada seorang wanita dan juga melarang wanita tersebut 

untuk menerima pinangan dari laki-laki lain.  

b. Akad Nikah 

Akad nikah merupakan suatu bentuk perjanjian yang terjalin antara dua 

pihak yang melangsungkan pernikahan dan dalam bentuk ijab qabul.  

Didalam akad nikah terdapat beberapa syarat, rukun dan kewajiban 

yang harus di penuhi oleh kedua mempelai sehingga pernikahan tersebut 

dapat dianggap sah jika semuanya telah di penuhi. Rukun merupakan 

sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), serta itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, 

seperti membasuh muka untuk Wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, 
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serta adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. 

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk Shalat, atau 

menurut agama islam calon pengantin laki-laki dan perempuan harus 

beragama islam. Adapun syarat dan rukun tersebut diantaranya ialah: 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan  

Syarat dari dua orang yang melaksanakan akad ada dua yaitu; Pertama, 

keduanya harus memiliki keahlian dalam berkomunikasi. Kedua, keduanya 

hendaknya mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain dan juga 

mengerti maksudnya.
33

  

Terdapat pula syarat-syarat tersendiri antara suami dan istri, yaitu: 

a. Syarat-syarat untuk suami yaitu: bukan termasuk mahram dari calon 

istri, tidak terpaksa atau dengan kata lain termasuk kemauan sendiri 

melaksanakan pernikahan, telah mencapai usia yang pantas dan 

layak untuk melaksanakan pernikahan serta tidak sedang ihram.  

b. Syarat-syarat untuk istri yaitu: tidak ada halangan syara‟ yaitu tidak 

sedang bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah, 

telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melaksanakan 

pernikahan dan juga tidak sedang berihram.    

2. Adanya rasa saling mencintai antara kedua mempelai 

Maksud dari kalimat ini ialah tidak adanya keterpaksaan antara kedua 

mempelai yang ingin menikah. Keduanya harus memiliki rasa saling 

mencintai dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun.  

3. Adanya izin dari wali kedua mempelai 
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Kedua mempelai sebelum melaksanakan pernikahan harus 

mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai. 

Izin tersebut sama halnya dimaksudkan dengan restu, jika kedua mempelai 

tidak mendapatkan restu, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. 

Adanya wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang hanya di 

tetapkan bagi pihak mempelai perempuan. Adapun kriteria untuk menjadi 

wali nikah yaitu: 

a. Beragama Islam,  

b. Baligh,  

c. Berakal, 

d. Merdeka, 

e. Laki-laki, 

f. Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak 

terlibat dalam dosa kecil serta tetap memperlihatkan perilaku 

murah senyum dan juga sopan santun. 

g. Tidak sedang melaksanakan Ihram/Umrah 

4. Adanya saksi-saksi (2 orang) 

Adanya saksi dalam proses pernikahan merupakan suatu bentuk 

keharusan.
34

 Jika tidak terdapat dua orang saksi, maka pernikahan tersebut 

dinyatakan batal karena saksi merupakan bagian dari rukun pernikahan. 

Adapun kriteria untuk menjadi saksi-saksi tersebut ialah: 

a. Harus beragama islam, 

b. Berakal, 

c. Baliq, 
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d. Kuat ingatannya, 

e. Berakhlak baik, 

f. Tidak sedang menjadi wali  

g. Harus seorang laki-laki serta  

h. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab Kabul.  

5. Adanya mahar pernikahan 

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada 

calon mempelai perempiannya, baik dalam bentuk barang atau jasa yang 

tidak bertentangan dengan hukum islam. 

Adanya mahar dalam pernikahan merupakan bagian dari prinsip yang 

terdapat pada hukum perkawinan. Mahar tersebut dijelaskan sebagai hal 

yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada seorang 

wanita pada saat ingin melangsungkan sebuah pernikahan. 

Adanya mahar ini ditegaskan dalam al-Qur‟an dalam QS. An-Nisa/4:4 

yang berbunyi: 

                             

          

Terjemahnya: 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya.
35
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 Ibnu Katsir meriwayatkan dalam firman Allah swt. “Berikanlah mas 

kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan 

penuh kerelaan.” Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas adalah 

mahar.
36

 Muhammad bin Ishaq berkata dari Aisyah, adalah kewajiban. Ibnu Zaid 

berkata dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib, ia berkata, “Janganlah 

engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya.” Kandungan 

pembicaraan mereka itu adalah, bahwa seorang laki-laki wajib  menyerahkan 

mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. Sebagaimana 

ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu 

pula kewajiban ia memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan. Dan 

jika istrinya secara suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah 

disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan sesuatu 

yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang ingin dinikahinya dan 

juga merupakan syarat dalam pernikahan. Pemberian mahar ini harus dalam 

keadaan rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.  

6. Adanya penghulu 

Penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang sebagai pencatat nikah 

yang mendapatkan tugas, tanggungjawab, wewenang sertah hak secara penuh 

oleh kementrian agama ataupun pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah dan 

rujuk menurut agama islam serta kegiatan ke penghuluan.
37

 Adanya penghulu 

merupakan hal yang penting dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan penghulu 
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merupakan orang yang menikahkan kedua calon mempelai yang akan 

melaksanakan pernikahan. 

7. Pembacaan ijab qabul 

Pernikahan atau perkawinan diharuskan diawali dengan adanya ijab qabul. 

Pembacaan ijab qabul, ini merupakan hal yang penting dalam proses 

pernikahan. Pada pelaksanaannya, ijab qabul harus dilakukan dengan cara 

berturut-turut tanpa adanya jeda. Pembacaan ijab qabul ini dilakukan dengan 

menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melaksanakan 

akad, penerima akad serta yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut. 

Adapun syarat-syarat dari pembacaan ijab qabul ialah: 

a. Terdapat pernyataan dari wali nikah. 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. 

c. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

d. Antara ijab dan qabul itu bersambungan.
38

 

e. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang melaksanakan 

Ihram haji ataupun umrah. 

 

8. Adanya Khutbah Nikah 

Khutbah merupakan sebuah pesan atau nasehat keagamaan yang 

disampaikan secara langsung didepan para undangan ketika 

dilangsungkannya sebuah pernikahan dengan menggunakan bahasa yang 

dapat di percayai dan alasan-alasan yang kuat yang dapat memberikan 

pengaruh kepada para pendengarnya.
39

 Pemberian khutbah nikah ini 

dilakukan sebelum akad nikah berlangsung. Khutbah nikah diberikan oleh 
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pemangku agama atau tokoh agama, didalamnya berisi tentang semua hal 

yang berhubungan dengan pernikahan. 

Mengenai rukun dan syarat nikah tersebut, terdapat berbagai perbedaan 

pendapat diantara para ulama. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus 

ada dalam suatu perkawinan atau pernikahan adalah akad nikah, wali dari 

mempelai perempuan, saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah serta mahar atau 

biasa disebut dengan mas kawin. 

c. Walimah 

Walimah (pesta pernikahan) diselenggarakan dengan sesederhana mungkin 

setelah akad nikah selesai di laksanakan. Walimah ini merupakan sebuah pesta 

yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengumpulkan saudara, teman 

dbahkan kerabat dengan niata untuk dapat memberikan do‟a dan juga restu kepada 

seseorang.  

Walimah ini memiliki arti dimasyarakat sebagai bentuk peresmian dari 

perkawinan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada orang-orang sekitar 

bahwa telah terjadi pernikahan atau perkawinan yang resmi dan turut memberikan 

rasa syukur kepada kedua mempelai.
40

 

Dalam kegiatan walimah ini, disajikan berbagai hidangan yang diberikan 

kepada para undangan sebagai bentuk terima kasih. Selain itu, ditampilkan juga 

berbagai hiburan agar para undangan yang hadir tidak merasa bosan selama 

menghadiri acara pernikahan. 

4. Tujuan “mapaccing” sebelum acara pernikahan 

Dalam suku Bugis terdapat satu upacara yang hampir mirip dengan ritual 

“mekalantigi” yang ada di Mamuju, upacara tersebut di beri nama “mapacci”. 

Dalam sejarahnya mapacci ini dahulunya dilaksanakan pertama kali oleh para 
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raja-raja Bone yang akan melangsungkan pernikahan. Upacara ini dilaksanakan 

pada malam hari  sebeum pelaksanaan akad nikah.  

Menurut masyarakat Bugis upacara mapacci ini menjadi syarat yang wajib 

dilakukan oleh mempelai perempuan. Karena pada dasarnya dalam bahasa bugis, 

pacci memiliki arti yaitu bersih. Dengan demikian upacara mapacci ini memiliki 

makna kebersihan yang dilakukan oleh kedua pihak. Sebelum dimulainya acara 

pernikahan mempelai perempuan diharapkan sudah dalam keadaan bersih 

sebelum melangsungkan pernikahan melalui upacara mapacci itu sendiri.
41

  

Adapun pada pengertian lain baik calon mempelai laki-laki maupun 

perempuan dianggap masih bersih dan suci, sehingga bagi calon mempelai yang 

sudah berstatus janda atau duda, tidak ada lagi acara mapacci dalam prosesi 

pernikahannya.
42

 

Begitupun dengan ritual yang ada di Kecamatan Kalukku, pelaksanaan 

ritual Mekalantigi juga dilaksanakan sebelum hari pernikahan tepatnya dimalam 

hari sebelum akad nikah. Tetapi ada juga yang melaksanakan ritual tersebut di 

pagi hari bersamaan dengan kegiatan yang lainnya yaitu Barasanji sebelum akad 

nikah di laksanakan.  

Di zaman dahulu, sebelum masyarakat Mamuju mengenal agama Islam, 

tujuan dari mekalantigi sebenarnya adalah untuk mensucikan diri atau meminta 

keberkahan dari orang yang dianggap suci (dalam hal ini yang dimaksud adalah 

Raja dan keturunannya). Namun, seiring perkembangan zaman setelah masyarakat 

mengenal agama Islam, ritual mekalantigi tetap dilaksanakan tetapi masyarakat 
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kini mempercayai bahwa proses ritual ini merupakan bagian dari do‟a yang 

terkandung sebagaimana makna dalam benda-benda yang digunakan seperti 

bantal yang didentikkan dengan simbol kehormatan, sarung sutera yang identik  

dengan sikap istiqomah atau ketekunan, daun pisang yang identik dengan tujuan 

pernikahan yaitu melahirkan dan mempunyai keturunan, daun pacar yang identik 

dengan kebersihan, gula merah dan kelapa muda yang identik dengan saling 

melengkapi serta lilin yang terbuat dari kemiri yang identik dengan saling tolong 

menolong dalam kehidupan rumah tangga. Masyarakat tetap melestarikan budaya-

budaya tersebut karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.
43

  

Tujuan dari dilakukannya ritual Mekalantigi ini sebelum acara pernikahan 

ialah dengan alasan jika seorang mempelai melangsungkan pernikahan tanpa 

melalui prosesi ritual Mekalantigi maka mempelai tersebut akan dinyatakan rusak 

atau tidak lagi suci oleh sebagian masyarakat, karena maksud dari ritual 

Mekalantigi ini untuk membersihkan diri sehingga orang yang tidak 

melaksanakannya dianggap tidak bersih karena tidak melaksanakan semua ritual 

yang telah di yakini sangat sakral oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap 

mempelai di wajibkan untuk mengikuti segala ritual yang ada karena setiap ritual 

yang dilaksanakan mempunyai makna yang berkaitan dengan kehidupan rumah 

tangganya. Ini merupakan tujuan dari pandangan orang tua terdahulu yang sampai 

saat ini masih di pegang teguh oleh sebagian masyarakat Mamuju.
44

  Maksud lain 

dari dilaksanakannya proses ritual Mekalantigi ini ialah untuk mendatangkan 

rezeki yang baik bagi kehidupan calon mempelai dalam mengarungi bahterai 

rumah tangganya dan mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi. 

D. Hubungan antara Agama dan Ritual 
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Agama merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri dari kepercayaan dan 

praktik yang berhubungan dengan sesuatu yang suci sehingga dapat 

mempersatukan semua orang yang beriman kedalam suatu kelompok yang 

dinamakan umat.  

Agama berasal dari bahasa sangsekerta yaitu A yang berarti tidak dan Gama 

artinya  kacau, jadi arti dari agama itu sendiri ialah tidak kacau. Oleh karena itu 

agama isinya tidak akan kacau dan dianggap satu kepercayaan bagi masing-

masing penganutnya. Agama sendiri mengajarkan penganutnya mengenai cara 

hubungan dengan Tuhan dan hakekat mengenai maksud dari segala sesuatu yang 

dicari.
45

 

Ritual ialah suatu tindakan yang didalamnya mengaitkan dengan agama 

yang kemudian diperkuat dengan tradisi. Ritual dilaksanakan semata-mata untuk 

menguatkan agtradisi sosial dan individu dan juga kelompok. Ritual juga diartikan 

sebagai suatu tindakan kebiasaan dari cerita rakyat secara turun temurun yang 

tujuannya untuk mennjukkan suatu keanggotaan dalam kelompok.
46

 Menurut 

Hadi, ritual merupakan suatu upacara atau perayaan yan berhubungan erat dengan 

kepercayaan atau agama yang ditandai dengan sifat khusus, sehingga 

menimbulkan rasa hormat kepada leluhur dalam pengalaman yang suci.
47

 

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agama 

dan ritual mempunyai hubungan yang sangat erat karena ritual dilaksanakan oleh 

para tokoh agama dan didalamnya tidak melenceng dari ajaran agama. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif yang dimana penelitian 

ini lebih menggunakan data deskriptif yang berupa kalimat-kalimat tertulis 

ataupun dari lisan orang-orang yang dapat dengan mudah diamati secara 

langsung dilokasi penelitian. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

yang berhubungan dengan apa yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa macam pendekatan diantaranya: 

1. Pendekatan Filosofis 

Filsafat menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang dalam hal ini berusaha 

untuk mencari berbagai sebab sedalam-dalamnya hingga mencapai ke akar 

permasalahan berdasarkan akal.
48

 Pendekatan ini diambil oleh penulis dengan 

tujuan untuk menghimpun berbagai data yang diperoleh dari masyarakat untuk 

mengetahui apa saja makna filosofis yang terkandung dalam setiap proses 

pelaksanaan ritual “mekalantigi” di dalam adat pernikahan masyarakat di 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 

2. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan fenomenologis ini penulis gunakan untuk memahami situasi 

masyarakat di Kecamatan Kalukku dan memperoleh data konkrit mengenai 

seluk beluk dari ritual “mekalantigi” dalam prosesi pernikahan masyarakat 
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Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Analisis Filosofis).
49

 

Fenomenologi selalu berfokus pada sesuatu yang terlihat serta lebih menyeluruh 

dengan cara mengamati suatu wujud dari berbagai sudut pandang.
50

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian terletak di wilayah Kecamatan Kalukku yang bertempat di 

Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak informasi 

mengenai hal yang akan di teliti di tempat tersebut oleh masyarakat yang 

memahami betul mengenai hal tersebut. 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data perimer ini merupakan data yang ditemukan langsung dari lapangan 

yang kemudian diolah.
51

 Data-data ini diperoleh oleh peneliti melalui jalur 

wawancara dan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Adapun dalam 

pemilihan informan ini dilakukan dengan teknik proposive sampling agar 

informan yang dipilih sesuai dengan ketetapan sebelumnya.
52

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung dari hasil yang di temukan di 

lapangan. Data ini di peroleh dari tambahan referensi yang di dapat di buku-buku 

yang terkait dengan apa yang di teliti. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam upaya mengumpulkan data, peneliti menempuh hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Metode observasi atau metode pengamatan dalam penelitian ini, peneliti tidak 

terlibat langsung dalam proses pelaksaan ritual. Karena yang bisa terlibat 

langsung dalam kegiatan ritual “mekalantigi” ini hanyalah orang-orang yang 

sudah memiliki kualitas dalam hal ini. Dengan demikian metode ini merupakan 

metode yang hanya mengamati melalui panca indra mata yang di bantu dengan 

panca indra yang lain.
53

 Dalam artian yang lain, observasi ini disebut sebagai 

metode yang mengumpulkan data-data melalui cara merangkai dan mencatat 

secara tersusun dari apa yang di teliti.
54

 

2. Wawancara 

Metode wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung 

dengan seorang informan yang akan di wawancarai mengenai hal yang di teliti, 

sehingga dalam hal ini diperlukan juga alat perekam sebagai pelengkapnya. 

Pertanyaan yang di ajukan sangat penting untuk mendapat pendapat, pemikiran 

serta serta bagaimana perasaan seseorang mengenai suatu peristiwa baik itu fakta 

ataupun realita.
55

 Metode ini digunakan sebagai tekhnik untuk mengumpulkan 

data jika ingin mengetahui hal-hal penting dari para responden.
56
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3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah  berita-berita,dan foto hasil 

dari penelitian ini. Serta data atau dokumen-dokumen pribadi yang terkait, seperti 

buku adat yang menjelaskan tentang tradisi yang ada di Mamuju. 

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan  

mengumpulkan  semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini  

sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak yang terkait agar keabsahan 

dan kemungkinan dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. 

F. Instrument Penelitian 

Yang menjadi instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu 

sendiri, karena penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Dan posisi peneliti 

dalam instrument penelitian ini adalah sebagai pengamat. Peneliti juga harus 

mempersiapkan beberapa alat bantu yang digunakan dalam proses penelitian, 

diantaranya: 

1. Format wawancara, format ini berisi berbagai pertanyaan yang akan di 

tanyakan kepada narasumber di lokasi penelitian.  

2. Alat tulis seperti buku dan pulpen, alat ini digunakan untuk mencatat semua 

informasi yang di dapatkan dari narasumber. 

3. Alat perekam, alat ini digunakan untuk merekam setiap apa yang di ucapkan 

oleh informan. 

4. Camera Handpone, alat ini digunakan untuk mengambil gambar di setiap 

proses pelaksanaan ritual tersebut. 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data berlangsung secara terus menerus selama penelitian ini 

berlangsung, melalui analisis catatan lapangan, transkrip wawancara dan studi 

dokumen.Adapun meode yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu: 
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1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data dengan cara merangkum, dan 

memilih hal-hal yang penting untuk menentukan tema dan pola dari apa yang 

telah di dapatkan. Sehingga, apa yang telah di reduksi tersebut akan 

memberikan data yang lebih jelas untuk mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian data (Data Display), yaitu menguraikan secara singkat apa yang 

dianggap penting dari data-data yang telah di kumpulkan. 

3. Conclusion Drawing/Verification, yaitu proses penarikan kesimpulan dari data-

data yang dianggap penting pada metode sebelumnya.  

Teknik analisis data memiliki tujuan untuk menjelaskan data yang telah di 

peroleh oleh peneliti.Analisi data yang peneliti gunakan adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan usaha yang dilakukan dengan cara 

malakukan penyusunan data, pemilihan data serta mencari sesuatu yang penting 

dan apa yang di pelajari.
57
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Gambar 1: Peta Wilayah Kecamatan Kalukku   

1. Kondisi Geografis Daerah 

Kecamatan Kalukku memiliki wilayah seluas 452,65 km yang secara 

administrasi terbagi kedalam 14 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan 

wilayah paling luas adalah Kelurahan Belang-Belang dengan luas wilayah 

87,7 km atau 1,38 persen dari luas Kecamatan Kalukku. Sementara itu, 

desa/kelurahan yang paling sempit wilayahnya adalah Kelurahan Kalukku 
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Barat dengan luas 10,41 km atau 2,30 persen dari luas wilayah Kecamatan 

Kalukku. 

Ibukota Kecamatan Kalukku berada di Kelurahan Kalukku. Adapun 

desa/kelurahan yang terletak paling jauh dari ibukota Kecamatan Kalukku 

adalah Desa Keang, yaitu 24 km2. Jumlah penduduk Kecamatan Kalukku 

berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 adalah 59.108 jiwa yang terdiri 

atas 30.368 jiwa penduduk laki-laki dan 28.740 jiwa penduduk perempuan.  

Kepadatan penduduk di Kecamatan Kalukku pada tahun 2020 mencapai 

131 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,65 

orang. Kepadatan penduduk di 14 desa/kelurahan cukup beragam dengan 

kepadatan peduduk tertinggi terjadi di Kelurahan Kalukku dengan jumlah 642 

jiwa/km2dan jumlah penduduk terendah terjadi di Desa Guliling sebesar 32 

jiwa/km2.  

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Kalukku memiliki batas-

batas: 

- Utara (Kecamatan Papalang); 

- Selatan (Kecamatan Bonehau); 

- Barat (Selat Makassar); 

- Timur (Kecamatan Bonehau). 

2. Keadaan Penduduk 

Pasca pemekaran, penduduk di Kecamatan Kalukku mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun berdasarkan data BPS Kecamatan Kalukku 

dalam angka tahun 2020 bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kalukku 2020 

adalah 59.108 jiwa ( terdiri dari 30.368 jiwa laki-laki dan 28.740 jiwa 

perempuan denga rasio 105.66). 
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Dengan rata-rata setiap rumah tangga mempunyai 7 anggota, serta dengan 

kepadatan penduduk 8,567 serta pada: 

- Tahun 2020 adalah 59.108 jiwa 

- Tahun 2019 adalah 59.088 jiwa 

- Tahun 2018 adalah 59.085 jiwa 

- Tahun 2017 adalah 59.071 jiwa 

- Tahun 2016 adalah 59.059 jiwa 

- Tahun 2015 adalah 59.050 jiwa 

Pada tahun 2020 dan 2015 merupakan pasca pemekaran Kecamatan. 

Disini banyaknya perkembangan penduduk yang berkembang di 

Kecamatan Kalukku.  

Gambar 2: jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin 

Sumber: Kecamatan Kalukku 
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3. Agama  

Agama merupakan jalan serta pegangan bagi seluruh ummat manusia 

dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan juga sebagai pedoman hidup. 

Oleh karena itu, manusia kemudian dituntut untuk berperilaku sesuai dengan 

ajaran agamanya, masing-masing. Perkembangan pembangunan di bidang 

keagamaan dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing 

agama. Terdapat 107 Masjid, 11 Mushola serta 34 Gereja Protestan di 

Kecamatan Kalukku pada tahun 2020.  

4. Pendidikan  

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah 

tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan 

fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kalukku 

meliputi 16 TK, 57 Sekolah Dasar, 4 Madrasah Ibtidaiyah, 8 Sekolah 

Menengah Pertama, 12 Madrasah Tsanawiyah, 5 Sekolah Menengah Atas, 5 

Sekolah Menengah Kejuruan dan 3 Madrasah Aliyah.   

B. Latar belakang Ritual “mekalantigi” dalam prosesi pernikahan masyarakat 

di Kecamatan Kalukku 

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat komplek dan luas, misalnya 

kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata 

krama. Kebudayaan sudah menjadi bagian dari kehidupan, cenderung memiliki 

perbedaan antara satu suku  dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. 

Masyarakat Indonesia yang heterogen dengan adat istiadat dan juga kebiasaannya 

yang berbeda dan masih dipertahankan sampai  saat ini, termasuk adat 

perkawinan. 
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Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sangat 

diharapkan untuk dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Ini merupakan 

gambaran kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi modal dan landasan 

pembangunan dan pengembangan kebudayaan nasional. Pengembangan 

kebudayaan nasional berarti memelihara, melestarikan, menghidupkan, 

memperkaya, menyebarluaskan dan meningkatkan mutu serta daya guna 

kebudayaan. Manfaat yang dihasilkan dalam kebudayaan itu sendiri adalah untuk 

melangsungkan sebuah kehidupan. 

Adapun budaya yang hingga saat ini di masyarakat Mamuju yang masih 

dilaksanakan pada setiap acara pernikahan atau acara syukuran seperti sunatan 

yaitu Mekalantigi , hal ini dilakukan biasanya mulai malam hari sebelum 

dilaksanakan acara inti keesokan harinya. Sesuai dengan pendapat dari Muh. Iqbal 

yang mengatakan bahwa:  

“Sebelum dilakukan prosesi Mekalantigi ada beberapa prosesi yang 

dilaksanakan terlebih dahulu seperti melakukan proses mandi bersih, 

pembacaan kitab Al-Barzanji, sampai pada proses intinya. Mekalantigi 

ini merupakan salah satu upacara masyarakat Mamuju yang dalam 

pelaksanakaannya menggunakan daun pacar (Lawsania Alba) atau 

dalam masyarakat Mamuju menyebutnya daun Kalantigi, prosesi 

Mekalantigi tak jauh beda dengan prosesi adat Bugis yang dinamakan 

Mappacci dan adat Mandar yang dinamakan Melattigi namun ada 

beberapa perbedaan dari tatacara pelaksanaannya. Mekalantigi 

dipercaya masyarakat Mamuju sebagai acara ritual yang dapat 

mensucikan diri baik itu jiwa dan juga raga dari segala sesuatu 

sebelum mengarungi bahtera rumah tangga dan mendapatkan 

keberkahan.”
58

  

Dimana dalam pelaksanaanya dilakukan oleh 7 (tujuh) orang yang diawali 

oleh Kadi‟ (Pemangku Agama) dan setelah itu Keturunan bangsawan yang di urut 

berdasarkan kadar kabangsawanannya.
59
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Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa 

masyarakat Mamuju yang berada di Kecamatan Kalukku yang mayoritasnya 

bersuku Mamuju masih sangat memegang teguh pada adat istiada yang sudah 

diwariskan secara turun temurun oleh kalangan tua dari zaman kerajaan Mamuju. 

Masyarakat menganggap bahwa adat istiadat yang diwarisi memiliki makna 

tersendiri yang harusnya dijadikan sebagai prinsip hidup dalam menjalani 

kehidupan. Salah satu contoh adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh 

masyarakat setempat ialah proses ritual mekalantigi yang dilalukan menjelang 

akad nikah dalam prosesi pernikahan di Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku.  

Berdasarkan hasil penelitian dan juga penuturan dari salah satu keturunan 

dari Kerajaan Mamuju yaitu Akriadi S.H., yang mengatakan bahwa:  

“Dalam prosesi mekalantigi tidak semua kalangan masyarakat Mamuju 

dapat melaksanakannya. Pada masa kerajaan, masyarakat Mamuju terbagi 

menjadi beberapa kasta, kasta yang paling tinggi ialah mereka yang 

berketurunan bangsawan, setelah itu mereka yang berketurunan biasa (to 

pia‟) yaitu mereka yang tidak pernah terkena perbudakan pada zaman 

kerajaan, dan mereka masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan 

bangsawan Mara‟diah atau bangsawan adat.”
60

  

Setelah itu kasta yang paling bawah ialah mereka yang berketurunan budak. 

Dari penuturan salah satu keturunan raja yang mengatakan bahwa acara 

mekalantigi ini sangat dikecualikan bagi mereka yang berketurunan budak karena 

menurut pendapat masyarakat terdahulu, mereka yang berketurunan budak tidak 

pantas untuk mendapatkan keberkahan melalui ritual mekalantigi tersebut.
61

 

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, ritual Mekalantigi ini 

merupakan ritual yang sangat sakral untuk dilakukan oleh masyarakat Mamuju 

pada zaman kerajaan sehingga pada waktu itu kaum budak sangat dilarang untuk 
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melakukan ritual ini karena dianggap kaum budak tersebut nantinya tidak akan 

mendapatkan keberkahan. 

Menurut Akriadi S.H. yang menjadi salah satu informan dari keturunan 

Kerajaan Mamuju mengatakan bahwa: 

“Dalam sejarahnya, tidak diketahui dengan pasti sejarah awal kapan 

kegiatan Mekalantigi ditetapkan sebagai salah satu unsur adat dan budaya 

sebelum pesta perkawinan atau acara sunatan. Akan tetapi, menurut kabar 

yang berkembang di kalangan generasi tua terdahulu, prosesi Mekalantigi 

telah mereka warisi secara turun-menurun dari nenek moyang pada masa 

kerajaan Mamuju, bahkan sebelum kedatangan berbagai macam agama di 

Sulawesi. Oleh karena itu, kegiatan ini sudah menjadi budaya yang 

mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari ritual perkawinan 

masyarakat Mamuju. Sampai sekarang pun tidak di ketahui sejak kapan 

ritual itu di laksanakan, karena ini menyangkut mengenai persoalan 

kebiasaan atau yang biasa disebut dengan adat setempat.”
62

 

Dari pengamatan peneliti di zaman sekarang mengenai ritual ini, masih 

dapat dijumpai adanya segelintir orang yang memakai ritual “mekalantigi” ini 

dalam prosesi pernikahan keluarganya. Salah satunya yang dilakukan oleh Bupati 

Mamuju ketika melangsungkan pernikahan anaknya. Ritual “mekalantigi” ini di 

pakai semata-mata untuk memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi adat 

dan tradisi kerajaan Mamuju itu sendiri. Dalam kegiatan tersebut juga di hadiri 

oleh “maradika”/Raja Mamuju.  

C. Proses pelaksanaan Ritual “mekalantigi” dalam prosesi pernikahan 

masyarakat di Kecamatan Kalukku 

Dalam adat pernikahan masyarakat Mamuju di Kecamatan Kalukku tata 

cara pernikahannya telah diatur sesuai dengan adat dan agama yang berlaku di 

masyarakat, sehingga menjadi rangkaian upacara yang menarik, yang penuh 

dengan tata krama serta sopan santun dan saling menghargai. Peraturan ataupun 

tata cara hidup yang dimulai dari pakaian yang digunakan sampai pada tahap-
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tahap pelaksanaan adat atau ritual pernikahan semuanya juga mengandung arti 

dan makna yang sangat mendalam, diantaranya agar mempelai dapat membina 

hubungan yang sangat harmonis serta hubungan antara kedua keluarga tidak rusak 

ataupun retak. Begitupun dengan ritual mekalantigi ini yang sudah diatur 

berdasarkan adat dan agama yang berlaku sehingga tidak menyimpang dari ajaran 

agama. 

Ritual mekalantigi ini dilakukan pada malam hari sebelum 

dilangsungkannya proses pernikahan, ada pula yang melaksanakannya di waktu 

pagi hari sekitar pukul 8 atau 9 dini hari. Proses ini hanya dilaksanakan dalam 

waktu satu hari agar tidak membuang waktu dalam proses-proses lainnya.  

Ritual itu sudah menjadi tradisi turun temurun yang didalamnya 

menggunakan Kalantigi atau yang biasa disebut dengan daun pacar. Adapun 

proses-proses yang dilakukan sevbelum dilaksanakannya prosesi Mekalantigi 

tersebut ialah:  

1. Proses Mandi Bersih 

Gambar 3: Proses Mandi bersih 

(Dokumentasi Intan Ayu Mardaranti 15 Agustus 2021) 



46 
 

 

Mekalantigi merupakan adat asli dari masyarakat Mamuju. Sehingga bagi 

masyarakat mamuju tidak bisa melangsungkan pernikahan jika tidak 

melaksanakan prosesi mekalantigi terlebih dahulu. Karena menurut kepercayaan 

masyarakat setempat, diharuskannya melaksanakan proses mekalantigi ini karena 

proses ini melambangkan rezeki dan juga agar calon mempelai tidak dianggap 

rusak oleh masyarakat luar. Sebelum melaksanakan proses mekalantigi ini calon 

mempelai melakukan proses mandi pacci/mekalantigi atau juga biasa disebut 

dengan mandi bersih. Terdapat beberapa tahapan dalam proses mandi bersih 

tersebut, yaitu: 

a. Menyiapkan air untuk persiapan mandi 

Sebelum proses mandi bersih dilaksanakan, tokoh adat kemudian menyiapkan 

beberapa hal yang akan digunakan dalam proses mandi bersih tersebut. Seperti 

yang dikemukakan oleh Narda selaku warga setempat: 

“Sebelum proses mandi bersih ini dilaksanakan, tokoh adat meminta 

untuk menyiapkan air didalam wadah besar yang kemudian dibacakan 

beberapa do‟a-do‟a untuk kelancaran setiap prosesnya”
63

. 

Setelah air disediakan Tokoh adat kemudian membacakan beberapa do‟a-do‟a 

dan meminta kemudahan dalam melaksanakan semua proses. Tokoh adat juga 

meminta keluarga pengantin untuk mempersiapkan kebutuhan lainnya. 

b. Mencampur air dengan bunga dan daun pandan 

Air yang telah tersedia di dalam wadah kemudian dicampurkan dengan dan 

daun pandan. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh adat setempat yaitu Harbiah: 
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“didalam wadah tersebut air kemudian dicampur dengan bunga 

kembang sepatu dan juga daun pandan yang telah di iris kecil-kecil 

agar mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya”
64

. 

Pengantin kemudian di mandikan dengan air campuran dan juga diberikan 

percikan air menggunakan bunga kelapa muda sebagai bahan tambahan yang 

telah disediakan.  

 

Gambar 4: bahan mandi bersih 

(Dokumentasi Intan Ayu Mardaranti 16 Agustus 2024) 

Kegiatan mandi bersih ini menjadi sarana bagi calon pengantin untuk 

membentengi diri dari perbuatan-perbuatan jahat dan juga sebagai jalan untuk 

memperoleh keberkahan. Pada proses ini dimaksudkan agar calon mempelai 

sebelum melaksanakan proses mekalantigi tersebut sudah dalam keadaan bersih. 

Setelah calon mempelai selesai untuk dimandikan, selanjutnya adalah calon 

mempelai mengenakan pakaian adat yang sesuai dengan tradisi yang digunakan. 
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2. Proses Barazanji ( Pembacaan Do’a) 

Setelah proses mandi bersih, calon mempelai akan dihiasi dan menggunakan 

pakaian penganti atau pakaian adat. Setelah itu, pengantin dibawa untuk 

duduk dipelaminan yang telah disediakan di dalam rumah. Terdapat beberapa 

tahap yang dilakukan sebelum proses Barazanji ini dilaksanakan, 

diantaranya: 

a. Memanggil Kelompok Barazanji 

Satu minggu sebelum dilaksanakannya proses ini, keluarga mempelai 

memanggil beberapa orang yang tergolong kedalam kelompok barazanji 

yang terdiri dari tokoh Agama setempat dan juga anggota lainnya, seperti 

yang dikemukakan oleh Hj. Saadiah: 

“jumlah dari anggota Barazanji ini tidak menentu tergantung dari 

kesiapan anggotanya, kelompok ini dipanggil satu minggu sebelum acara 

agar mereka bisa menyiapkan semua perlengkapan yang akan mereka 

gunakan nantinya.”
65

 

b. Menyiapkan amplop (uang saku) untuk kelompok Barazanji 

 Setelah kelompok Barazanji dipanggil, keluarga mempelai 

kemudian menyiapkan beberapa amplop berdasarkan jumlah anggota 

kelompok Barazanji yang telah di panggil. Amplop ini digunakan sebagai 

ucapan terima kasih kepada kelompok Barazanji. 

c. Pembacaan Barazanji 

 Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan dan juga berdasarkan penuturan 

salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa sebelum poses pelaksanaan 

ritual mekalantigi tersebut, terlebih dahulu melakukan proses barazanji atau 
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pembacaan do‟a-do‟a
66

 dan juga Shalawat kepada Nabi Muhammad saw. 

yang kemudian dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang dilakukan oleh 

pemangku agama (pak imam) beserta mereka yang nantinya akan 

memberikan kalantigi untuk calon mempelai.  

Proses ini dimulai dengan, Guru Barazanji membuka pembacaan Barazanji 

dengan ucapan ilaha darratinna Mustafa sallallahu alaihi wasallam saiun 

lillahi yang artinya “semoga Allah melindungi kita, Mustafa, semoga Allah 

memberkatinya dan memberinya kedamaian” lalu membaca surah Al- 

Fatihah. Setelah itu dilanjutkan dengan berdiri dengan membaca sholawat 

nabi. 

Gambar 4: Prosesi Barazanji sebelum Ritual Mekalantigi 

( Dokumentasi Intan Ayu Mardaranti 15 Agustus 2021) 
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3. Proses inti atau Mekalantigi 

 Setelah semua proses diatas telah dilaksanakan, selanjutnya adalah proses 

intinya yaitu pemberian Kalantigi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.  

Persiapan kelengkapan dan Prosesi Mekalantigi tidak jauh beda dengan tata cara 

Mappacci (Bugis) atau Melattigi (Mandar) namun ada beberapa hal yang 

membedakan dari tatacara tersebut, yang terletak pada jumlah orang yang 

memberi kalantigi pada seseorang yang menikah. 

Adapun tempat pelaksanaan Mekalantigi sangat ditata sedemikian rupa 

dalam bentuk segi empat dengan desain yang sangat indah dan menarik dilihat 

serta dilengkapi dengan hiasan dan ornament-ornamen yang sangat menarik. 

Dalam proses penataan tempat tersebut, terdapat tempat bagi calon mempelai 

beserta pendampingnya dengan ukuran tertentu. Calon mempelai beserta 

pendampingnya mengenakan pakaian adat yang sangat indah, setelah itu calon 

mempelai mengambil posisi duduk yang bersilah menghadap ke perlengkapan dan 

peralatan Mekalantigi serta akan berhadapan langsung dengan orang yang akan 

memberikan Mekalantigi tersebut.   

Cara pemberian kalantigi ke tangan calon mempelai dengan mengambil 

sedikit daun kalantigi yang telah dihaluskan dan dibentuk bulat, lalu diletakkan 

daun dan diusap ke tangan calon mempelai. Dimulai dengan telapak tangan kanan, 

kemudian telapak tangan kiri, lalu dipersendian lengan tangan kanan dan kiri, 

kemudian dileher serta di jiidat lalu disertai dengan doa semoga calon mempelai 

kelak dapat hidup dengan bahagia.
67

 

Hal ini dilakukan secara bergantian yang dimana dimulai dengan strata 

kehidupannya yang tertinggi sampai pada orang ketujuh. 
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Gambar 5: Proses Pelaksanaan Ritual Mekalantigi 

(Dokumentasi Intan Ayu Mardaranti 15 Agustus 2021) 

Sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah memberikan 

kalantigi pihak pengantin memberikan rokok sebagai tanda terimakasih. Pada 

zaman dahulu pemberian rokok tidak ada dan diganti dengan pemberian sirih yang 

telah dilipat-lipat lengkap dengan segala isinya. Tetapi karena saat ini sudah 

jarang orang yang memakan sirih maka diganti dengan rokok.
68

 Selain dari 

pemberian rokok juga diberikan kue yang dimana kue tersebut akan diantarkan 

setelah acara tersebut kerumah pemberi kalantigi. Itu juga termasuk sebagai 

ucapan terimakasih kepada orang yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir 

memberikan kalantigi kepada calon mempelai yang akan melangsungkan 

pernikahan.
69

 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah orang yang melakukan 

pemberian Kalantigi itu tergantung dari etnis/keturunan di masing-masing suku. 

Seperti pada suku bugis, jumlah orang yang mendapat tugas untuk memberikan 
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pacci kepada calon pengantin biasanya disesuaikan dengan tingkatan sosial dari 

calon mempelai itu sendiri. Adapun mereka yang dipanggil merupakan pasangan 

yang pernikahannya penuh dengan kebahagiaan dan memiliki kedudukan 

sosialnya yang baik di masyarakat, hal ini dimaksudkan agar calon mempelai 

mendapatkan kehidupan yang sama dengan pasangan yang memberi pacci kepada 

calon mempelai. Menurut penuturan M. Rusdi bahwa:  

“Biasanya bagi calon yang memiliki tingkat sosialnya tinggi atau setara 

dengan bangsawan maka yang melakukan pemberian Kalantigi tersebut 

sampai pada jumlah 2 x 9 orang atau 18 orang, dapat pula sampai pada 

jumlah 20 orang  yang diantaranya 10 laki-laki dan 10 perempuan ini 

dalam istilah bugis dinamakan duakkasera. Lain halnya juga dengan suku 

Mandar, ada yang melakukan pemberian Kalantigi sampai pada 14 orang 

atau 7 orang itu juga tergantung pada tingkatan kedudukannya di dalam 

masyarakat.”
70

  

Begitupun pada suku yang ada di Mamuju, dalam Prosesi tersebut yang 

memberi kalantigi berjumlah 7 (tujuh) Orang yang dimana yang memberikan 

kalantigi dimulai dari Kadi‟ atau Imam (Pemangku agama) lalu selanjutnya 

diberikan oleh Laki-laki Keturunan bangsawan yang diurut  berdasarkan dari 

tingkat atau kadar kebangsawanannya. Dalam hal ini, Perempuan (keturunan 

bangsawan) memberikan kalantigi diperbolehkan jika pada saat itu laki-laki 

(keturunan bangsawan) tidak cukup 6 (enam) orang yang hadir namun perempuan 

yang memberikan kalantigi tersebut dipersilahkan setelah semua laki-laki yang 

hadir memberikan kalantigi untuk mencukupkan sebanyak 7 (tujuh) orang tanpa 

melihat tingkat kebangsawanan perempuan tersebut yang dibandingkan dengan 

laki-laki yang memberikan kalantigi, hal ini sedikit berbeda dengan prosesi 

Mappacci adat bugis yang dimana biasanya orang yang memberikan kalantigi 

atau pacci dilakukan secara berpasangan-pasangan dan banyaknya orang yang 

memberikan kalantigi/pacci diliat dari strata sosialnya.
71
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Dari penjelasan diatas, mengenai jumlah orang yang memberikan Kalantigi 

pada suku mamuju tergantung pada jumlah keturunan bangsawan yang hadir pada 

acara pernikahan yang apabilah hanya ada 6 orang laki-laki yang hadir maka 

perempuan yang juga berasal dari keturunan bangsawan dapat diperbolehkan 

untuk memberikan Kalantigi sehingga jumlahnya menjadi 7 orang.  

Menurut penuturan yang disampaikan oleh Tokoh Adat setempat mengenai 

pelaksanaan mekalantigi ini diwaktu pagi hari, ini sangat menjelaskan tentang 

siapa-siapa saja yang diharuskan melakukan pemberian kalantigi jika 

dilaksanakannya di waktu pagi hari menjelang akad nikah. Adapun penuturannya 

ialah: 

“Alangkah baiknya jika yang ingin melangungkan prosesi mekalantigi ini 

itu perempuan dan juga pelaksanaannya berlangsung di pagi hari 

menjelang akad nikah, lebih baiknya yang melakukan pemberian kalantigi 

ini perempuan semua sehingga calon pengantin yang sudah melakukan 

Wudhu itu tidak batal dikarenakan tersentuh oleh laki-laki”.
72

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam ritual melakantigi ini tidak semua orang 

dapat melakukan pemberian kalantigi, itu sudah diatur dalam peraturan adat yang 

telah dibuat berdasarkan etnis atau keturunan di masing-masing suku. Begitupun 

dengan suku yang ada di Mamuju ini tepatnya di Kecamatan Kalukku, bahwa 

tidak sembarangan orang dapat melakukan pemberian kalantigi tersebut.  

Secara adat yang berlaku di Mamuju, terdapat syarat khusus bagi mereka 

yang ingin melakukan pemberian kalantigi bagi calon pengantin. Syarat tersebut 

ialah menggunakan sarung sutera (lipa‟ sa‟be) sebagai tanda tersendiri bahwa 

mereka lah yang akan melakukan pemberian kalantigi tersebut. 

Dalam hal pemberi kalantigi, sebelum acara tersebut dilasanakan diawali 

dengan pemanggilan 1 (satu) hari sebelum acara tersebut dimulai atau jika prosesi 

mekalantigi tersebut dimulai pada malam hari maka pemanggilan (undangan) 
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untuk mekalantigi dilaksanakan di siang hari yang dimana Pemanggil sebanyak 2 

(orang) atau dalam Bahasa Mamuju Pembara dengan menggunakan Jas dan 

Sarung Sutera kemudian setelah itu di sore hari atau biasa juga setelah shalat 

Maghrib sebelum acara tersebut dimulai, pemanggil/Pembara menjemput orang 

yang telah dipanggil untuk memberikan kalantigi tersebut dengan menggunakan 

kendaraan dan diantar ketempat acara.
73

   

D. Makna Filosofis yang terkandung dalam setiap prosesi Ritual 

“mekalantigi” di Kecamatan Kalukku 

Dalam prosesi mekalantigi biasanya ada beberapa hal yang harus 

dipersiapkan namun persiapan itu biasanya disiapkan oleh seseorang yang sudah 

ahli didalamnya yang biasanya disebut sebagai Indo‟ Sandro, Sebelum 

dilaksanakannya prosesi Mekalantigi, biasanya calon pengantin perempuan dihias 

dengan balutan pakaian adat. Selanjutnya, calon pengantin diarak duduk di atas 

kursi (namun ada pula yang duduk di lantai) untuk memulai prosesi Mekalantigi 

diawali dengan membaca Barzanji yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang 

telah dipercaya dan diakui oleh masyarakat setempat.   

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa 

makna filosofis dan juga makna simbolik dari prosesi ritual Mekalantigi yang 

dilakukan sebelum acara pernikahan di Mamuju. Makna tersebut dianggap 

sebagai hal yang sangat sakral oleh masyarakat di Mamuju, sehingga 

pelaksaannya pun harus dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu dan 

memiliki pemahaman mengenai proses-proses tersebut. Adapun beberapa 

maknanya yaitu: 
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1. Makna filosofis dari setiap prosesi ritual Mekalantigi  

Dalam setiap kegiatan ritual Mekalantigi ini pasti memiliki makna yang 

terkandung dalam setiap prosesnya. Adapun makna-makna yang terkandung 

didalamnya antara lain: 

a. Mandi Bersih, makna yang terkandung dalam prosesi ini ialah kebersihan 

dan juga meminta perlindungan agar dihindarkan dari bahaya selama 

proses pernikahan berlangsung. Ini diharapkan agar setelah calon 

mempelai melaksanakan proses mandi bersih segala prosesi yang akan 

dilaksanakan kedepannya akan berjalan dengan lancar sampai pada akhir 

acara.
74

 

b. Barazanji, makna yang terkandung dalam proses ini ialah keberkahan. Ini 

diharapkan agar setiap proses yang dilakukan dalam pernikahan itu bisa 

mendapatkan keberkahan dari Allah swt. serta juga diharapkan 

mendapatkan perlindungan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. 

c. pemberian Mekalantigi, makna yang terkandung dalam proses ini ialah 

kebersihan raga dan juga kesucian jiwa. Ini diharapkan agar calon 

mempelai telah siap jiwa dan raga yang suci bersih untuk membina rumah 

tangga dengan membersihan segalanya, baik itu hati dan juga tingkah laku. 

Proses ini juga dilakukan agar calon mempelai tidak mendapatkan 

pandangan buruk dan dianggap rusak oleh masyarakat setempat. 

Dalam hal ini, Allah swt telah menjelaskan secara jelas mengenai 

kebersihan. Proses mekalantigi ini juga sesuai dengan penjelasan dalam QS. al-

Baqarah/2:222 yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 

orang-orang yang mensucikan diri.
75

 

Ayat ini menjelaskan tentang bahwa kita sangat diingatkan untuk tetap 

menjaga kebersihan dan juga kesucian merupakan sebagian dari iman. Dengan 

begitu, kita dapat menunjukkan rasa cinta dan pengabdian kita kepada Allah swt. 

Dengan menjaga kebersihan, lebih mempermudah dalam hal beribadah, 

sebagaimana yg telah diketahui bahwa kebersihan ialah sebagian dari iman, serta 

mendapat kemudahan dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk kedepannya.   

Makna yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 222 mengenai 

orang-orang yang mensucikan diri dapat dilihat bahwa dalam proses pelaksanaan 

ritual Makalantigi yang salah satu syarat sebelum melakukan ritual tersebut 

terlebih dahulu harus melakukan mandi bersih sesuai dengan yang diturunkan 

secara turun menurun selain mandi bersih pembacaan barazanji serta sholawat 

kepada nabi Muhammad saw. dan ritual terakhir pemberian mekalantig dimana 

semua proses ini memiliki masing-masing makna pembersihan diri dan mencari 

keberkahan setiap ritual yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa 

ritual makalantigi ini suatu tradisi yang juga melibatkan ajaran kegamaan 

didalamnya. 

2. Makna Simbolik dari benda-benda yang digunakan 

Adapun dalam pelaksanaan upacara mekalantigi disiapkan berbagai macam 

peralatan yang memiliki makna khusus atau makna filosofis. Semuanya 

merupakan satu rangkuman kata yang mengandung harapan dan do‟a bagi 

kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai. Peralatan yang dimaksudkan 

ialah: 

 

                                                           

75
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 54.  



57 
 

 

a. Bantal 

Bantal ini diletakkan di depan calon pengantin yang sering ditafsirkan dan 

dianggap sebagai simbol kehormatan. Bantal sering diidentikkan dengan kepala, 

yang menjadi titik sentral bagi aktivitas manusia. Diharapkan dengan simbol ini, 

calon pengantin lebih mengenal dan memahami akan identitas dirinya, sebagai 

mahluk yang mulia dan memiliki kehormatan dari Sang Pencipta. 

b. Sarung sutera 

Sarung sutera biasanya diletakkan diatas bantal yang jumlahnya tersusun 

dengan bilangan ganjil. Sarung sendiri ditafsirkan sebagai sifat istiqomah atau 

ketekunan. Sifat istiqomah sendiri, telah dipraktikkan oleh sang pembuat sarung 

sutera. Mereka harus menenun dan menyusun sehelai demi sehelai benang setiap 

harinya, hingga menjadi sebuah karya yaitu sarung yang siap pakai. Dengan sikap 

istiqomah atau ketekunan ini, diharapkan calon pengantin dapat mengambil 

pelajaran dan hikmah dari sang pembuat sarung sutera untuk diamalkan dalam 

kehidupan berumah tangga.
76

 Terkadang, sarung dianggap sebagai simbol penutup 

aurat. Jadi, diharapkan agar calon mempelai perempuan senantiasa menjaga harkat 

dan martabatnya, tidak menimbulkan rasa malu (siri‟) di tengah-tengah 

masyarakat nantinya. 

c. Daun Pisang 

Daun pisang terkadang diletakkan diatas sarung sutera. Daun pisang 

memang tidak memilik nilai jual yang tinggi, tapi memiliki makna yang 

mendalam bagi manusia pada umumnya. Salah satu sifat dari pisang adalah tidak 

akan mati atau layu sebelum muncul tunas yang baru. Hal ini selaras dengan 

tujuan utama pernikahan, yaitu melahirkan atau mengembangkan keturunan.
77
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Dengan melangsungkan pernikahan, diharapkan agar calon pengantin berguna dan 

membawa manfaat bagi orang banyak. 

d. Daun kalantigi atau Daun Pacar 

Daun ini menjadi alat utama dalam pelaksanaan prosesi ritual mekalantigi 

ini. Sebelum acara mekalantig dimulai daun pacar ini dipetik oleh 7 orang wanita 

yang masih gadis. Kemudian diberikan kepada sang pemangku adat atau tokoh 

adat yang biasa disebut dengan sandro dalam bahasa Mamuju untuk diletakkan 

didalam wadah yang telah disediakan. Namun, dari hasil pengamatan dan hasil 

penelitian yang dilakukan dilapangan, ada beberapa pandangan masyarakat yang 

mengatakan bahwa yang melakukan pengambilan daun kalantigi ini ialah 

pemangku adat atau yang biasa disebut dengan Sandro karena pemangku adat 

inilah yang mempersiapkan segala persiapan yang dibutuhkan dalam prosesi 

mekalantigi ini.
78

 

e. Gula Merah dan Kelapa Muda 

Gula merah dan kelapa muda diletakkan diatas daun pisang. Dalam sebuah 

tradisi yang terdapat pada suatu masyarakat, menikmati kelapa muda terasa 

kurang lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya, kelapa muda sudah sangat 

identik dengan gula merah untuk mencapai rasa yang nikmat. Seperti itulah 

kehidupan rumah tangga, diharapkan suami dan istri senantiasa bersama untuk 

saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan dunia. 

Sehingga nantinya mendapat pandangan yang baik dikalangan masyarakat luas 

serta menjadi contoh dalam berumah tangga yang baik. 

f. Lilin yang terbuat dari Kemiri 

Terakhir, Mekalantigi juga dilengkapi dengan lilin yang terbuat dari Kemiri 

sebagai simbol penerang. Bagi masyarakat di Mamuju penggunaan lilin yang 
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Narda (40 tahun), Warga, wawancara, Kalukku, 6 September 2021.  
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digunakan haruslah lilin yang terbuat dari kemiri, karena itu suah menjadi tradisi 

yang di warisi secara turun temurun dari kalangan tua terdahulu.
79

 Kemiri ini 

dijadikan bahan utama dalam pembuatan lilin tersebut dikarenakan kandungan 

minyaknya yang mudah terbakar dan juga banyak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa makna lain dari lilin selain sebagai simbol penerang, lilin yang terbuat dari 

kemiri ini memiliki makna saling ketergantungan. Ini diharapkan agar pasangan 

suami dan istri nantinya dapat saling tolong menolong dalam kehidupan rumah 

tangganya. Tidak hanya dalam  ranah tersebut, tetapi merujuk juga pada ranah 

kemasyarakatan untuk dapat saling tolong menolong. Adapun Jumlah lilin yang di 

gunakan ialah 7 buah lilin dalam prosesnya, sehingga makna  dalam 7 lilin yang 

di berdirikan di atas beras tersebut bermakna agar kehidupan kedua mempelai di 

berikan keterangan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.  
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Hj. Saadiah (60 tahun), warga, wawancara, Kalukku,  27 Agustus 2021. 
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Gambar 6: Lilin dari Kemiri 

(Dokumentasi Intan Ayu Mardaranti 15 Agustus 2021) 

Maksud lain dari lilin tersebut ialah agar suami dan istri mampu menjadi 

penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang. Selain itu ada juga yang 

menyerupai obor dalam bahasa Mamuju disebut Sulo Langi‟ namun hal ini 

biasanya digunakan bagi mereka yang mempunyai keturunan bangsawaan yang 

kadar kebangsawanannya diatas 50%.
80
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Akriadi SH (29 tahun), Keturunan Mara‟dika atau raja Mamuju, wawancara, Mamuju, 

29 Juli 2021.  
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Gambar 7: Alat yang digunakan dalam Prosesi mekalantigi 

(Dokumentasi Intan Ayu Mardaranti 15 Agustus 2021) 

Terdapat begitu banyak peralatan yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam 

ritual Mekalantigi ini sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka. Namun, secara 

umum peralatan yang telah disebutkan diatas, merupakan peralatan standar yang 

sering digunakan dalam prosesi ritual Mekalantigi berlangsung dikalangan 

masyarakat Mamuju di Kecamatan Kalukku. 

Seperti yang dijelaskan di tinjauan teoritis megenai pengertian makna 

simbolik yang berarti setiap simbol memiliki makna akan nilai-nilai yang 

diwakilinya dimana masing-masing benda yang digunakan selama proses 

makalantigi maka terbentuklah simbol-simbol yang memiliki makna. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa makna-makna simbolik dari alat-alat yang digunakan 

selama proses makalantigi yang dijelaskan diatas masing-masing memiliki 
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keunikan dan keistimewahannya tersendiri serta tidak menyimpang dari ajaran 

agama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pokok masalah dan hasil dari analisis data pada bab terdahulu, 

maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mekalantigi merupakan salah satu upacara adat mamuju yang 

menggunakan yang dalam pelaksanakaannya menggunakan dau pacar 

(Lawsania Alba) atau dalam masyarakat Mamuju menyebutnya daun 

kalantigi, prosesi Mekalantigi tak jauh beda dengan prosesi adat bugis 

yang dinamakan Mappacci dan adat Mandar yang dinamakan Melattigi 

namun ada beberapa perbedaan dari tatacara pelaksanaannya. Mekalantigi 

dipercaya masyarakat Mamuju sebagai acara ritual yang dapat 

mensucikan diri dan mendapatkan keberkahan yang dimana dalam 

pelaksanaanya dilakukan oleh 7 (tujuh) orang yang diawali oleh Kadi‟ 

(Pemangku Agama) dan setelah itu Keturunan bangsawan yang di urut 

berdasarkan kadar kabangsawanannya. dalam prosesi mekalantigi ini 

tidak semuanya masyarakat Mamuju dapat melakukannya, acara 

mekalantigi ini sangat dikecualikan bagi mereka yang berketurunan budak 

karena menurut pendapat masyarakat terdahulu, mereka yang 

berketurunan budak tidak pantas untuk mendapatkan keberkahan melalui 

ritual mekalantigi tersebut. 

2. Prosesi yang dilakukan dalam ritual mekalantigi ini melalui tiga proses 

diantaranya adalah: 

a. Proses Mandi bersih, ini dilakukan sebelum proses ritual tersebut. 

Proses ini dilakukan oleh pemangku adat yang dianggap paham 
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mengenai proses tersebut. Pada proses ini, tokoh adat yang 

memandikan calon mempelai menggunakan buah pinang dan juga 

bunga kelapa sebagai alat tambahan yang di campur dengan air yang 

akan digunakan untuk memandikan calon mempelai. 

b. Proses Barazanji, sebelum poses pelaksanaan ritual mekalantigi 

tersebut, terlebih dahulu melakukan proses barazanji atau pembacaan 

do‟a-do‟a dan juga Shalawat kepada Nabi Muhammad saw. yang 

kemudian dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang dilakukan 

oleh pemangku agama (pak imam) beserta mereka yang nantinya akan 

memberikan kalantigi untuk calon mempelai.  

c. Proses Mekalantigi, proses ini merupakan proses inti yang 

menggunakan daun pacar. Persiapan kelengkapan dan Prosesi 

Mekalantigi tidak jauh beda dengan tata cara Mappacci (Bugis) atau 

Melattigi (Mandar) namun ada beberapa hal yang membedakan dari 

tatacara tersebut, yang terletak pada jumlah orang yang memberi 

kalantigi pada seseorang yang menikah. 

3. Makna-makna yang terdapat dalam perlengkapan yang digunakan dalam 

ritual mekalantigi pada prosesi pernikahan masyarakat Mamuju di 

Kecamatan Kalukku antara lain: 

a. Bantal, benda ini sangat sering diidentikkan dengan kepala, yang 

merupakan titik utama bagi segala aktivitas manusia. Diharapkan 

dengan simbol ini, calon pengantin lebih mengenal dan memahami 

akan identitas dirinya sebagai mahluk yang mulia dan memiliki 

kehormatan dari Sang Pencipta.  

b. Sarung Sutera, Sarung sendiri ditafsirkan sebagai sifat istiqomah atau 

ketekunan. 
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c. Daun Pisang, Salah satu sifat dari pisang yaitu tidak akan pernah mati 

sebelum muncul tunas yang baru. Hal ini selaras dengan tujuan utama 

pernikahan, yaitu melahirkan keturunan. Dengan melangsungkan 

pernikahan, diharapkan calon pengantin berguna dan membawa 

manfaat bagi banyak orang. 

d. Daun pacar, diidentikkan dengan kebersihan dan kesucian. 

e. Gula Mera dan Kelapa Muda, diidentikkan dengan saling melengkapi 

kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan dunia bersama. 

f. Lilin dari Kemiri, diidentikkan dengan penerangan. Ini dimaksudkan 

agar pasangan pengantin saling bergantung satu sama lain. 

B. Implikasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

lebih terhadap dunia pendidikan, agar para pemuda dapat mengetahui 

tentang sejarah dan juga proses dari ritual asli dari Mamuju, yaitu 

ritual mekalantigi. Terlebih lagi tentang nilai-nilai yang terkandung 

dalam setiap prosesnya dan juga perlengkapan-perlengkapan yang 

digunakan dalam proses rital tersebut. 

2. Dari penelitian ini juga diharapkan untuk masyarakat dan juga 

pemerintah setempat untuk tetap memelihara serta melestarikan 

budaya lokal yaitu adat pernikahan yang dilakukan dalam proses ritual 

mekalantigi agar tidak dilupakan. 
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DAFTAR INFORMAN 

 

NO Nama Umur Jabatan 

1. Akriadi 29 Tahun Keturunan Kerajaan Mamuju 

2. Muh. Iqbal 26 Tahun Keturunan Kerajaan Mamuju 

3. M. Rusdi 69 Tahun Tokoh Masyarakat 

4. Harbiah 65 Tahun Tokoh Adat 

5. Narda 40 Tahun Warga 

6. Hj. Saadiah 60 Tahun Warga 

7. H. Kode 69 Tahun Tokoh Agama 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

Gambar 8: Proses Mandi Bersih 

 

Gambar 9: Proses barazanji sebelum ritual mekalantigi 



69 
 

 

 

Gambar 10: Proses pelaksanaan ritual mekalantigi 

 

Gambar 11: Alat yang digunakan dalam proses ritual mekalantigi 
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Gambar 12: Lilin yang terbuat dari kemiri 

 

 

Gambar 13: Dokumentasi Wawancara dengan narasumber M. Rusdi 
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Gambar 14: Dokumentasi wawancara dengan narasumber H. Kode 

 

 

Gambar 15: Dokumentasi wawancara dengan narasumber Akriadi (Keturunan 

Kerajaan Mamuju) 
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