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ABSTRAK 

Nama   : Muh. Subagio 

NIM   : 40200117042 

Judul  : Tradisi A’panai Leko' dalam Acara Pernikahan di Desa 

Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten  Jeneponto (Studi 

Budaya Lokal dan Budaya Islam) 

 

Pokok penelitian ini adalah bagaimana selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub 

masalah yaitu, 1) Bagaimana asal usul-usul tradisi A'panai Leko’ di Desa Lentu 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 2) Bagaimana proses tradisi 

A’Panai Leko’ pada acara pernikahan di Desa Lentu Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto 3) Bagaimana Akulturasi Budaya Lokal Dan Budaya Islam 

Pada Tradisi A'panai Leko’ di Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang 

digunakan adalah (1) teknik analisis sebelum dilapangan 2) teknik analisis selama 

dilapangan. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlansung secara 

terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Asal usul tradisi A’panai 

Leko’ belum diketahui kapan dan siapa yang pertama kali melaksanakan tradisi 

ini, masyarakat di Desa Lentu hanya mengetahui bahwa tradisi ini adalah warisan 

nenek yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi 2) Proses tradisi A’panai 

Leko’ terbagi menjadi dua yaitu diawali dengan A’panai Leko Ca’di dengan 

membawa seserahan (Erang-erang) dengan tujuan meminang, kemudian setelah 

pinangan diterima selanjutnya dilakukan prosesi A’panai Leko’ Leko’ Lompo 3) 

Akulturasi budaya lokal dan islam yang terjadi dalam proses tradisi A’panai Leko’ 

yaitu tradisi Pakkio’ bunting (pemanggil pengantin) dan uang panai’,sedangkan 

budaya islam yang ada dalam tradisi A’panai Leko’ yaitu  pakanre tamma’ 

(penamatan al-Qur’an), mahar dan juga akad nikah yang sampai sekarang 

bertahan dalam tradisi A’panai’ Leko’. 

Implikasi dari penelitian ini 1) Untuk para generasi muda harapan peneliti 

adalah dapat memahami setiap proses tradisi A’panai Leko’ dan dapat memaknai 

nilai yang terkandung didalamya 2) Diharapkan kepada generasi muda di era 

modern ini tetap melestarikan tradisi A’panai Leko’ kegenerasi selanjutnya karena 

ini adalah warisan dari nenek moyang 3) Bagi para peneliti selanjutnya dengan 

tema yang terkait agar dapat membantu dan mengkaji lebih dalam akan tradisi 

A’panai Leko’ warisan dari nenek moyang kita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu bangsa dan negara yang terkenal dengan 

keanekaragamannya, mulai dari suku bangsa, adat istiadat maupun agamanya. 

Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. 

Keanekaragaman tersebut tersebar diberbagai wilayah Indonesia dari sabang 

sampai merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup 

yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup itulah yang menjadi budaya serta ciri khas 

suku bangsa tersebut, Meski demikian kita harus tetap menghargai 

keanekaragaman dan menjunjung sikap persatuan dan kesatuan. 

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kepentingan kebiasaan dan 

keinginan yang berbeda-beda dalam berinteraksi dengan individu-individu 

lainnya. Didalam masyarakat juga telah tumbuh sejumlah nilai yang masyarakat 

saling memelihara statusnya dan memahami peranannya.1 Nilai dalam masyarakat 

mengikuti pada sistem norma dan aturan-aturan yang berlaku disebut 

Panggadereng/ panggadakkang. Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan 

keseluruhan hasil pemikiran, kemauan, serta perasaan manusia, dalam rangka 

perkembangan kepribadian, perkembangan hubungan manusia dengan manusia, 

man usia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.2  

Melalui budaya kita bertukar dan belajar banyak hal, karena pada kenyataannya 

kita

 
1A. Rahman Rahim. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Ombak, 2011), 

h.123 
2Ali Moertopo, “Strategi kebudayaan”, (Jakarta: CSIS, 1987), h.4. 
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adalah realitas budaya yang kita terima dan pelajari. Untuk itu, kita dituntut untuk 

memahami orang lain yan  berbeda budaya dan perbedaan itu tentu menimbulkan 

bermacam kesukaran dalam kelangsungan komunikasi yang terjalin. Indonesia 

terdiri dari berbagai suku bangsa dan juga mempunyai berbagai macam tradisi 

atau upacara pernikahan. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai macam alat 

perlengkapan dalam suatu upacara pernikahan adat3.  

Pernikahan merupakan suatu aktivitas antara laki-laki dan perempuan yang 

mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuanan yang Maha Esa. Memang jika 

membicarakan tentang pernikahan selalu menarik karena pernikahan itulah yang 

melahirkan keluarga dan sebagai tempat seluruh kehidupan manusia berputar4. 

Pernikahan juga merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia 

yang mampu berkeluarga. Firman Allah dalam Q.S An Nisa : 1 yaitu 

ا وَنسَِاءا ۚ يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَ  ا رِجَالًا كَثيِرا

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِبا  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّّٰ ﴾ ١﴿  اوَاتَّقوُا اللَّّٰ  

Artinya :  

 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

 
3Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Alumni, 1990), h. 12.  
4M. Thahir Maloko. Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar Alauddin     

 University Press, 2012) h.26  
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(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu. 

 Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa yang 

harus disambut dengan rasa syukur dan gembira, karena nabi Muhammad Saw 

mengajarkan agar peristiwa pernikahan dirayakan dengan perhelatan atau 

walimah. Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan 

ibadah seorang muslim dalam menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan 

menikah, seseorang telah memikul tanggung jawab yang paling besardalam 

dirinya terhadap keluarga yang akan dia bimbing dan dipelihara kejalan yang 

benar. 

Menurut ajaran Islam melansungkan pernikahan berarti melaksanakan 

ibadah. Melakukan perbuatan ibadah juga berarti melaksanakan ajaran agama 

“Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (Ajaran) 

agamanya yang separuh lagi, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah” demikian 

sunnah qauliyah (Sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Pernikahan 

memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial 

lainnya, yakni memelihara kelangsungan manusia, melanjutkan keturunan, 

melancarkan rejeki, menjaga kehormatan, menjaga keselamatan masyarakat dari 

segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta 

menjaga ketentraman jiwa. Pengertian dari pernikahan adalah  upacara pengikatan 

janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud 

meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma 

sosial.  
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Upacara pernikahan memiliki banyak ragam variasi menurut tradisi suku 

bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat dan aturan tertentu 

kadang berkaitan dengan aturan tertentu. Pernikahan juga merupakan momentum 

yang sangat istimewah dan penuh kebahagiaan bagi pasangan pengantin beserta 

keluarganya karena cinta kedua pasangan dapat bersatu dan diikat dalam jalinan 

yang sah, baik dari persfektif agama maupun persfektif hukum negara. Namun, 

dalam rangkaian tersebut ada fenomena yang kerap terjadi di masyarakat yang 

perlu dikaji ulang secara mendalam, khususnya oleh pasangan pengantin yang 

akan melansungkan pernikahan. Bagi sebagian kalangan, resepsi merupakan suatu 

yang sangat penting dalam rangkaian pernikahan. Karena sejatinya itu terjadi 

dalam seumur hidup terkadang menjadikan resepsi itu menjadi mewah dan meriah 

yang membuat calon pengantin dan keluarganya sangat sibuk untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan persepsi pernikahan. 

Adapun dalam tradisi pernikahan terdapat beberapa unsur yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu demi kelancaran pernikahan tersebut diantaranya rukun 

dan syariat, keduanya merupakan syarat yang harus terpenuhi. Namun, selain 

hukum yang dimaksud diatas ada juga hukum adat atau tradisi yang berlaku pada 

suatu daerah tertentu demi suksesnya acara pernikahan. Salah satunya ada yang 

dimaksud adalah tradisi A’panai Leko’ atau sirih pinang yang biasanya dilakukan 

oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan Tradisi A’panai 

Leko’ atau dilakukan setelah lamaran diterima secara resmi dengan tujuannya 

untuk menentukan hari pelaksanaan ijab qobul dan juga Uang Panai’.  
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Tradisi suku Makassar khususnya di Desa Lentu Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto, acara ini berupa pengantaran Passikko’ (pengikat) diiringi 

dengan Leko’ ca’di dan Leko’ lompo. Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia, 

Leko’ ca’di berarti seserahan kecil sedangkan  Leko’ lompo berarti seserahan 

besar. Leko’ ca’di berupa beras dan Uang panai’ sedangkan Leko’ lompo adalah 

seluruh seserahan mulai dari Leko’ ca’di, perhiasan emas, (cincin, anting, gelang 

dan kalung). Kue tradisional, Buah-buahan (pisang, tebu, kelapa dan lain-lain). 

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka tata cara pernikahan adat yang 

akan dibahas adalah cara pernikahan sesuai dengan tradisi Suku Makassar. Salah 

satu adat atau tradisi yang akan menjadi dasar penelitian sesuai dengan judul yang 

diajukan yaitu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lentu Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

 Adapun yang melatarbelakangi peneliti sehingga mengangkat judul 

penelitian ini adalah karena judul baru yang belum pernah diangkat dan diteliti 

secara spesifik oleh peneliti sebelumnya sebagai sebuah karya ilmiah. Selain itu 

pemahaman mengenai asal-usul, proses sampai pada akulturasi dari A’panai Leko’ 

yang merupakan suatu tahapan penting dalam proses pernikahan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah 

tentang bagaimana tradisi A’panai Leko’ dalam acara pernikahan di Desa Lentu? 

Adapun sub masalah dari pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Asal Usul Tradisi A'panai Leko’ di Desa Lentu Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

2. Bagaimana Proses Tradisi A’Panai Leko’ pada acara pernikahan di Desa 

Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

3. Bagaimana Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Tradisi 

A’panai Leko’ di Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Akulturasi Budaya Lokal dan 

Budaya Islam dalam Tradisi A’panai Leko’ di Desa Lentu Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Namun, terlebih dahulu akan dijelaskan 

bagaimana proses pelaksanaan Tradisi A’panai Leko’ di Desa Lentu Kecamatan 

Bontoraba Kabupaten Jeneponto. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian dari judul diatas, dapat kita simpulkan bahwa 

untuk mengetahui eksistensi tradisi A’panai Leko’ dalam acara pernikahan di 

Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, maka peneliti 

mengidentifikasi beberapa pokok dan istilah yang terdapat pada kata kunci, yakni 

sebagai berikut: 

a. Asal usul tradisi A’panai Leko’ 

Asal usul tradisi A’panai Leko’ ini belum ada kepastian kapan dimulainya 

tetapi melihat orang yang melaksanakannya sudah ada sejak zaman dulu. 
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b. Proses pelaksanaan A’panai Leko’ 

Adapun proses pelaksanaan tradisi A’panai Leko’ itu dilakukan sebelum 

dan setelah pinangan diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan. 

Kemudian selanjutnya dilakukan tradisi Leko’ ca’di (seserahan kecil) setelah itu 

dilanjutkan ke prosesi tradisi Leko’ lompo (seserahan besar). 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagi berikut: 

a. Sebagai bahan infomasi kepada masyarakat terutama bagi kalangan muda 

menyangkut nilai budaya Sulawesi Selatan khususnya di Desa Lentu’ 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

b. Membantu pelestarian budaya Sulawesi Selatan dan terkhusus pada 

masyarakat di Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

c. Memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis serta 

menambah wawasan pengetahuan. 

d. Sebagai bahan acuan pada peneliti selanjutnya. 

     2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini antara lain: 

a. Digunakan sebagai pengembangan kajian akademisi dan bahan referensi 

suatu kajian kebudayaan. 

b. Sebagai bahan bacaan mahasiswa jurusan sejarah peradaban Islam dan 

acuan dalam tugas-tugas kuliah. 
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c. Bahan arsip untuk jurusan sejarah peradaban Islam. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini, sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang 

masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data 

sebagai bahan perbandingan agar supaya data yang dikaji itu lebih jelas. 

 Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan adalah sebagai berikut: 

1. Penulis, Kardi 2017 yang berjudul “Makna Angngerang-Ngerang dalam 

Pernikahan di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

(Studi Kasus Semiotika). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan 

Angngerang-Ngerang adalah wajib dalam pelaksanaan pernikahan di Desa 

Gunturu. Tradisi yang tidak dapat dihilangkan dan merupakan simbol 

penghargaan bagi keluarga bagi keluarga calon mempelai perempuan, selain 

itu juga isi dari Angngerang-Ngerang memiliki makna tersendiri dan sakral. 

2. Penulis, Ayu Lestia Sari 2017 yang berjudul “Makna Sunrang Butta” (Studi 

pada Sunrang Butta Adat Makassar Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Sunrang 

Butta dimaknai sebagai tradisi turun temurun yang wajib dipenuhi dalam 

melangsungkan sebuah pernikahan. Selain itu Sunrang Butta sebagai sumber 

penghidupan atau sumber mata pencaharian nantinya jika sudah menikah. 

3. Didalam jurnal yang tulis oleh Syafruddin mahasiswa Universitas 

Hasanuddin yang berjudul kritik atas fenomena Uang Panai’ Suku Makassar, 

Ini merupakan Interpretasi yang muncul berkaitan dengan pemahaman 

sebagian besar orang Bugis Makassar tentang pengertian Mahar dan Uang 

Panai’ masih banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan berupa uang atau 

harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat Sah 
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pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan Uang Panai’ adalah “Uang 

Antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki 

kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi 

pesta pernikahan. 

4. Buku yang ditulis oleh Zakaria yang berjudul pokok-pokok adat istiadat, 

perkawinan terdapat dalam semua kebudayaan manusia di seluruh dunia. 

Perkawinan merupakan fitrah dasar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, 

dan berbagai makhluk Allah lainnya. Perkawinan dalam kebudayaan manusia 

ini adalah kehendak Allah yang gunanya adalah untuk meneruskan 

keturunannya, dan diikuti dengan berbagai fungsi sosial budaya lainnya. Oleh 

karena itu, tentu saja perkawinan dilakukan menurut hukum alam yang telah 

digariskan oleh tuhan. Dalam kerangka ini, perkawinan yang benar adalah 

yang berdasarkan kepada perkawinan antara laki-laki dan perempuan bukan 

sejenis. Dalam hal ini, dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan perkawinan 

antara sesama jenis. Perkawinan seperti itu merupakan penyimpangan dalam 

konteks ajaran ilahi.5 

5. Dalam Tulisan Andi Nur Surya hal tiga dengan Judul adat pernikahan suku 

bugis Makassar, tahap ini merupakan langka awal dari pihak laki-laki dahulu 

mengadakan penjajakan terhadap wanita yang akan dilamarnya dengan 

menanyakan apakah tidak ada orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. 

Dalam bahasa bugis dikatakan “De’togaga Taroi”. Mappesek-pesek ini 

biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki yang terdiri dari satu orang 

atau lebih laki-laki atau perempuan dari keluarga terdekat yang dapat 

menyimpan rahasia dengan maksud apabila usaha ini gagal, maka tidak 

mudah diketahui oleh orang lain yang mungkin dapat mendatangkan perasaan 

 
5. Buku Zakaria,  pokok-pokok adat istiadat perkawinan, Diterbitkan oleh usus presss, thn 

2018 Hal.1 
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malu bagi pihak laki-laki. Madduta/Massuro (melamar) adalah kelanjutan 

dari tahap pertama (mapesekpesek) dengan mengutus orang yang dituakan 

dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan amanah 

dan menyatakan lamarannya secara resmi.6  

                Dari berbagai hasil penelitian diatas telah membahas tentang tradisi atau 

adat-adat pernikahan Bugis maupun Makasar, mulai dari makna Anggerang-

anggerang, Makna Sunrang Butta, fenomena Uang Panai’, Pokok-pokok adat 

istiadat, perkawinan terdapat dalam semua kebudayaan manusia di seluruh dunia 

dan adat pernikahan suku bugis Makassar.   Namun belum ada yang lebih spesifik 

membahas mengenai tentang tradisi A’panai Leko’, maka dari itu peneliti 

mengangkat judul pembahasan secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 
6 Jurnal A.N.Surya, adat pernikahan suku bugis, hal.3 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Kebudayaan 

1. Budaya Lokal 

Budaya lokal adalah suatu budaya yang perkembangannya di daerah-

daerah dan merupakan suku bangsa nusantara. Bangsa Indonesia dikenal sebagai 

bangsa yang Multicultural dalam suku bangsa dan budaya. Budaya adalah suatu 

keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang 

didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.7 

 Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sansekerta “buddhaya” yang 

merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan 

diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah 

Culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan 

kebudayaan. Asal arti tersebut dimaksudkan sebagai segala daya dan kegiatan 

manusia untuk mengolah dan mengubah alam.8 

Kebudayaan adalah perwujudan dari sebuah renungan, kerja keras dan 

kearifan suatu masyarakat dalam mengarungi dunianya. Kebudayaan yang 

menjadikan suatu masyarakat memandang lingkungan hidupnya dengan 

 
7 Elly M.Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 

h.27-28.) 
8 (Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000), 

h.181.) 
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bermakna. Format budaya pula berarti masyarakat menata alam sekitar dan 

memberikan klasifikasi, sehingga berarti bagi warga dengan begitu tindakan 

terhadap alam sekitar itu terorientasikan.  

Banyak orang yang beranggapan bahwa ekonomi, politik, teknologi, religi 

dan sebagainya termasuk unsur-unsur kebudayaan. Pemahaman semacam itu 

sebenarnya tidak mengungkap lebih dalam apa yang dikandung oleh kebudayaan. 

Memang benar bahwa ekonomi, politik, kesenian, religi, dan sebagainya adalah 

kebudayaan karena persepsi makna yang terkandung di dalamnya merupakan 

kebudayaan. Ekonomi, politik, teknologi, kesenian, religi dan sebagainya itu 

mengandung dan mencerminkan sebuah makna dan makna itulah disebut 

kebudayaan. 

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya, 

seperti kekuatan alam, maupun kekuatan lain didalam masyarakat sendiri tidak 

selalu baik untuknya. Selain itu, manusia dan masyarakat juga membutuhkan 

kepuasan, baik dibidang spiritual maupun material. Sebagian besar kebutuhan 

masyarakat tersebut diatas dipenuhi oleh budaya yang bersumber dari masyarakat 

itu sendiri. Konon hal ini terutama karena kemampuan manusia yang terbatas 

sehingga kemampuan budaya yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas 

dalam memenuhi segala kebutuhan. 

Makna kebudayaan adalah kerangka persepsi yang penuh makna dalam 

struktur perilaku apa yang ada dalam realitas mengandung makna dan diberi 

makna lebih abstrak dapat dikatakan tidak ada yang bebas dari budaya. Politik, 
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ekonomi, iptek, keagamaan, kesenian dan sebagainya tidaklah bebas makna 

semuanya diwarnai oleh kebudayaan.9 

 Nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. 

Oleh sebab itu, nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu 

yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat 

berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat 

yang bersangkutan. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya adalah sesuatu 

yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau 

gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Hampir setiap komunitas masyarakat yang ada atau yang pernah ada 

dalam kehidupan ini menerima warisan kebudayaan dari leluhur mereka. Warisan 

dan kebudayaan itu adanya berupa gagasan atau nilai-nilai luhur dan benda-benda 

budaya, warisan kebudayaan ini boleh jadi sebuah kecenderungan alamiah dari 

kehidupan manusia untuk terus-menerus mempertahankan nilai-nilai dan fakta-

fakta kebenaran yang ada. Ketika interaksi sosial budaya suatu masyarakat 

semakin luas maka kian beragam dan kompleks jaringan yang dilakoninya. 

Semakin tinggi intensitas sosial budaya yang dikembangkan oleh suatu komunitas 

lokal dalam pergaulannya dengan komunitas diluarnya maka semakin besar pula 

peluang masyarakat tersebut untuk mengembangkan kebudayaan.10 

Beberapa budaya lain, kata-kata dan makna tersebut tidak mempunyai 

hubungan langsung. Mereka tidak memiliki karakteristik atau sifat dari benda atau 

 
9 Mukhlis, dkk.Sejarah Kebudayaann Islam (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumen 

Sejarah Nasional, 1995), h.1 
10 Shaff Muhtamar, “Masa Depan Warisan Leluhur Kebudayaan Sulawesi Selatan” 

(Makassar: Pustaka Dewan Sulawesi, 2014), h.1 
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hal yang mereka gambarkan. Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka 

gambarkan karena kitalah yang secara bebas menentukan arti atau maknanya. 

Setiap budaya memiliki rangkaiannya sendiri yang terdiri dari tanda-tanda 

bermakna, lambang- lambang, gerak-gerik, konotasi emosi, rujukan historis, 

respons tradisional, dan juga penting diam yang mengandung makna.11 

Adapun budaya lokal merupakan budaya asli atau suatu wilayah atau 

kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri 

khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di 

lingkungannya. Kelompok yang dimaksudkan biasanya terikat dengan tempat atau 

masalah geografis. Seperti halnya kebudayaan, pada umumnya yang memang 

dapat mendapatkan pengaruh dari banyak factor (geografi, politik, ekonomi, 

agama dan lain-lain) yang merupakan unsur kebudayaan. Sumber dari kebudayaan 

lokal tersebut biasanya berasal dari ilmu-ilmu agama, kebiasaan dan petuah para 

pendahulunya ataupun adat istiadat. 

 Ciri-ciri budaya lokal biasanya didefenisikan sebagai budaya asli dari 

suatu kelompok masyarakat tertentu dan dapat dikenali dalam bentuk 

kelembagaan sosial yang dimiliki oleh suatu suku bangsa. Dalam lembaga sosial 

anggotanya sangat bersifat pribadi dan didasari oleh loyalitas yang tinggi terhadap 

pemimpinnya, bentuk lembaga sosial yang sering dijumpai dalam sistem gotong 

royong. Gotong royong merupakan ikatan hubungan tolong menolong diantara 

 
11 Elly M.Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 

2007), h.27-28.) 
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masyarakat didaerah pedesaan, pola hubungan gotong royong dapat terwujud 

dalam banyak aspek kehidupan.12 

Kekayaan budaya dan tradisi lokal yang mempertahankan asyarakat bukan 

berarti menutup diri dari perkembangan zaman. Namun, demi mempertahankan 

kearifan budaya  lokal dari pengaruh kebudayaan asing yang begitu terbuka 

dengan konsep hidup yang ditawarkan yaitu dari segi pakaian, makanan, 

pergaulan yang membawa pengaruh buruk terhadap kelansungan budaya lokal 

serta membawa efek hidup yang yang tidak beraturan dan jauh dari konsep yang 

diajarkan  budaya lokal . Budaya lokal kemudian tidak lepas dari proses akulturasi 

dengan Islam, namun keduanya tidak kehilangan ciri khasnya melalui akulturasi 

tersebut. Islam juga menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah. 

2. Budaya Islam 

Islam merupakan salah satu agama yang hadir didunia melalui perjalanan 

wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Hal ini menunjukkan 

bahwa Islam merupakan agama samawi, dan bukan hasil, cipta, rasa dan karsa 

manusia, lebih dari itu Islam hadir saat manusia sudah mengenal peradaban 

(bukan lagi sebatas kebudayaan). Namun lebih dari itu keberadaan Islam adalah 

untuk seluruh ummat manusia tanpa membatasi hanya pada bangsa arab saja. 

Firman Allah SWT dalam Q.S Al Hujurat / 4:13 

 

قَبَاۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ۚ اِنَّ  انُْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعوُْباا وَّ نْ ذكََرٍ وَّ َ عَلِيْمٌ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلقَْنٰكُمْ م ِ ِ اتَقْٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰه  اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه

 خَبيِْرٌ 

 
12 Geertz.H,  Aneka Budaya  dan  Komunitas di Indonesia,  (Jakarta: Yayasan  Ilmu-ilmu 

sosial 1981). 
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Artinya :  

 Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang 

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

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, Mahateliti. 

 Dimasa penyebarannya, seluruh umat manusia sudah mampu 

menciptakan kebudayaannya sendiri. Hal ini tidak lepas dari potensi yang berupa 

cipta, rasa dan karsa manusia itu sendiri. Islam adalah sebuah tatanan kehidupan 

yang sangat sempurna dan lengkap karena didalam Islam itu sendiri mengatur 

segala macam aturan mulai dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang besar. 

Aturan dalam berkeluarga, sekolah masyarakat serta linkungan. Islam sudah kita 

yakini adalah agama yang sempurna akan tetapi dalam kesempurnaannya dan 

dalam implementasi kehidupan sehari-hari masih membutuhkan penafsiran-

penafsiran dan penakwian dalam kaidah-kaidah tertentu. Pesentuhan Islam dan 

kontak antara budaya lokal tidak menafikan adanya akulturasi timbal balik atau 

saling mempengaruhi satu sama lain. Budaya islam adalah budaya yang didalam 

masyarakat terdapat praktik-praktik islam. 

Kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai bentuk kearifan 

lokal dengan ajaran nilai-nilai yang dibawa oleh Islam tak jarang menghasilkan 

dinamika budaya masyarakat setempat. Kemudian, yang terjadi akulturasi dan 

mungkin sinkretisasi budaya, seperti praktek meyakini iman dalam ajaran Islam 

akan tetapi masih mempercayai keyakinan lokal. Secara spesifik, Islam 

memandang budaya lokal yang ditemuinya dapat dipilah menjadi tiga: Menerima 

dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan 

berguna bagi kemuliaan umat manusia. 
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Budaya Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan 

terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan 

pemeluknya. Banyak pandangan yang mengatakan agama merupakan bagian dari 

kebudayaan, tapi tidak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan mereka hasil 

dari agama. Budaya Islam merupakan adab atau etika yang berlaku dalam 

kehidupan terpuji. Oleh sebab itu, sebelum seseorang menentukan jodoh, ia harus 

berhati-hati benar dalam menentukan pilihannya. Sehingga tidak ada kekecewaan 

dikemudian hari setelah pernikahan dilangsungkannya. 

Budaya Islam adalah suatu cipta dan karya manusia baik itu muslim 

maupun non muslim yang berangkat dari suber ajaran Islam. Ciri-ciri struktur 

budaya Islam yaitu: 

1. Kebudayaan Islam adalah semua hasil cipta dan karya yang dihasilkan 

dalam pemerintahan Islam atau komunitas yang mayoritas muslim 

dengan Islam sebagai agama individu atau komunitas pencetusnya. 

2. Kebudayaan Islam adalah adalah suatu cipta dan karya yang bersumber 

dari ajaran Islam, apapun agama individu atau kounitas pencetusnya 

meskipun berada dibawah pemerintah non muslim. 

Masyarakat di Desa Lentu pada umumnya mempunyai kriteria dalam 

memilih jodoh yang ideal. Ukuran yang dimaksud adalah penilaian seseorang 

ditinjau dari segi keturunan seperti pada umumnya di Sulawesi Selatan khususnya 

pada masyarakat di Desa Lentu juga mengenal adanya stratifikasi sosial pada 

masyarakatnya, seperti bangsawan (keturunan karaeng), orang merdeka, orang 

kaya, orang yang memiliki status dan lain-lain. Itu semua turut berpengaruh dalam 

menentukan jodoh dengan anggota masyarakat lainnya diluar keluarga pun dapat 

terjadi.  
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Pandangan Islam dalam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum 

dan berlaku bagi semua makhluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Menikah merupakan suatu jalan yang dipilihkan oleh Allah supaya 

makhluknya berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan dalam Islam 

merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah dan 

tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling 

berhak mendapat didikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang 

paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial 

itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, 

menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat 

membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.13 

Dari penjelasan diatas dapat diambil pemahaman bahwasanya Islam sama 

sekali tidak menolak tradisi atau budaya yang berkembang ditengah-tengah 

masyarakat. Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara melakukan 

ijtihad yang disebut ‘urf, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada 

tradisi yang berkembang dalam masyarakat.  Dengan cara ini berarti tradisi dapat 

dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. 

B. Akulturasi Budaya 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan multietnik 

karena beragamnya kebudayaan dan adat istiadat suku bangsa yang terdapat di 

Indonesia. Namun, kehidupan manusia selalu mengalami perubahan yang 

berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat karena suatu adanya kontrak antar 

kebudayaan yang akan saling memengaruhi antara satu sama lain. Kontak antar 

 
13Lutfiah, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014 hal.1 
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budaya tersebut memberikan pengaruh terhadap beragamnya kebudayaan yang 

ada di masyarakat. 

Akulturasi berasal dari Bahasa inggris yang berarti dapat menyesuaikan 

diri (kepada adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing). Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia “akulturasi” adalah suatu campuran dari beberapa kebudayaan 

yang saling bertemu dan saling mempengaruhi proses dari masuknya pengaruh 

kebudayaan dari suatu masyarakat. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan 

pengertian dari akulturasi bahwa akulturasi ialah proses sosial yang timbul bila 

suatu kelompok manusia dengan kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur dari 

suatu kelompok asing, sehingga kebudayaan asing lambat laun dapat diterima 

dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendir14. 

Akulturasi merupakan proses sosial yang muncul ketika sekelompok orang 

dengan budaya tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur budaya asing. 

Kebudayaan asing itu lambat-laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu. Akulturasi juga disebut 

sebagai pencampuran dua hal yang saling melengkapi, istilah dalam antropologi 

mempunyai beberapa makna akulturasi, ini semua menyangkut konsep mengenai 

proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan 

tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga 

undur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu.  

Akulturasi terjadi karena adanya penyatuan dua kebudayaan yang 

dihasilkan oleh kontak yang berkelanjutan. Kontak dapat terjadi melalui berbagai 

jalan seperti: dakwah, perdagangan, pariwisata, radio, televisi dan sebagainya. 

 
14 Muhammad Haramain, “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal” Kurioritas 11, no.2, 

Desember (2017): h.193 
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Akulturasi terjadi suatu kebudayaan yang kuat dan bergengsi dari suatu 

kebudayaan yang relative setara.15 

Akulturasi budaya adalah proses percampuran dua unsur budaya atau lebih 

yang bersifat melengkapi tanpa menhilangkan corak lama. Proses akulturasi 

memang sudah ada sejak zaman dahulu kala tetapi proses akulturasi dengan sifat 

yang khusus baru ada ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa Eropa barat mulai 

menyebar ke daerah-daerah lain dimuka bumi pada awal ke-15 dan mulai 

mempengaruhi masyarakat-masyarakat suku bangsa di afrika, Asia, Amerika 

Utara dan Amerika Latin. Dalam meneliti jalannya suatu proses akulturasi, 

seorang peneliti sebaiknya memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

1. Para individu pembawa unsur-unsur budaya asing 

2. Saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk 

masuk ke dalam kebudayaan penerima 

3. Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh 

4. Reaksi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing. 

Akulturasi adalah percampuran dua hal yang saling melengkapi. Istilah 

dalam antropologi mempunyai beberapa makna (iacculturation, atau 

culture contact) ini semua menyangkut konsep mengenai proses sosial 

yang timbul apabila kelompok manusia dengan suatu kebudayaan 

tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dariu suatu kebudayaan asing 

sehingga unsur-unsur asing lambat laun diterima dan diolah dalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu16. 

 
15 Robert H lauer, “Persperctive Of Social Change (New Haven and London: Yale 

University Press, 1995), h.40 
16 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi 1 (Cet. 4; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 

155. 
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Akulturasi budaya berlansung dalam jangka waktu yang relative lama, hal itu 

disebabkan adanya unsur-unsur budaya asing yang diserap secara selektif dan ada 

unsur-unsur budaya yang ditolak sehingga proses perubahan kebudayaan melalui 

akulturasi masih mengandung unsur-unsur budaya lokal yang asli. Akulturasi 

budaya berkaitan dengan integritas sosial dalam masyarakat, keanekaragaman 

budaya dan akulturasi mampu mempertahankan integritas sosial apabila setiap 

warga masyarakat memahami dan menghargai adanya keanekaragaman berbagai 

budaya dalam masyarakat, sikap tersebut mampu meredam konflik sosial yang 

timbul karena adanya perbedaan persepsi mengenai perilaku warga masyarakat 

yang menganut nilai-nilai budaya yang berbeda.    

C. Kesesuaian Budaya Lokal dan Budaya Islam 

Gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, 

memberi jiwa pada masyarakat itu sendiri. Gagasan itu satu dengan yang lain 

selalu berkaitan menjadi suatu sistem. Menurut ahli antropologi dan sosiologi 

yang menyebutkan sistem ini adalah sistem budaya atau cultural system. Sebagai 

sistem budaya tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku 

yang bersumber dari nilai dan gagasan utama, bertingkah laku yang bersumber 

dari sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, 

sistem sosial dan sistem teknologi. 

 Sistem dasar merupakan etika, norma dan adat istiadat yang berfungsi 

memberikan pemgarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi 

hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat. Tidak hanya itu saja sebagai sistem 

budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari 

berbagai asfek yang pemberian arti ujaran, ritual dan berbagai jenis lainnya dari 

manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari 
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sistem tersebut adalah simbol yang meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk 

kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol 

perilaku normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut 

pengungkapan perasaan. Banyak stigma yang menyatakan agama merupakan 

transformasi dari kebudayaan, tetapi tidak sedikit pula yang menyatakan 

kebudayaan merupakan perubahan dari agama. 

Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan demikian 

sangat ditentukan oleh perkumulan sosial yang pada akhirnya akan sangat 

berpengaruh dalam memberi warna corak dan karakter islam.17 Jika dilihat sejarah 

awal perkembangan Islam di Indoensia, ajaran-ajaran Islam yang hadir sebagai 

agama memang banyak memberikan norma-norma aturan tentang kehidupan 

dibandingkan dengan agama-agama lain yang datang sebelumnya. Jika dilihat 

hubungan antara Islam dan budaya, ada dua hal yang perlu diperjelas Islam 

sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para 

ahli sering disebut dengan great tradition (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai 

realitas budaya disebut dengan little tradition (tradisi kecil) atau lokal tradition 

(tradisi lokal) atau juga Islamicate, bidang-bidang yang “islamik” yang 

dipengaruhi oleh Islam.18 

Tradisi kecil (tradisi lokal, Islamicate) adalah realm of influence kawasan-

kawasan yang dibawah pengaruh Islam (great tradition). Tradisi lokal ini 

mencakup unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian budaya yang meliputi 

konesp atau norma, aktivitas serta tindakan manusia yang berupa karya-karya 

yang dihasilkan masyarakat. Membicarakan Islam, lebih khusus lagi tentang 

warna, corak, dan karakter Islam didalam dinamika ruang dan waktu tertentu pada 

 
17 Moeslim Abudrrahma, “Berislam Secara Kultural”, Islam Sebagai Kritik Sosial 

Transisi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 6 
18 Azyumardi Azra, Konteks Bertiologi Di Indonesia “ Pengalaman Islam (Jakarta 

Paramadina 1999), h.13 
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hakikatnya adalah berbicara tentang bagaimana Islam di reproduksi oleh 

linkungan sosialnya. 

 Islam mempunyai dua sudut pandang, yaitu dari segi agama dan 

kebudayaan. Dengan demikian, dapat dibedakan antara agama Islam dengan 

kebudayaan Islam itu dalam sudut pandangan ilmiah, akan tetapi dalam 

pandangan Islam sendiri tidak dapat dipaksakan. Misalnya nikah, talak, rujuk, 

waris. Namun, ketika dipandang dari sisi kebudayaan perkara-perkara itu 

termasuk kebudayaan, tetapi kita kembali lagi pada ketentuan itu berasal dari 

tuhan yaitu sebagai seorang hamba kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan 

perintahnya dan menjahui segala larangannya.   

D. Budaya Pernikahan dalam Konteks Islam 

An-nikah secara etimologi/Bahasa berarti mengumpulkan atau 

menggabungkan. Makna haqiqi kata an-nikah adalah bersetubuh. Namun secara 

majazi sering diungkapkan dengan arti akad nikah, penyebutan ini termasuk al-

musabbab (hubungan intim) namun yang dimaksud adalah as-sabab (akad 

pernikahan). 19 Adapun istilah dalam istilah syariat, nikah adalah akad yang 

menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (termasuk hubungan seksual) antara 

laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing 

demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.20 

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan tersebut juga pernikahan yang 

menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan 

 
19 Abdullah bin abdulrahman Al-Bassana, taudhin Al-Akhkam Min Bulugh Al Maram 

(Syara Bulugh Maram), (Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5, 2006), h. 252. 
20  Muhammad Bagir, Fikih Praktis Menurut al-Qur’an, Assunnah dan Pendapat Para 

Ulama, (Bandung: Karisma, 2008) h. 3-4. 
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dalam arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti 

persetubuhan (coitus), juga untuk arti nikah.21 

Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan, pernikahan yang 

dimaksud adalah sesuai dengan tuntutan agama dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan 

dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam keluarga. Sedangkan dalam 

pengertian yang luas pernikahan adalah suatu antara ikatan lahir antara dua orang 

laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan 

keturunan yang dilansungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.22 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.23 

 Menurut kompilasi hukum Islam Pasal 2 pernikahan adalah suatu 

pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah 

dan pelaksanaanya adalah merupakan ibadah.24 Salah satu contoh konflik dalam 

pernikahan yang paling utama yaitu, perilaku yang mengungkapkan perasaan 

negatif kepada pasangan, seperti kritik, sikap membela diri, penghinaan dan 

penarikan diri, bisa memprediksikan ketidakpuasan dan perceraian, yang 

mengejutkan pengungkapan kemarahan, oleh pihak-pihak lain telah ditengarai 

sebagai perilaku yang amat merusak dalam pernikahan.25 Efek dari pengungkapan 

 
21 DepDikBud, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Cet, 111; Jakarta Balai Pustaka 1994), h. 

456. 
22 Moh Rifa’i, Fiqih Islam, (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), h.453. 
23 M. Ali Hasan. Pedoman Hidup Berumah Tangga (Siraja: Prenada Media Group, 2005),   

h.11. 
24 Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum 

Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.43. 
25 1422Charles R. Berger, Michael E. Roloff, dan David R. Roskos-Ewoldsen, The 

Handbook Of Communication Science, (USA: Wadswoth, 2011), diterjemahkan oleh: Derta Sri 

Widowatie, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), h.678. 
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perasaan selama konflik tidak terbatas hanya pada emosi negatif, pengungkapan 

perasaan positif kepada pasangan yang memprediksikan stabilitas dan kepuasan 

pernikahan dari waktu ke waktu. Pernikahan dianggap suatu yang suci, upacara 

pernikahan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi 

pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan 

mempergunakan nama Allah.26 

Menurut syariat, menikah juga berarti akad sedangkan pengertian 

hubungan badan itu hanya merupakan metamorfosa saja. Secara umum bahwa 

pernikahan adalah hal yang sangat penting, sakral, dan religius, disamping erat 

kaitannya dengan syariat agama juga dari pernikahan inilah terbentuk sebuah 

rumah tangga bahagia, sejahtera, dan bertakwa yang menjadi landasan 

terbentuknya masyarakat bangsa indonesia yang harmonis. Pernikahan akan 

berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang 

positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.  

Allah swt berfirman dalam QS. Yasin surah ke 36 ayat 36 

 

ا لَْ يَعْل بِتُ الْْرَْضُ وَمِنْ انَْفسُِهِمْ وَمِمَّ
ا تنُْْۢ  سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلقََ الْْزَْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّ

Artinya: 

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa 

yang tidak mereka ketahui”(QS. Yasin/36: 36) 27. 

Ayat di atas mensucikan Allah dari segala sifat buruk atau kekurangan 

yang disandangkan kepada-Nya. Betapa tidak, Allah yang mereka durhakai itu 

 
26 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2013 
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adalah dia yang antara lain menciptakan segala tumbuhan dan menumbuhkan 

buah-buahan dengan cara menciptakan pasangan bagi masing-masing.  

Dengan tujuan itu ayat diatas menyatakan: Maha Suci Dia dari segala 

kekurangan dan sifat buruk. Dialah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, baik 

dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi seperti kurma dan anggur dan demikian 

juga diri mereka sebagai manusia, dimana mereka terdiri dari lelaki dan 

perempuan dan demikian pula dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui baik 

mahluk hidup maupun benda tak bernyawa. 28  Al-Qur’an telah menerangkan 

sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep pernikahan merupakan 

konsep cinta dan kasih sayang. Pernikahan didalam ajaran Islam ditempatkan 

pada tempat yang tinggi dan mulia, karena itu Islam menganjurkan agar 

pernikahan itu disiapkan secara matang, sebab dalam pandangan islam pernikahan 

bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan saja 

atau memuaskan kebutuhan seksual semata-mata melainkan memiliki arti yang 

luas, tinggi dan mulia. 

Pernikahan akan lahir generasi penerus, baik maupun buruknya perilaku 

mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan dan 

sesungguhnya Allah SWT. menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi 

dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Secara sadar, kita harus 

mengakui bahwa pola kehidupan kita sedang mengarah materialistis, konsumtif 

dan mengedepankan luarnya ketimbang substansinya. Pola ini mau tidak mau 

 
28 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h.538. 
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mempengaruhi cara pandang kita dalam menyikapi pernikahan sebagai anjuran 

syari’at yang bersifat mulia dan fleksibel serta mengandung nilai terjadinya 

tindakan asusila ataupun kriminal, lebih dari sikap mempermudah urusan 

pernikahan bukanlah sebuah ide baru yang hanya dilontarkan karena kehidupan 

kita yang semakin modern tetapi memang sebuah anjuran yang diusung oleh 

Islam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini dilihat dari bidang kajian adalah peneliti menggunakan 

metode kualitatif untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jenis Penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti melakukan penelitian 

secara langsung ke lokasi dan sekaligus terlibat langsung dalam pengumpulan 

data. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami hal-hal tentang prosesi 

tradisi A`panai Leko. Hal ini dilakukan agar menghasilkan data deskripsi 

berupa informasi lisan dari beberapa informan yang dianggap lebih tahu. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena menggunakan data kualitatif, 

yaitu ini didapatkan melalui studi penelitian lapangan dan pustaka. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Lentu, Kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Adapun yang menjadi alasan peneliti 

memilih lokasi penelitian tersebut karena masyarakatnya yang masih 

memegang teguh tradisi lokal ditengah berkembangnya tradisi teknologi. 

Selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu banyak 

membutuhkan banyak biaya, sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan lebih 

singkat dan efesien penelitian sebab mudah dijangkau oleh penulis. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan oleh penelitian dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Pendekatan Sejarah 

Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan 

yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.29 Pendekatan 

ini dimaksukkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup 

penomena yang telah terjadi dalam acara pernikahan di Desa Lentu yang telah 

mendalam di masyarakat yang turun-temurun pada daerah tersebut. 

2. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama bertolak dari kesadaran 

bahwa pada hakikatnya seburuk apapun, yang bernama manusia pasti memiliki 

tuhan.30 Agama jika dilihat dari defenisinya secara substantif berarti dilihat dari 

esensinya yang sering kali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan 

sehingga menjelaskan religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat 

ortodoksi dan ritual keagamaan, bahkan lebih berpusat pada bentuk tradisional 

suatu agama. Metode pendekatan agama ini maka akan ada dasar perbandingan 

upacara perahu phinisi dengan melihat transformasi teknologi dalam 

pembuatannya untuk dilestarikan dan dikembangkan sesuai ajaran Islam.31 

3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang 

mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan 

 
29 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h.48 
30 Esti Ismawati. Ilmu Sosial Budaya Dasar. (Surabaya: Penerbit Pt Tiga Serangkai, 

2012) h. 156 
31 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta; Penerbit 

Ombak, 2011), h.26 



28 
 

 

antropologi berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia yang 

mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya sehingga 

diharapkan upacara pembuatan dapat dilihat dari sudut pandang manusia 

sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan. 

C.  Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriftif yaitu penggambaran secara jelas lokasi dan objek yang akan 

diteliti, sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah yang dibahas sesuai data 

yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan uraian diatas maka jenis sumber data 

dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu para 

informan dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang 

pernah ikut serta dalam pelaksanaan A`panai Leko. Para informan inilah yang 

banyak menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan tradisi A‘panai Leko’. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui dokumentasi 

yang bersumber dari buku-buku, hasil peneltian maupun jurnal- jurnal serta 

dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Data sekunder juga biasa didapatkan dari data pemerintah setempat seperti 

kantor desa yang mendukung penelitian ini, selain itu data sekunder juga 

diperoleh dari dokumentasi pada saat penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi. 32 

Pengamatan ini dilakukan secara langsung oleh mata dan tanpa ada bantuan media 

lain. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, maka pengumpulan data dilakukan 

dengan membuat deskripsi atau gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi berupa tertulis dan non tertulis. Sehingga dalam pengamatannya 

peneliti memperhatikan beberapa aspek diantaranya: 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

melakukan pengamatan lansung atas fenomena yang terjadi di masyarakat. 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terlibat lansung pada 

kegiatan yang dilaksanakan masyarakat akan memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan informasi. Observasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan 

pengamatan tentang pelaksanaan tradisi A’panai Leko’ bagaimana persiapan 

yang mesti dilakukan masyarakat sebelum dilaksanakannya tradisi ini dan 

apa-apa saja yang dilakukan selama berlansungnya tradisi A’panai Leko’. 

2.  Wawancara 

Interview atau wawancara adalah berupa dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara dalam menggali data, sumber dan informasi. 33 Peneliti 

melakukan wawancara dengan informan yang dianggap berkompeten dan 

mampu memberikan keterangan terhadap penelitian yang dilakukan. 

 
32 Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama, 

(Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90. 
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Cek. 13., 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 155. 
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Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam 

dengan sumber informasi melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama 

dan orang-orang yang paham akan tradisi A’panai Leko’. 

3.  Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan metode penting dalam pengumpulan data, 

biasanya dokumen berbentuk catatan, transkrip, naskah lontara, buku, 

prasasti atau dokumen lainnya mengenai masalah penelitian. Dengan 

metode ini, peneliti memperoleh informan dari macam-macam sumber 

tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat dimana informan 

bertempat tinggal melakukan aktifitas kesehariannya, teknik ini merupakan 

pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. 

4. Merangkum Data Hasil Penelitian 

Sebelum sampai pada tahap pengolahan data tentunya juga harus di 

lakukan perangkuman terdapat apa saja yang didapatkan lokasi penelitian 

tehnik merupakan tekhnik untuk mendapatkan data yang konkret dan 

kredibel.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah24. 

Dalam penelitian kualitatif, instrument utama dalam pengumpulan data adalah 

manusia sebagai peneliti. Peneliti sendiri yang mengumpulkan data melalui 

bertanya, mendengar dan menggali informasi dari narasumber yang di 

wawancarai agar data bisa autentik.34 

 
34 V. Wiratha Sujarweni, Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.76 
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Adapun bentuk-bentuk instrumen yang digunakan untuk membantu peneliti 

memperoleh data dilapangan, yaitu: 

1. Alat tulis penulis: buku, pulpen atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang didapat pada saat observasi maupun penelitian. 

2. Pedoman wawancara: digunakan untuk membantu peneliti pada saat 

melakukan wawancara dengan masyarakat. 

3. Dokumentasi: kamera dan alat perekam suara untuk mengambil gambar 

dilapangan dan merekam suara dari informan ditempat observasi maupun 

penelitian. 

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Dari berbagai sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

observasi dan wawancara, beberapa tahap yang digunakan dalam analisis data 

yaitu, reduksi data atau menelaah kembali data yang telah diperoleh untuk 

melakukan kesimpulan atau abstraksi dalam menjaga keaslian data agar tidak 

keluar dari keasliannya. Setelah itu dilakukan penyusunan dalam beberapa satuan 

atau kategorisasi-kategorisasi disusun dalam bentuk koding yaitu satuan data 

terkecil hingga terbesar35.  

Kemudian dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu mencari kaitan antara satu 

kategori dengan kategori lainnya, setelah ditemukan kaitannya maka dilanjutkan 

dengan pemberian label atau nama pada masing-masing kategori. Untuk 

menganalisis observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan tekhnik analisis 

deskriptif agar data dapat digambarkan keberadaannya yang sebenarnya tentang 

tradisi A’panai Leko’ di Desa Lentu Kabupaten Jeneponto. 

 
35 Lexsy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cek. 22., Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006) h. 247. 
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 Adapun metode yang digunakan yaitu: 

1.  Reduksi data merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan melalui 

proses seleksi dari data mentah hinggah menjadi informasi yang 

bermakna. 

2. Penyajian data merupakan penampilan data dalam bentuk yang lebih 

sederhana. 

3. Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dari data 

yang telah disajikan, sehingga hasilnya kelihatan lebih jelas yang ingin 

dicapai secara lansung dalam kesimpulan penelitian dan menghasilkan 

informasi yang mengandung makna yang luas, meski informasinya 

singkat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian 

1) Gambaran Umum Kecamatan Bontoramba 

 

 

Gambar 1. Peta Kecamatan Bontoramba 

 Kecamatan Bontoramba adalah satu satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Jeneponto yang mempunyai luas wilayah seluas 88,30 Km2 yang 

terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan. Di Kecamatan bontoramba juga pernah 
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berlaku sistem kakaraengan. Adapun letak dan strategi daerah ini adalah 

mempunyai bata-batas berikut: 

1. Sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Bangkala. 

2. Sebelah timur berbtasan dengan Kecamatan Turatea. 

3. Sebelah utara berbatasan dengan Batu Menteng. 

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalatea36. 

2) Topografi Desa Lentu  

Kata Lentu diambil dari nama Toddo Appaka Lentu yang merupakan nama 

kerajaan atau karaeng yang ada di Jeneponto, dan disingkat dengan nama Lentu.37 

Desa Lentu pada awalnya hanyalah merupakan perkampungan kecil, dimana 

mayoritas mata pencahariannya adalah bertani.  

Desa Lentu merupakan salah satu Desa  yang ada di Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto dimana jika dilihat dari segi asfek geografis yang 

mempunyai luas wilayah 610 Ha dan terletak dibagian Selatan Kecamatan 

Bontoramba. Adapun batas-batas wilayah Desa Lentu yaitu : 

1. Sebelah Selatan : Kecamatan Tamalatea. 

2. Sebelah Utara : Kelurahan Bontoramba.  

3. Sebelah Barat : Kelurahan Tonrokassi Timur.  

4. Sebelah Timur : Desa Karelayu38. 

 
36 Sumber Data: Kantor Wilayah Kecamatan Bontoramba, tahun 2012/2013. 

37 Arsip Sejarah Desa Lentu 

38 Kecamatan Botoramba Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Jeneponto, Hlm xiv. 
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Desa Lentu dibentuk pada tahun 1991, seiring berkembangnya waktu, 

populasi semakin meningkat sehingga harus terjadi pemekaran di Kelurahan 

Bontoramba. Pemekaran Kelurahan Bontoramba ini bertujuan untuk 

mengembangkan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik serta 

mermpercepat pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

terutama di sektor pertanian. 

Desa Lentu juga merupakan salah satu Desa yang dikenal dengan makna 

Toddo Appaka merupakan salah satu pemberian dari raja Bontoramba, dikala 

itu para raja karakternya yang bijaksana dan dermawan serta menghormati 

adat istiadat maupun tradisi sehingga tradisi yang sudah muncul di zaman 

kerajaan kerajaan Bontoramba kala itu yang berkuasa tidak mematikan atau 

menghilangkan tradisi tersebut. 

Desa Lentu berada di Kecamatan Bontoramba yang memiliki jarak ± 2 Km 

dari Ibukota Kecamatan Bontoramba yang dapat diempuh dalam waktu 10 

menit, sedangkan dari ibukota Kabupaten Jeneponto berjarak ±15 Km dan 

dapat ditempuh dengan waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 

dua dan roda empat. Desa Lentu merupakan desa yang berpenduduk kurang 

padat dibandingkan desa lain yang ada di Kecamatan Bontoramba, desa Lentu 

terdiri dari 5 dusun yaitu: 

5. Dusun Alluka 

6. Dusun Campagayya 

7. Dusun Paranga 

8. Dusun Sapaya 



63 
 

 

9. Dusun Ta’binjai 

3). Perkembangan Penduduk 

Pada awalnya desa lentu hanyalah sebuah perkampungan kecil, dimana 

masyarakatnya terdiri dari para petani. Kemudian pada perkembangan selanjutnya 

terbentuklah kampung-kampung kecil maksa dengan sendirinya terbentuklah 

susunan kemasyarakatan dengan berbagai ciri khas didalamnya. 

Desa Lentu merupakan desa yang berpenduduk kurang padat 

dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Bontoramba. Hasil sensus 

penduduk tahun 2007 tercatat 2.540 jiwa, laki-laki sebanyak 1.205 jiwa dan 

perempuan sebanyak 1.335 jiwa, jumlah penduduk sebesar itu merupakan aset 

desa yang perlu dikembangkan agar menjadi angkatan kerja yang berkualitas dan 

membawa perubahan positif yang signifikan untuk kedepannya. Berikut ini adalah 

tabel julah penduduk Desa Lentu39. 

Tabel. 01 Jumlah Penduduk Desa Lentu 2007 

NO Nama Dusun Jumlah KK L P Jumlah 

1 Alluka 61 122 177 299 

2 Campagayya 156 276 321 597 

3 Paranga 106 205 195 400 

4 Sapaya 125 220 240 460 

5 Ta’binjai 198 382 402 784 

 
39 RPJMD. Tahun 2011-2015, Hal.7 
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 Total 646 1205 1335 2540 

 

Tingkat pertumbuhan penduduk tidak terlalu meningkat hanya saja tingkat 

prkawinan usia dini masih tinggi dimana rata-rata perempuan menikah diusia 15-

18 tahun yang semestinya harus mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. Meskipun demikian angka kepadatan penduduk desa Lentu masih dapat 

ditekan, dan hal ini sudah terbukti dengan kurangnya jumlah anak dalam setiap 

rumah tangga dari setiap pasangan disuia subur dimana setiap rumah tangga 

hanya mempunyai anak 1-3 saja, hal ini terbukti dengan adanya alat kontrasepsi 

atau KB yang tersedia di puskades secara gratis sehingga dapat ditekan 

pertumbuhan anak serta meningkatnya kesadaran warga tentang keluarga 

berencana yang telah dirancang pemerintah. 

Seiring berkembangnya zaman dan peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Pada tahun 1990 an sebagian masyarakat Desa Lentu sudah mampu membangun 

rumah seni permanen. Hal ini disebutkan karena , tingkat perekonomian 

masyarakat sudah meningkat. Setelah proses yang panjang sedikit demi sedikit 

perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Sehingga pembangunan terus 

dilakukan oleh masyarakat. 

Berdasarkan kriteria tersebut perkembangan peradaban untuk daerah ini 

termasuk pada tahap yang kedua yakni mengambangkan pertanian secara 

menetap. Dalam tahun 1999 jumlah penduduk Desa Lentu sebesar 2.045 sampai 
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pada tahun 2015 jumlah penduduk Desa  Lentu mengalami peningkatan sebesar 

2.223 jiwa. 40 

Berdasarkan data yang diperoleh pada kantor BPS Kecamatan Bontoramba 

jumlah penduduk Desa Lentu dari tahun ke tahun dengan jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

 

Tabel. 02 

Jumlah penduduk Desa Lentu berdasarkan jenis kelamin dari tahun 

1999-2017 

No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.   1999 1022 1023 2045 

2.  2000 1010 1046 2056 

3.  2001 1032 1030 2062 

4.  2002 1002 1087 2089 

5.  2003 960 1023 1983 

6.  2004 961 1019 1980 

7.  2005 1048 1104 2152 

8.  2006 1032 1100 21302 

9.  2007 1031 1113 2144 

10.  2008 1035 1117 2152 

11.  2009 1042 1122 2164 

12.  2010 1041 1123 2163 

13.  2011 1045 1133 2178 

 
40 Kepala Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, tanggal 24 Februari 

2019. 
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14.  2012 1049 1141 2190 

15.  2013 1054 1148 2202 

16.  2014 1057 1155 2212 

17.  2015 1061 1162 2223 

 

Pada tabel. 02 diatas digambarkan bahwa jumlah penduduk dari tahun ke 

tahun mengalami naik turun 1999-2002 mengalami julah peninkatan jumlah 

penduduk pada pada tahun 2003-2004 mengalami penurunan setelah itu pada 

tahun 2005 mengalami pengingkatan kemudian tahun 2006 hingga tahun 2015 

mengalami peningkatan, kondisi seperti ini terjadi tingkat kematian, kelahiran, 

pernikahan, perpindahan41. 

4). Infrastruktur Sosial  

a. Keadaan Pendidikan  

Pendidikan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. 

Disamping itu dengan pendidikan dapat mengembangkan wawasan, 

pengetahuan dan ketermpilan yang dimiliki oleh peserta didik dengan 

demikian, pendidikan merupakan keharusan bagi manusia, apakah itu ditempuh 

dengan pendidikan formal maupun non formal. Terkait dari pengembangan 

daerah maka pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam 

menciptakan generas pendidik, terampil dan bertanggung jawab.  

Dalam proses pengembangan bangsa secara keseluruhan akan 

mengalami ketimpangan bila tidak didukung dengan sarana dan prasarana 

pendidikan yang memadai seperti gedung, tenaga pengajar dan perlengkapan 

pendidikan lainnya. Pendidikan adalah merupakan faktor penentuan bagi 

 
41 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 1999-2015. 
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perkembangan suatu bangsa atau Negara. Oleh sebab itu, pendidikan sangat 

menjadi perhatian utama bagi pemerintah di Negara baik pengadaan sarana dan 

prasarananya mulai dari tingkat desa maupun daerah terpencil. Hal ini dapat 

dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Jeneponto terkhususnya di Desa Lentu telah berdiri 4 buah TK, SD, MI dan 

SMU. 

Di Desa Lentu hanya terdapat 1 buah TK, yakni TK Darmawanita 

Ta’binjai, dengan kondisi bangunan yang memperhatikan. Olehnya itu mulai 

dari gedung TK sampai alat permainannya perlu direhabilitasi sebab salah satu 

penyebab malasnya anak-anak untuk datang ke sekolah ini karena 

ketidaknyamanan dengan kondisi sekolah serta alat-alat permainan yang 

kurang memadai sehigga anak-anak malas untuk datang kesekolah. Disamping 

itu masih perlu pembangunan TK minimal 2 unit karena masih banyak anak-

anak yang berlum mandapatkan wadah dikarenakan wilayah dusun yang 

berjahuan seperti Dusun Alluka dan Dusun Paranga olehnya itu perlu 

penambahan TK disetiap dusun. Sekolah dasar di Desa Lentu terdapat 1 unit 

Sekolah Dasar yaitu SD Ta’binjai dengan umlah siswa masing-masing 181 

siswa dengan tenaga pengajar sebanyak 9 orang PNS dan 8 orang honorer. 

Secara umum kondisi sekolah sudah sangat bagus, namun secara sarana 

dan prasarana perpustakaan masih perlu pembenahan. Disamping itu terdapat 

pula 1 buah MI (Madrasah Itidaiyah) yang terletak didusun Paranga yang 

hanya memilik siswa sebanyak 50 orang dengan ruang kelas hanya 3 ruangan 

oleh karena itu masih perlu pembenahan dari segi sarana dan prasarana seperti 

ruang belajar dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kelancaran proses 

belajar mengajar. 
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Sekolah Menengah Umum di Desa Lentu terdapat 1 unit sekolah SMU 

yang baru dibngun dengan jumalah siswa 375 orang dengan tenaga pengajar 

sebagian besar hanya honorer melihat jumlah siswa yang semakin tahun 

semakin meningkat namun sarana dan prasarana belum memadai seperti ruang 

kelas yang masih kurang dan fasilitas lainnya . 

 

Tabel 03 Keadaan Pendidikan di Desa Lentu 

Jenis 

Pendidikan 

Nama Dusun  

Total Alluka Campagayya Paranga Sapaya Ta’binjai 

Belum 

sekolah 

30 73 55 46 67 271 

Putus 

Sekolah 

46 78 89 28 74 315 

SR 7 - - 1 5 13 

TK 2 6 - 1 5 13 

SD 54 235 106 127 207 729 

SMP 38 81 20 68 132 357 

SMA 24 53 12 105 148 342 

D2 - - - 7 3 10 

D3 - - - 2 3 6 

S1 1 6 1 5 15 28 

S2 - - 1 1 - 2 

 

Sumber: hasil sensus Desa Lentu Tahun 2007-2008.42 

 
42 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lentu Kec 

Bontoramba Tahun 2015. Hlm.37 
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 Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan asih 

rendah ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran bagi warga khususnya orang 

tua, disamping itu faktor lain disebabkan karena faktor ekonomi yang masih 

rendah. 

b. Fasilitas Kesehatan 

Kebersihan lingkungan adalah merupakan pangkal kesehatan. Maksudnya 

apabila pada suatu daerah tidak terjga kebersihannya kemungkinan besar akan 

menimbulkan penyakit. Sebaliknya apabila pada suatu daerah terjaga 

kebersihannya kemungkinan besar tidak terdapat penyakit. Pembangunan 

kesehatan merupakan suatu bangian integral dari pembangunan sumber daya 

manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta 

kesejahtraan lahir dan batin. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk 

memberi pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. 

Masalah kesehatan juga sangat berpengaruh pada sumber air bersih. 

Masyarakat Desa Lentu masih sangat mengalami masalah air bersih apalagi pada 

saat datang kemarau dikarenakan masih banyak masyarakat yang mendapatkan 

air. 

 

Tabel 04 Akses Masyarakat Pemanfaatan Sumber Air Bersih 

 

Nama Dusun Sumur 

biasa/ umum 

Sumur Bor Tidak punya 

subur 

Sumur 

umum 

pribadi 

Alluka 58 - - 2 

Campagayya 133 4 - 18 

Paranga 99 5 1 - 
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Sapayya 110 - 1 12 

Ta’binjai 135 12 - 48 

Jumlah 535 21 2 80 

Sumber: Data dari hasil sensus Desa Lentu Tahun 2007-200843 

Secara umum, semua rumah tangga di Desa Lentu tidak memiliki 

saluran pembuangan air limbah dan hanya membiarkan air limbahnya 

mengalir dibawah dapur. Untuk limbah padat, umumnya dibuang disekitar 

rumah kemudian dibakar. Penggunaan dan kepemilikan jamban keluarga 

di Desa Lentu sangat memprihatinkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

kesadaran warga untuk berpilaku hidup bersih dan sehat masih rendah. 

Umumnya masyarakat membuang hajat ditempat terbuka seperti disawah, 

kebun saranan irigasi atau disungai. Jumlah ini diperkirakan sekitar 10% 

dari 646 KK.  

 Pemanfaatan sungai sebagai empat membuangan limbah manusia 

ketika musim hujan sebab sawah dan kebun telah ditanami tanaman 

sehingga warga harus kesungai, umumnya ini dilakukan masyarakat pada 

musim kemarau. Dimusim hujan, warga menumpang dijamban tetangga. 

Hal ini terjadi karena selain faktor kesadaran akan pentingnya hidup bersih 

dan sehat juga disebabkan karena ketidak mampuan menyediakan sarana 

tersebut. 

  

 
43 RPJMD, Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Tahun 2011-2015, 

hlm 45 
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B. Asal-Usul tradisi A’panai Leko’ di Desa Lentu Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto 

A’panai Leko’ merupakan salah satu tradisi yang ada di Kecamatan 

Bontoramba terkhusunya di Desa Lentu yang diwariskan dari generasi kegenerasi 

sampai saat ini. Sejarah dan proses berkembangnya tradisi A’panai Leko pada 

hakikatnya sudah ada sejak jaman dulu. Tradisi ini merupakan salah satu 

keharusan dalam sebuah pernikahan khususnya bagi suku Makassar di Kabupaten 

Jeneponto. Kebudayaan tersebut secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke 

generasi dan hingga sekarang masih tetap kuat bertahan ditengah serbuan budaya 

asing. Suatu pernikahan tidak sah menurut hukum adat setempat apabila bagian 

ini tidak ditunaikan atau tidak dilaksanakan. Menurut beberapa narasumber yang 

saya wawancarai tidak ada waktu yang tercatat secara pasti dimana dan kapan 

tradisi A’panai Leko’ ini pertama kali dilaksanakan. 

Masyarakat hanya mengetahui bahwa tradisi ini sudah dilestarikan oleh nenek 

moyang mereka dan menjadi wajib hukumnya dilaksanakan ketika tergelarnya 

sebuah pernikahan. Pada saat saya mewancarai Karaeng Sila selaku masyarakat 

yang ada di Desa Lentu beliau mengatakan: 

“Tradisi A’panai Leko’ nia emang rioyolo nigaukang. Mingka, tena ni issengi 

nai amparakamulai anne panggadakkanga.  Punna tu nia a’bunting sanna 

parallui ni gaukang. Saba, punna tani gaukangi kamma anung tena na assa’. Tau 

assilariang saja na nia panggadakkang A’panai’ leko’na apalagi punna tu 

a’bunting lompo. Kullemi ni kana injo A’panai Leko’ anjari syara’ sah punna nia 

tu appa’gau pa’buntingan. Tenapa le’ba ku accini’ pa’buntingan na tena leko’na 

selamaku ammantang ri kamponga”. 
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Artinya: 

Tradisi A’panai Leko’ sudah ada sejak zaman dulu dilaksanakan. Akan tetapi, 

kita tidak tau siapa yang pertama kali yang melaksanakan tradisi ini.  Jika ada 

orang yang ingin menikah itu harus dilakukan. Sebab, jika tidak lakukan kesannya 

seolah tidak sah. Orang yang menikah siri saja, ada tradisi A’panai Leko’-Nya, 

apalagi orang yang menikah secara resmi. Bisa kita katakan bahwa A’panai Leko’ 

menjadi salah satu syarat sah jika ada yang melaksanakan pernikahan dan saya 

belum pernah melihat acara pernikahan kemudian tidak ada tradisi A’panai Leko’ 

selama saya hidup di kampung ini.44 

Berdasarkan dari pernyataan dari Karaeng Sila, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa tradisi A’panai Leko’ sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, sampai 

sekarang kita belum tau siapa yang pertama kali melaksanakan tradisi tersebut dan 

tradisi ini pada masyarakat di Desa Lentu dianggap sebagai suatu keharusan yang 

harus dilaksanakan dalam pernikahan. 

Menurut Tajuddin Nur selaku kepala Desa Lentu, beliau mengatakan bahwa: 

“Sitojengna, antu nikanayya panggadakkan A’panai Leko’ iami antu sara’ 

panggadakkan pa’buntingan, wajib hukkumna nigaukan. Manna karaengi, manna 

tu kasiasi. Saba, inne sala se’rena panggadakan tu rioloa”. 

Artinya: 

Sebenarnya, yang dimaksud tradisi A’panai Leko’ adalah salah satu syarat 

wajib pernikahan dan wajib hukumnya dilaksanakan. Walaupun Karaengi 

 
44 Wawancara Karaeng sila, 1 Oktober 2022 
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(keturunan raja) atau rakyat biasa. Sebab, ini salah satu tradisi leluhur nenek 

moyang kita yang tetap harus dilestarikan.45 

Menurut Massuara Daeng Ta’le selaku iman Desa Lentu, beliau mengatakan: 

Tale’ba’pa allanggere atau accini’ nia tu pa’gau na tena na leko’na, ka 

injomi leko’ka anjari syara’ panggadakkan pa’buntingan riolo sa’gengna 

ka’kamanne.46 

Artinya: 

Saya tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang melansungkan 

pernikahan kemudian tidak ada tradisi A’panai Leko’nya, karna tradisi A’panai 

Leko’ menjadi syarat utama dalam acara adat pernikahan dari nenek moyang kita 

sampai sekarang. 

Dari beberapa informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

tradisi A’panai Leko’ ini belum ada kepastian kapan pertama kali dilakukan akan 

tetapi melihat orang yang melaksanakannya baik itu dari karaeng (kerutunan raja) 

maupun orang biasa itu tetap wajib harus dilaksanakan ketika ada acara 

pernikahan dan itu sudah menjadi tradisi nenek moyang kita terdahulu dan harus 

kita lestarikan bersama. Sampai sekarang, masyarakat di Kecamatan Bontoramba 

terkhususnya di Desa Lentu masih mempertahankan dan menjunjung tradisi ini 

diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang kita yang memberi banyak 

kontribusi dalam kehidupan masyarakat saat ini.  

 
45 Wawancara Tajuddin Nur, 1 Oktober 2022 
46 Wawancara Massuara Daeng Ta’le, 1 Oktober 2022 
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Sejarah dan proses berkembangnya tradisi A’panai Leko pada hakikatnya 

sudah ada sejak jaman dulu, kebudayaan tersebut secara turun-temurun sudah 

diwariskan dari generasi kegenerasi hingga sekarang dan masih tetap bertahan. 

Bahkan seolah tidak sah rasanya apabila dalam suatu pernikahan menurut hukum 

adat setempat apabila bagian ini tidak ditunaikan atau tidak dilaksanakan. 

Menurut Analisis peneliti dilihat dari Asal-usul tradisi A’panai Leko’ 

diperkirakan sudah ada sejak islam datang karna melihat tradisi A’panai Leko’ ini 

wajib dilakukan pada saat pernikahan dan tradisi ini tidak bertentangan dengan 

syariat Islam dalam sebuah pernikahan. 

C. Proses Tradisi A’panai Leko’ pada acara pernikahan di Desa Lentu 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

Setiap daerah memiliki tradisi dan budaya tersendiri dalam 

melangsungkan sebuah pernikahan, seperti halnya pernikahan yang dilakukan 

oleh masyarakat di Desa Lentu Kabupaten Jeneponto yang masih sangat 

kental dengan tradisi sosial yang unik. Karena dengan keunikannya itulah 

maka sebelum acara pernikahan berlangsung, perlu melalui beberapa tahap 

yang harus dilakukan sebagai bagian dari prosesi adat pernikahan yang ada di 

Desa Lentu diantaranya A’panai Leko.  

Secara umum, A’panai Leko’ dipandang atau dimaknai sebagai tahap atau 

proses yang harus dilalui dan dilaksnakan untuk kelnacaran sebuah 

pernikahan, proses tradisi A’panai Leko’ dilakukan sebelum dan setelah 

pinangan diterima oleh pihak mempelai perempuan, dalam proses tradisi 

A’panai Leko’ terbagi menjadi dua bagian yaitu kita melaksanakan Leko Ca’di 
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kemudian tahap selanjutnya adalah Leko’ Lompo. Pada tahapan proses 

A’panai Leko’ ini yang berperan penting adalah pihak keluarga mempelai laki-

laki. Pada saat saya mewawancarai bapak Karaeng Sibali selaku lurah 

kecamatan bontoramba, beliau mengatakan: 

Adapun tahap yang harus dilakukan pada pelaksanaan tradisi A’panai 

Leko’ sebelum dan setelah pinangan diterima yaitu: 

a. A’jangan-jangan (tahap penyelidikan) 

Tahap ini dilakukan keluarga mempelai laki-laki mengutus perwakilan  

atau lebih dalam menyelidiki tentang si calon mempelai perempuan yang 

akan dipinang  apakah sudah memiliki pasangan atau tidak. Setelah pihak 

utusan mengetahui tentang si calon mempelai perempuan dia kembali 

kerumah si calon mempelai laki-laki membahas apa informasi yang telah dia 

dapat dengan keluarga besar laki-laki sekaligus menentukan langkah apa yang 

harus diambil selanjutnya. 

b. Accini-cini tanggala (melihat tanggal baik) 

Accini-cini tanggala atau melihat tanggal baik untuk prosesi lamaran, 

orang dulu biasanya kadang menunggu waktu baik seperti berhari-hari, 

berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tapi di zaman sekarang tahap ini 

biasanya dilakukan secepatnya karna dianggap terlalu lama apalagi melihat di 

era saat ini kebanyakan orang menganggap bahwa pentuan hari itu lebih cepat 

lebih baik. 
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c. Assuro (melamar) 

Pada tahap ini keluarga laki-laki ke rumah mempelai perempuan 

membawa Leko Ca’di (erang-erang) kue tradisional (bannang-bannang, 

.dodoro’ dan lain-lain) dengan tujuan untuk meminang. Dalam tahap ini 

membahas segala sesuatu mengenai prosesi pernikahan yang akan disepakati 

kedua belah pihak seperti penentuan hari pernikahan, berapa beras dan uang 

panai’ yang harus disediakan mempelai laki-laki, sunrang (mas kawin) dan 

lain-lain. Pada tahap ini juga terjadi proses tawar menawar antara kedua belah 

pihak sampai mendapat kesepakatan bersama. Setelah fase pinangan, 

penentuan hari, jumlah banyaknya beras dan uang panai’ telah disepakati, 

maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan dalam rangka persiapan 

menghadapi pelaksanaan hari pernikahan, seperti A’buritta (menyampaikan 

kabar pernikahan kepada pihak keluarga besar) dan mempersiapkan hal 

yangdianggap perlu dalam prosesi pernikahan. 

d. Leko Ca’di 

Leko Ca’di di bahas pada prosesi Assuro, adapun dalam Leko Ca’di berupa 

beras dan uang panai’ sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak dan ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sekaligus 

penentuan ke prosesi selanjutnya, apabila salah satu isi dari Leko’ Ca’di tidak 

terpenuhi maka akibatnya bahkan bisa sampai membatalkan acara prosesi 

pernikahan. Karna ini sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai 

perempuan yang akan dipinang sekaligus menjadi tolak ukur keseriusan laki-

laki. 
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e.  Pakanre tamma’ (penamatan Al-Qur’an) 

Acara ini merupakan suatu rangkaian tradisi dalam pernikahan sebagai 

ungkapan rasa syukur serta terima kasih kepada allah swt. Dalam prosesi ini 

diwajibkan kepada mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan 

melakukan penamatan al-Qur’an dikediamannya masing-masing. Dalam 

penamatan al-Qur’an tersebut ada beberapa persiapan yang dilakukan 

sebelum melakukan penamatan diantaranya al-Qur’an dan dipandu lansung 

oleh pihak iman atau guru mengaji, adapun waktu pelaksanaan Appatamma’ 

ini dilakukan pada malam hari. 

f. Mata-mata leko’ dan korontigi 

Prosesi ini dilakukan para guru yang telah dipanggil oleh keluarga 

mempelai yang dipercayakan untuk merapal mantra-mantra dari kitab yang 

mereka bawa masing-masing dengan harapan semoga pihak mempelai diberi 

kelancaran dalam melangsungkan pernikahan keesokan harinya. 

g. A’panai balanja/ A’panai Leko’ Lompo (Uang belanja) 

A’panai leko’ lompo atau A’panai Balanja yaitu rombongan keluarga 

mempelai laki-laki membawa seluruh erang-erang, mulai dari Leko Ca’di 

(beras, uang panai’ yang disepakati sebelumya), buah-buahan (pisang, 

kelapa, tebu, buah lontar, kue tradisional seperti, bannang-bannang, baje, 

umba-umba, beserta pakaian pribadi untuk mempelai perempuan sebagai 

bentuk penghargaan terhadap calon mempelai perempuan. Setelah semua 

syarat dinyatakan terpenuhi, maka dilanjutkan ke acara selanjutnya. 
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h. Assimorong atau Akad Nikah 

 Assimorong atau Akad nikah adalah puncak dari rangkaian adat 

pernikahan, dimana acara ini dilaksanakan dirumah mempelai perempuan. 

Calon mempelai laki-laki diantar ke rumah calon mempelai perempuan oleh 

rombongan keluarga mempelai laki-laki melakukan pelaksanaan akad nikah 

sesuai dengan ajaran Islam.  Dalam proses Assimorong atau akad nikah 

mempelai laki-laki biasa disuruh memilih oleh penghulu memilih Bahasa 

Indonesia atau Bahasa yang diinginkan oleh mempelai laki-laki saat proses 

Akad nikah. Sesuai dengan Bahasa yang dianggap lancar saat memasuki akad 

nikah. Setelah dinyatakan sah oleh para saksi dan kedua keluarga mempelai, 

mempelai laki laki dipandu ke kamar mempelai perempuan untuk ke tahap 

pengenalan lebih dalam. 

i. Appajikan bunting (pengenalan lebih dalam) 

Appajikan bunting yaitu tahap dimana mempelai laki-laki dipandu oleh 

Anrong Bunting untuk menyentuh bagian tertentu dari pengantin wanita 

sebagai tanda sah-nya penyatuan dua insan. Dimulai dari menyentuh jidat 

maknanya istri tunduk dan patuh kepada suaminya. Selanjutnya telinga 

maknanya agar istri mendengar nasehat dari sang suami, setelah itu sang 

suami memegang bahu sang istri dengar makna agar supaya sang istri 

perhatian, mengingat dan selalu peduli kepada suami.  Kemudian menyentuh 

bagian dada yang bermakna agar sang istri senantiasa mencintai dan 

menyayangi sang suami. 
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j. A’matoang 

Dalam tradisi yang ada di Jeneponto khususnya di Desa Lentu setelah 

dinyatakan terlaksananya semua rangkaian pernikahan, ada tradisi yang 

disebut A’matoang. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk balasan dari A’panai 

Leko’ yaitu pihak keluarga dari mempelai perempuan memberikan 

perlengkapan rumah tangga untuk mempelai pria seperti lemari, sarung 

selusin, selimut, baju serta perlengkapan dapur dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dinyatakan oleh Karaeng Sibali 

Adapun tujuan dilaksanakannya Tradisi A’panai Leko’ yaitu: 

1. Sebagai simbol keseriusan 

Secara umum tujuan dilaksanakannya tradisi A’panai Leko’ yaitu 

sebagai bentuk keseriusan untuk menjalin suatu hubungan antara kedua 

mempelai pengantin beserta dengan keluarganya dan tujuan mengapa 

tradisi A’panai Leko’ dibagi menjadi dua agar pada saat Leko Ca’di, 

keluarga perempuan haram hukumnya menerima pinangan lelaki lain 

sekaligus menunggu pembuktian dari laki-laki yang telah diterima 

pinangannya untuk memenuhi syarat yang telah disepakati oleh pihak 

keluarga sebelumnya. 

2. Sebagai simbol kewajiban 

Setelah pinangan laki-laki secara resmi diterima itu secara adat, 

selanjutnya semua syarat yang telah disepakati kedua belah pihak itu 

menjadi kewajiban mempelai laki-laki semua harus terpenuhi karena jika 

tidak terpenuhi itu akan menjadi aib besar bagi mempelai beserta keluarga 
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mempelai laki-laki dan ini menjadi kewajiban pertama laki-laki selain 

sebagai bentuk keseriusan bahwa dia juga mampu memenuhi semua 

syarat. 

3. Sebagai simbol kebaikan 

Dalam hal ini A’panai Leko’ dianggap demikian karena ini menjadi 

langkah awal kedua mempelai bererta keluarganya untuk senantiasa 

saling mengasihi antara satu sama lain karena terjalin ikatan keluarga baru 

dan bisa saling mengasihi dan saling membantu antara satu sama lain. 

4. Simbol kebahagiaan 

Sebagai warisan nenek moyang, tujuaan dari dilaksanakannya 

tradisi A’panai Leko’ tidak lepas dari rasa bentuk kebahagiaan kedua 

mempelai beserta keluarganya masing-masing. Karna ini menjadi 

momentum sekali seumur hidup sama halnya dengan pernikahan, jadi 

harus dilaksanakan dipenuhi agar ini menjadi langkah awal kedua 

mempelai saling membahagiakan antara satu sama lain47. 

 Sedangkan makna dari tradisi A’panai Leko’ menurut Massuara 

Daeng Ta’le yaitu: 

1. Simbol keharmonisan 

Dalam proses A’panai Leko’, mempelai membawa buah-buahan 

beserta dengan kue tradisional yang berminyak, jika dikaitkan dengan 

filosofi dari suku Makassar yaitu kedua mempelai diharapkan seperti 

erang-erang dari makna dari buah-buahan dan juga kue tradisional 

 
47 Wawancara Karaeng Sibali, selasa 2 Oktober 2022 
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tersebut diharapkan kedua memeplai diharapakan bisa menjalin 

kehidupan yang harmonis, ketika menghadapi masalah saling bisa bahu-

membahu dan saling menguatkan. 

2. Simbol kekuatan (appakajerre') 

Dalam hal ini yang dimaksud yaitu mempererat tali silaturahmi, 

baik antara suami istri maupun silaturahmi keluarga calon pengantin. 

Semoga hubungan baik mereka terus terjalin erat, tidak mudah putus asa 

dan terpengaruh oleh keadaan baik dalam lingkungan keluarga maupun 

keadaan linkungan lainnya. Sebagaiamana makna tanaman Leko’ yang 

dicirikan memiliki daun yang tebal dan akar yang kuat. Semakin tua 

tanaman Leko’ maka semakin kuat akarnya dan semakin lebat pula 

daunnya. 

3. Simbol ketulusan/kejujuran 

Diharapkan kedua pasangan ini seperti buah pinang yang bermakna 

sebagai ketulusan hati dan kejujuran dari suami istri. Artinya kedua 

pasangan tersebut harus selalu ikhlas dan jujur dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga. Karena membangun hubungan keluarga Memang 

tidak mudah, banyak hal yang bisa menimbulkan perselisihan antara 

kedua belah pihak, baik itu berasal dari luar rumah tangga maupun dari 

dalam atau dari kedua pasangan itu sendiri48. 

Adapun nilai-nilai islam dari tradisi A’panai Leko’ pada saat saya 

mewancarai Abdul Hamid, beliau mengatakan: 

 
48 Wawancara, Massuara Daeng Ta’le, 1 Oktober 2022 
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Adapun Nilai-nilai islam yang bisa kita ambil dalam proses 

tradisi A’panai Leko’ 

1. Niat 

Dalam proses tradisi A’panai Leko’ ada yang disebut Assuro 

(melamar) dimana pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki 

datang kerumah calon mempelai perempuan dengan niat untuk 

meminang. Dalam agama Islam disebut khitbah, seperti yang kita 

ketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling 

dianjurkan dan termasuk dalam Sunnah Rasul. Dalam Q.S An-Nur 

Ayat 32 

 ُ يغُْنهِِمُ ٱللَّّ فقَُرَآٰءَ  يكَُونوُا۟  وَإمَِآٰئكُِمْ ۚ إنِ  لِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ  مَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰ سِعٌ  وَأنَكِحُوا۟ ٱلْْيََٰ وَٰ  ُ  مِن فَضْلِهۦِ ۗ وَٱللَّّ

 عَلِيمٌ 

      Artinya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memberikan mereka kemampuan kepada mereka 

dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), maha 

pengetahui. 

2. Silaturahmi 

Nilai silaturahmi yang terdapat pada tradisi A’panai Leko’ yaitu, 

awalnya terbangun pada prosesi A’jangang-jangang, kemudian 

semakin kokoh pada prosesi Assuro (melamar) pada tahap Assuro 

inilah semakin terjalin karna terjadi masyawarah antara kedua keluarga 

besar. Membahas langkah awal lebih serius bagaimana kedepannya 
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antara kedua mempelai yang ingin disatukan pada jenjang pernikahan, 

tentunya dampaknya tidak lepas dari masing-masing keluarga kedua 

mempelai dan terjalin ikatan keluarga baru antara keluarga mempelai 

masing-masing.49 

3. Memuliakan perempuan 

Sebagaimana yang kita ketahui pada suku Makassar perempuan 

dianggap sebagai ratu dalam keluarga, jadi sangat wajar apabila dalam 

rangkaian prosesi dari A’panai Leko itu semua tidak lepas dari 

bagaimana bentuk perhargaan kepada seorang wanita yang ingin 

dipinang.  Bahkan dalam Islam kita dianjurkan untuk menghargai dan 

menghormati perempuan karena sejatinya perempuan ada untuk 

mendampingi laki-laki dan perempuan merupakan martabat seorang 

lelaki. 

 

D. Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam Dalam Tradisi A’panai Leko’ di 

Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai asfek kehidupan 

bangsa Indonesia, namun dalam perkembangannya pola dasar kebudayaan 

setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu perpaduan 

kebudayaan ini disebut dengan akulturasi kebudayaan.  

Pengaruh Islam terhadap budaya lokal memberi dampak terhadap penyebaran 

islam karena dengan bercampurnya budaya islam dan budaya lokal, penyebaran 

islam sehingga mudah diterima. Terlepas dari semua itu banyak tradisi lokal yang 

bercampur dengan budaya lokal dan mempengaruhi kehidupan sosial dalam 

 
49 Wawanacara, Abdul Hamid 2 0ktober 2022 
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masyarakat, seperti dalam tradisi A’panai leko’ dalam pernikahan khususnya 

pernikahan yang ada di desa Lentu. 

Selain dari A’panai Leko’ salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh 

masyarakat dalam prosesi pernikahan di Desa Lentu dan masih bertahan sampai 

sekarang adalah tradisi Pakkio’ Bunting atau dikenal dengan memanggil 

pengantin. Syair Pakkio’ Bunting (memanggil pengantin) menjadi salah satu 

bentuk interaksi antara keluarga mempelai yang diwakili oleh penutur pakkio’ 

bunting dengan keluarga mempelai pria.50 

Adapun syair pakkio’ bunting yaitu: 

Tabe’ ki pammopporangmama, ri dallekang la’biritta, tojeng. (tojeng-tojeng 

daeng bunting). 

I nakke minne saribattang sumangatta, tumakkana, allasa’ tubarania, 

tukamkkio’, allasa’ tu panritayya, jangan tanipakkurua, bukkuru’ tanikadoa, 

tojeng. (tojeng-tojeng, daeng bunting). 

Nampaki kalanggerang lania’, nampaki kucini ri ujung bori’, na 

kukapeyangki sumangatta lampa bellayya, nakukiyokangki tubuta lampa salayya, 

tojeng. (tojeng-tojeng, daeng bunting). 

Ku pannyukkeang maki anne ra’bang, kupannimbakkang maki anne kallik, 

naki antama’mo mae, ri balla’ kiminasaia, ri bilik kikacinnaia, tojeng. (tojeng-

tojeng daeng bunting). 

 
50 Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar (Jakarta: bumi Aksara, 2009) h.18. 
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Ki paenteng lalo sirika, ki katutui laloi paccea, ki manjarimo sallang, jarung 

appijo’jo’, je’ne appisolong, tojeng. (tojeng-tojeng, daeng bunting). 

Artinya: 

Mohon maafkanlah saya, dihadapan kemuliaan anda, sungguh. (sungguh, 

pengantin baru). 

Inilah saya saudara roh-mu, yang berkata, mata air pemberani, yang berseru, 

mata air cendekia, ayam yang tidak perlu diseru, burung yang tidak harus 

dituntun, sungguh. (sungguh, pengantin baru). 

Barulah kedengaran kedatangan anda, barulah saya lihat anda di ujung 

kampong, maka ku serulah rohmu yang pergi jauh, maka kupanggillah tubuhmu 

yang asal pergi, sungguh. (sungguh, pengantin baru). 

Telah kubukakan gerbang untuk anda, telah kusingkapkan pagar untuk anda, 

maka masuklah kemari, kerumah yang kita harapkan, kebilik yang kita rindukan, 

sungguh. (sungguh pengantin baru). 

Tolong tegakkanlah harga diri, tolong rawatlah rasa iba, maka jadilah nanti, 

jarum penunjuk arah, air pengantar arus, sungguh. (sungguh, pengantin baru).51 

Dalam interaksi tersebut terdapat penyampaian nilai-nilai budaya yang sangat 

penting dalam membina rumah tangga. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berguna 

dalam pembinaan sikap dan perilaku bagi pengantin baru, tapi penting juga 

dipahami oleh seluruh masyarakat ataupun keluarga besar yang hadir dalam acara 

 
51 Khrisna Pabichara, “Aru Pabuntingan” Paitana  27 November 2021 
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tersebut. Bagi pasangan suami istri yang telah lama membina rumah tangga, nilai-

nilai tersebut dapat menjadi bahan penyegaran untuk intropeksi diri. 

 Nilai-nilai tersebut meliputi nasehat mengembangkan tanggung jawab, 

nasehat untuk menjaga kesetiaan terhadap pasangan dan anjuran untuk 

membiasakan untuk hidup sederhana. 

Adapun akulturasi islam dalam tradisi A’panai Leko’ pada saat saya 

mewancarai Abdul Hamid selaku mantan Iman Desa di Desa Lentu, beliau 

mengatakan: 

Salah satu bentuk akulturasi budaya islam yang terjadi dalam proses tradisi 

A’panai Leko’ yaitu pakanre tamma’ (penamatan al-Qur’an), mahar dan juga akad 

nikah yang sampai sekarang tetap ada dalam tradisi A’panai’ Leko’. Namun, 

masih banyak orang yang menganggap bahwa mahar itu termasuk dari uang 

panai’ begitupun sebaliknya, karena jika dilihat dari segi pemaknaannya itu 

hampir sama yaitu sebagai bentuk pemberian laki-laki kepada mempelai 

perempuan. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, uang panai’ adalah pemberian 

yang wajib harus terpenuhi karena itu termasuk Leko Ca’di. Sedangkan mahar 

tidak termasuk dalam bagian dari Leko’ Ca’di tapi wajib juga terpenuhi karna itu 

anjuran dalam agama Islam.52 

Berdasrkan uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hal ini 

terjadi karna adanya sebuah tradisi yang lahir secara turun temurun, kemudian 

berkembang menjadi sebagai akulturasi budaya lokal dan budaya islam. Seperti 

yang kita ketahui bahwa uang panai’ adalah budaya lokal yang sifatnya wajib 

 
52 Wawancara Abdul Hamid, 2 Oktober 2022 
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terpenuhi dalam pernikahan terutama pada tradisi A’panai Leko’. Kedudukan 

uang panai’ sangat tinggi di Sulawesi selatan khususnya di Desa Lentu yang 

mengandung makna sebagai bentuk keseriusan laki-laki sekaligus sebagai bentuk 

hadiah seserahan berupa uang yang telah di sepakati sebelumnya oleh kedua belah 

pihak keluarga besar, sekaligus bagi pihak mempelai perempuan sebagai biaya 

resepsi pernikahan dan bekal bagi kedua mempelai setelah sah.  

Adapun penjelasan tentang mahar adalah hak finansial bagi seorang isteri 

yang menjadi kewajiban seorang laki-laki. Mahar menjadi simbol bahwa isteri 

akan menerima kesetiaan, simpati, kasih sayang, dan cinta dari suami. Hal ini 

menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk memberikan pemahaman 

kepada masyararakat agar mendudukkan persoalan mahar pada pro porsi yang 

sebenarnya, sehingga mahar kemudain di akulturasikan sebagai budaya islam dan 

juga budaya lokal yaitu dalam tradisi A’panai Leko’ yang berupa mas kawin yang 

bisa dimanfaatkan oleh sang isteri.  

Pada saat peneliti mewancarai salah satu tokoh masyarakat, yaitu baapak 

Massuara Daeng Ta’le selaku Iman Dusun Desa Lentu yang dimana beliau  

berpendapat bahwa mahar sebagai budaya islam, ia mengatakan: 

Dulu pada saat Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah anak nabi Muhammad 

Saw dengan mahar baju zirah kemudian dijual dengan harga 400 dirham, 

apalagi seperti yang kita ketahui bahwa dalam agama Islam mahar itu sifatnya 

wajib diberikan karena kewajiban pertama yang harus dipenuhi laki-laki 

kepada wanita, tapi itu tidak termasuk hadiah atau seserahan melaingkan 

kewajiban pernikahan dalam syariat islam”.53 

Dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 menjelaskan tentang mahar, 

yaitu: 

 
53 Wawancara, Massuara Dg. Ta’le di kediamannya, 1 oktober 2021 
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نْهُ نفَْساا فكَُلوُهُ هَنيِٰٓـًٔا   ۚ فَإنِ طِبْنَ لكَُمْ عَن شَىْءٍ م ِ
تهِِنَّ نِحْلَةا رِيٰٓـًٔا وَءَاتوُا۟ ٱلن سَِآٰءَ صَدقَُٰ مَّ  

Artinya: 

“Dan Berikanlah mas kawin (Mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari (Maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah 

dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. 

Dari penjelasan diatas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa uang panai’ 

dan mahar merupakan budaya lokal dan budaya islam yamg teralkulturasi  dalam 

proses tradisi A’panai Leko’ pada pernikahan di Desa Lentu yang memiliki satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki  kedudukan yang  wajib 

terpenuhi, dimana uang panai’ adalah kewajiban yang terbentuk dalam adat  

masyarakat  yang wajib  terpenuhi,  sedangkan Mahar adalah kewajiban yang di 

anjurkan dalam syariat Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan atau pada lokasi penelitian yang telah 

disajikan dalam pembahasan bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Tradisi A’panai Leko sampai sekarang belum diketahui kapan dan siapa 

yang pertama kali melaksanakan tradisi ini, ketika dikaji dengan jelas kapan 

dimulainya tradisi merupakan hal yang sangat susah untuk ditelusuri karena 

orang-orang terdahulu tidak ada yang pernah menjelaskan kepada masyarakat 

kapan dimulainya tradisi ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa tradisi ini 

adalah warisan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan dan sampai sekarang 

tradisi A’panai Leko’ masih dijunjung tinggi dan wajib hukumnya dilaksanakan 

ketika tergelarnya sebuah pernikahan.  

2. Proses tradisi A’panai Leko’ dilakukan sebelum dan setelah pinangan 

diterima, dalam proses tradisi A’panai Leko’ terbagi menjadi dua bagian yaitu 

awalnya kita membawa seserahan (Erang-erang) dengan tujuan untuk meminang, 

kemudian setelah pinangan diterima tahap selanjutnya adalah A’panai’ Leko’ 

Lompo. Adapun tujuan dilaksanakannya tradisi A’panai Leko’ yaitu sebagai 

simbol keseriusan, sebagai simbol kewajiban, sebagai simbol kebaikan, sebagai 

simbol kebahagiaan dan makna dari tradisi A’panai Leko’ sebagai simbol 

keharmonisan, simbol kekuatan, simbol ketulusan atau kejujuran. Adapun nilai-

nilai Islam dari tradisi A’panai’ Leko’ yaitu, Niat, silaturahmi dan menghargai 

wanita. 
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3. Akulturasi budaya lokal dan Islam yang terjadi dalam proses tradisi 

A’panai Leko’ yaitu Pakkio’ bunting (pemanggil penganti), uang panai’, pakanre 

tamma’ (penamatan al-Qur’an), mahar dan juga akad nikah yang sampai sekarang 

tetap ada dalam tradisi A’panai’ Leko’. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Untuk para generasi muda harapan peneliti adalah dapat memahami setiap 

proses tradisi A’panai Leko’ dan dapat memaknai nilai yang terkandung 

didalamya. 

2. Di harapkan kepada generasi muda di era modern ini tetap melestarikan tradisi 

A’panai Leko’ kegenerasi selanjutnya karena ini adalah warisan dari nenek 

moyang. 

3.  Bagi para peneliti selanjutnya dengan tema yang terkait agar dapat membantu 

dan mengkaji lebih mendalam akan tradisi A’panai Leko’ warisan dari nenek 

moyang kita. 
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