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ABSTRAK 

 

Nama  : Nahda Aulia Ramadhani Harwan 
Nim : 40200119035 
Judul  :Adat Pernikahan Modern Masyarakat Makassar di Kecamatan 

Rappocini 

 Skripsi ini merupakan peneltian yang mengkaji tentang Adat Pernikahan 
Modern Masyarakt Makassar di Kec. Rappocini. Dengan rumusan masalah tersebut 
maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian yaitu, 1. Untuk 
mendeskripsikan apa itu asal asul adat pernikahan masyarakat Makassar, 2. Untuk 
mendeskripsikan proses adat pernikahan modern masyarakat Makassar, 3. Untuk 
mendeskripsikan akulturasi budaya lokal dan budaya Islam dalam adat pernikahan 
modern masyarakat Makassar. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kebudayaan dengan menggunakan 
analisis data deskriptif dan kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk 
memahami tentang tradisi yang dilakukan oleh subyek penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, 
dan perilaku serta objek yang diamati. Menggunakan metode pengumpulan data 
dengan Field Research, penulis berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang 
dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah, pendekatan historis, antropologi, dan sosiologi 
agama.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dengan data dan 
wawancara. Pernikahan merupakan salah satu perikatan lahir batin antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan 
menurut ketentuan syariat islam. Menurut masyarakat suku Makassar sendiri 
pernikahan adat merrupakan suatu warisan budaya yang masih dijunjung tinggi 
hingga saat ini. Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani 
oleh orang-orang yang benar ahli dalam menangani pernikahan tersebut. Tahapan 
tersebut dibagi menjadi beberapa proses yaitu pertama A’jangang-jangang, Assuro, 
Appannassa Allo, Appasili bunting, A’bu’buk, Akkorongtigi, Mappenre temme, 
Appabattu nikka, Mappasikarawa, Nilekka/Allekkak. Kemudian adanya akulturasi 
yaitu penggabungan budaya dilihat dari pernikahan sebelum masuknya Islam 
dilakukan sesuai dengan adat mereka tanpa adanya hukum Islam yang mengikat 
hanya hukum adat yang menonjol. Kemudian setelah masuknya Islam pernikahan ini 
menggabungkan dua budaya yaitu budaya Islam dengan budaya Lokal. 

 Implikasi Penelitian yaitu bagi para pemuka agama dan pemuka adat di 
Makassar Kceamatan Rappocini hendaknya tidak jemu dan bosan untuk selalu 
memberikan arahan kepada masyarakat agar lebih jelih melihat mana diantara budaya 
yang sepatutnya dipertahankan dan mana yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang 
mengarah kepada perilaku musyrik. Penelitian ini juga menjelaskan tentang Adat 
Pernikahan di Kecamatan Rappocini yang sudah berpemikiran modern tetapi tidak 
meninggalkan bahkan terus mempertahankan dan mengembangkan Adat Pernikahan 
sesuai dengan perkembangan zaman. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan umat manusia pun 

mengalami perubahan. Menurut para pemikir post modernis dekonstruksi, dunia tak 

lagi berada dalam dunia kognisi
1
, atau dunia tidak lagi mempunyai apa yang 

dinamakan pusat kebudayaan sebagai tonggak pencapaian kesempurnaan tata nilai 

kehidupan. Hal ini berarti semua kebudayaan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, 

dan yang ada hanyalah pusat-pusat kebudayaan. Sebuah kebudayaan yang 

sebelumnya dianggap pinggiran akan bisa sama kuat pengaruhnya terhadap 

kebudayaan yang sebelumnya dianggap pusat dalam kehidupan manusia modern
2
. 

Modernitas adalah jargon yang digunakan dalam ilmu humaniora dan ilmu 

sosial untuk menyebut sebuah periode sejarah dan campuran norma, perilaku, dan 

praktik sosial-budaya tertentu yang muncul di Eropa pasca-abad pertengahan dan 

berkembang di seluruh dunia sejak saat itu. Masyarakat modern merupakan golongan 

masyarakat yang orientasi hidup dan nilai budayanya lebih terarah di masa kini. 

Masyarakat modern juga dapat diartikan sebagai bentuk transformasi dari masyarakat 

tradisional menjadi masyarakat yang lebih maju dalam bidang teknologi, ilmu 

pengetahuan, serta cara berpikirnya. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di 

                                                           
1
Kognisi adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, 

menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 

2
Firdaus Wahyudi, A. Tipe tipe masyarakat modern dan tradisional.(UIN Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten) h. 1 
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daerah perkotaan, sehingga disebut masyarakat kota. Namun tidak semua masyarakat 

kota tidak dapat disebut masyarakat modern,sebab orang kota tidak memiliki orientasi 

ke masa kini. 

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mempunyai suku dan 

budaya yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan oleh berbagai macam alat 

perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan 

yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang 

berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia.  

Kenyataan kehidupan serta alam Indonesia dengan sendirinya membuat 

bangsa Indonesia untuk saling berbeda selera, kebiasaan atau perselisian budaya, adat 

serta tradisi yang semakin maju dan modern. Cara pandang umat Islam Indonesia 

antara satu daerah dengan daerah yang lain juga saling berbeda. Kondisi ini juga 

berbaur dengan norma-norma ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaan upacara 

pernikahan. 

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem 

perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat Makassar, menjunjung tinggi adat 

istiadat yang disebut dengan siri’ yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal 

yang paling peka dalam diri masyarakat Makassar, seperti martabat atau harga diri, 

reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam 

kehidupan nyata. Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya 

yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama 

dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. 
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Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang 

upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang 

dibayangkan bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua 

individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang 

tua, keluarga besar, institusi agama sampai Negara. Namun, pandangan pribadi ini 

pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, 

maupun ajaran agama dan hukum Negara sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, 

membangun kedirian masing-masing dalam ruang bersama, menjadi sesuatu yang tak 

bisa dihindari, atau seringkali terkalahkan.Perkawinan bertujuan membentuk keluarga 

yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota 

keluarga.
3
 

Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw, yang bertujuan 

untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam 

perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama. Istilah nikah berasal 

dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah 

fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj Sedangkan menurut istilah 

Indonesia adalah perkawinan
4
. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nur/64:32 

لِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَِا   ُ مِنْ وَانَْكِحُوا الْْيََامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰ ءَ يغُْنِهِمُ اللّّٰٰ كُمْْۗ اِنْ يَّكُوْنوُْا فقُرََا  ىِٕ

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٖ  فَضْلِه ْٖۗ وَاللّّٰٰ  

 

 

                                                           
3
Kamal Muhtar. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. (Cet.III,Pt Bulan Bintang, 

Jakarta. 1993) h. 10 

4
Wibisana, Pernikahan dalam islam. (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim,2016) 14(2), h. 

185-193. 
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Terjemahanya : 

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, 
baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah 
Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

5
 

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di 

dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw,  

bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam 

sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan dapat disalurkan 

secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran 

untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Al-

Hadits
6
. 

Di Sulawesi Selatan tepatnya di kota Makassar. Perkawinan Adat Makassar 

adalah salah satu warisan budaya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Makassar. Seiring berkembangnya zaman maka berkembang pula budaya 

dan adat istiadat di Makassar sehingga masyarakat Makassar melakukan perkawinan 

dengan gaya modern. Semua orang tua mengharapkan agar anaknya dapat tumbuh 

dan berkembang supaya setelah besar dapat menikah dengan ramai yang disebut 

bunting lompo. Harapan ini terwujud apabila sang anak baik laki-laki maupun 

perempuan mengikuti aturan adat dan taat melakukan ajaran agama yang dianutnya. 

Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam adat perkawinan Makassar dan setiap 

tahap menggunakan ungkapan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, prosesi 

                                                           
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan Tahun 2019 

6
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum 

Nasional. (Cet. 1;Alauddin University Press: 2004.) h.3 
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perkawinan terbagi atas tiga, yaitu sebelum perkawinan, perkawinan sedang 

berlangsung, dan sesudah perkawinan
7
. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini mengacu pada latar belakang yang pembahsan 

mengenai Adat Pernikahan Masyarakat Modern di kota Makassar dengan tiga fokus 

pembahasan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Asal Usul Adat Pernikahan Masyarakat Makassar ? 

2. Bagaimana Proses Adat Pernikahan Modern Masyarakat Makassar di 

Kecamatan Rappocini ? 

3. Bagaimana Akultrasi Budaya Lokal Dan Budaya Islam Dalam Adat 

Pernikahan Modern Masyarakat Makassar Kecamatan Rappocini ? 

 

A. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada akulturasi budaya lokal dan budaya islam 

dalam Adat Pernikahan Modern Masyarakat Makassar di kecamatan 

Rappocini. Namun, sebelum itu akan dibahas mengenai asal usul adat 

pernikahan dan proses adat pernikahan masyarakat makassar di kecamatan 

rappocini melalui wawancara langsung kepada masyarakat. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat dideskripsikan tentang 

akulturasi budaya lokal dan budaya islam dalam Adat Pernikahan Modern 

                                                           
7
Wahid, S. Manusia Makassar. (Pustaka Refleksi,2008) h. 4 
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Masyarakat Makassar di kecamatan Rappocini dengan menitik beratkan pada 

penggabungan dua budaya antara budaya lokal dan budaya islam. Dimana, 

pada adat pernikahan terdahulu sebelum datangnya Islam merupakan adat dari 

ajaran hindu budha dan dari tradisi-tradisi yang sudah lebih dahulu dianut 

sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Pada dasarnya prosesi upacara 

pernikahan adat orang Makassar adat orang Makassar terbagi atas tiga bagian, 

yaitu acara sebelum pernikahan, acara pernikahan, dan setelah pernikahan.  

C. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan aspek penting yang dapat memandu peneliti 

dalam menentukan sikap dari aspek ketersediaan sumber. Baik itu berupa hasil-

hasil penelitian maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa acun dalam penelitian 

ini, diantanya:  

1. Skripsi, yang ditulis oleh Misnayanti, M. Dengan judul “Akulturasi 

Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa 

Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”. Membahas tentang, 

unsur-unsur kebudayaan asing yang digabungkan dengan kebudayaan 

setempat dapat mudah disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga 

mudah dipakai dan memberikan manfaat.  

2. Jurnal, yang ditulis oleh Wibisana, W. Dengan judul “Pernikahan dalam 

Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam”. Membahas tentang Upacara 

pernikahan merupakan acara adat yang dilangsungkan untuk melakukan 

upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk 

merayakannya bersama teman dan keluarga. 
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3.  Jurnal, yang ditulis oleh Abd. Kadir Ahmad. Dengan judul “Perkawinan 

pada berbagai Etnis di Sulawesi selatan dan sulawesi Barat”. Membahas 

tentang orang makassar mengartikan kawin artinya saling mengambil satu 

sama lain (sialle). 

4. Skripsi, yang ditulis oleh Mardiana, M. Dengan judul “Tradisi Pernikahan 

Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi 

Budaya Islam dan budaya lokal)”.  Meniliti tentang Tadisi pernikahan 

yang berada di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

5. Skripsi, yang ditulis oleh Jumarni, J. Dengan judul "Integrasi Islam 

dengan Adat dalam Upacara Pernikahan di Kelurahan Palattae Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone.” Dalam Skripsi ini menulis tentang upacara 

perkawinan adat masyarakat Bugis Bone pada umumnya yang terdiri atas 

beberapa tahap kegiatan tahapan pra-nikah, tahapan nikah dan tahapan 

setelah nikah kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang 

tidak boleh saling tukar menukar, namun masuknya Islam yang telah 

terintegrasi kedalam adat Bugis Bone, pelaksanaan pernikahan tetap 

dilaksanakan secara adat namun dituntun dengan ajaran Islam.  

6. Skripsi, yang ditulis oleh Harwati. Dengan judul ”Penetrasi Ajaran Islam 

Dalam Adat Istiadat Masyarakat Gowa”. Dalam skripsi ini penulis 

menyatakan bahwa Adat merupakan tata nilai yang bersumber dari hasil 

pemikiran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa sebagai jawaban atas 

kebutuhan hidup mereka, sedangkan agama Islam adalah tata nilai yang 

bersumber dari wahyu Allah Swt yang sifatnya berubah sesuai dengan 

waktu dan keadaan. Jadi kedua hal ini antara adat dan agama walaupun 
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sumbernya berbeda namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk 

kebahagiaan dan kesejahteraan. 

Berdasarkan beberapa tulisan yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini 

tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Saya mampu membedekan penelitian 

saya dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi lokasi penelitian, serta fokus 

penelitian saya yang mengarah tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung 

dalam agama dengan adat pernikahan dan proses pernikahan yang lebih mengarah 

ke perkembangan zaman sekarang atau bisa disebut zaman modern yang 

dilakukan oleh masyarakat di kota Makassar. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat dikemukakan bahwa tujuan 

dari penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mendeskripsikan apa itu Asal Usul Adat Pernikahan 

Masyarakat Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan Proses Adat Pernikahan Modern Masyarakat 

Makassar. 

c. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai agama dan budaya dalam 

Pernikahan modern Masyarakat Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam sejarah dan pengetahuan budaya lokal. Hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat untuk penelitian 

selanjutnya.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam 

mengkaji suatu sejarah atau budaya yang berkaitan dengan 

Akulturasai Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat 

Pernikahan Masyarakat modern di kota Makassar. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk lembaga 

pendidikan dan budaya sebagai acuan dalam mengembangkan 

gagasan. 



 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Definisi Akulturasi   

Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, acculturate yang artinya: 

menyesuaikan diri (kepada adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing)
8
. 

Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia “akulturasi” adalah 

percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling 

mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu 

masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur 

kebudayaan asing itu
9
. 

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu 

kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari 

suatu kebudayaan asing. Unsur kebudayaan adalah unsur-unsur yang ada pada 

suatu kebudayaan yang sifatnya umum (universal culture), artinya unsur itu ada 

pada setiap bangsa yang ada di muka bumi. Sedangkan unsur kebudayaan yang 

hanya ada pada kebudayaan tertentu saja disebut unsur kebudayaan khusus 

(specific culture)
10

. Umumnya, unsur-unsur kebudayaan asing yang digabungkan 

dengan kebudayaan setempat dapat mudah disesuaikan dengan kondisi setempat, 

sehingga mudah dipakai dan memberikan manfaat. Akulturasi adalah 

pencampuran dua hal yang saling melengkapi. Istilah dalam antropologi 

                                                           
8
Shadily, 1976: 7 

9
Al-Amri dan Haramain, Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal. (Kuriositas: Media 

Komunikasi Sosial dan Keagamaan,2017). 10(2), h. 87-100. 

10
Indrijati, S., Modul pengembangan keprofesian berkelanjutan (Mata pelajaran antropologi 

SMA kelompok kompetensi 1,2015) h. 34. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
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mempunyai beberapa makna (acculturation, atau culture contact). Asimilasi 

budaya atau asimilasi perilaku atau lazim disebut dengan akulturasi ; terjadinya 

perubahan pola-pola kebudayaan ke arah penyesuaian terhadap kebudayaan 

kelompok mayoritas.
11

 Konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila 

sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-

unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat-laun 

diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya 

kebudayaan itu
12

. 

B. Budaya islam dan Lokal 

Kebudayaan atau cultuur (bahasa Belanda), culture (bahasa Inggris) berasal 

dari perkataan latin “colore” yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan 

dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini 

berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk 

mengelolah dan mengubah alam”.
13

 Pendapat lain dikemukakan bahwa 

kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat, yang 

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan oleh 

manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat 

diabadikan oleh masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan pada dasarnya adalah 

hasil cipta, rasa dan cita-karsa manusia.
14

 

                                                           
11

Hari Poerwanto. “Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional.” Humaniora no.12 

(September – Desember 1999), h. 32. 
12

Misnayanti,  “Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan 

Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”, Skripsi (Makassar: Fak.Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin,2016), h. 10. 

13
Djoko Widagho, Ilmu Budaya Dasar, (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 18. 

14
Hamzah Junaid. “Kajian kritis akulturasi Islam dengan budaya lokal”. Jurnal Diskursus 

Islam1, no. 1 (2013):  h. 56. 
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Budaya lokal memang tidak dapat dibatasi oleh sebagian dimensi budaya saja, 

namun budaya lokal tentulah terbatas kepada garis wilayah yang didiami oleh 

setiap kelompok dalam masyarakat. Budaya Amerika tentu berbeda dengan 

budaya Indonesia, begitupun budaya masyrakat di pulau Jawa sudah tentu 

berbeda dengan budaya masyarakat di Pulau Sulawesi. Walaupun mungkin akan 

ditemukan beberapa perilaku yang sama dalam beberapa kelompok masyarakat 

yang berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh kesamaan secara tidak sengaja 

maupun dari hasil perkawinan lintas budaya. Budaya lokal inilah yang selanjutnya 

akan menciptakan persepsi kelompok yang berbentuk gagasan, yang kemudian 

diwujudkan dengan menghasilkan berbagai produk budaya, baik yang berbentuk 

fisik maupun non fisik
15

. 

Abdurrahman Wahid mengemukakan pandangannya terkait dengan 

persentuhan agama (Islam) dengan budaya. Bahwa agama (Islam) dan budaya 

mempunyai independensi masing-masing. Independensi antara agama dan budaya 

ini bisa dibandingkan dengan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. 

Orang tidak bisa berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan 

bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Jadi,antara keduanya terdapat perbedaan. 

Agama (lslam) bersumberkan wahyu dan memiliki norma sendiri. Karena   

bersifat normatif, maka ia cendrung menjadi permanen. Sedangkan,budaya  

adalah buatan manusia, sehingga berkembang sesuai dengan perkembangan  

                                                           
15

Hamzah Junaid. “Kajian kritis akulturasi Islam dengan budaya lokal”. Jurnal Diskursus 

Islam1, no. 1 (2013):  h. 59. 
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zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi 

kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya
16

. 

Beberapa bentuk adat merupakan kreasi asli daerah, sedangkan yang lain 

mungkin berasal dari luar. Sebagian bersifat ritual, dan sebagian lain seremonial. 

Dari sudut pandang agama, ada adat yang baik (‘urf sahih) dan ada adat yang 

jelek (‘urf fasid) sebagian sesuai dengan syariat dan dinyatakan dalam kaidah 

fikih, sebagian lagi sesuai dengan semangat tata susila menurut Islam. Oleh 

karena itu, dalam suatu perayaan religius, paling tidak ada tiga elemen yang 

terkombinasi bersamaan: perayaan itu termasuk adat karena dilaksanakan secara 

teratur; juga bersifat ibadah karena seluruh yang hadir memanfaatkannya untuk 

mengungkapkan identitas kemuslimannya; dan juga pemuliaan pemikiran tentang 

umat di mana ikatan sosial internal di dalam komunitas pemeluk lebih diperkuat 

lagi. 

Kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai suatu bentuk kearifan 

lokal dengan ajaran dan nilai-nilai yang di bawa oleh Islam tak jarang 

menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat. Kemudian, yang terjadi 

ialah akulturasi dan mungkin sinkretisasi budaya, seperti praktek meyakini iman 

di dalam ajaran Islam akan tetapi masih mempercayai berbagai keyakinan lokal. 

Secara spesifik, Islam memandang budaya lokal yang ditemuinya dapat menerima 

dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan 

berguna bagi pemuliaan kehidupan umat manusia. 

                                                           
16

Abdurrahman wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan. (cet.II; Depok 

Desantara:2001 ), h. 79. 



14 
 

 

C. Tradisi Pernikahan Adat 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-

kebiasaan yang bersifat magsi-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang 

meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan 

yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang 

sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu 

kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial
17

. Sedangkan dalam kamus sosiologi, 

diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat 

dipelihara.
18

 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi 

dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu.  

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. 

Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj 

terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti al-Wath’i, 

al-Dhommu, al-Tadakhul, al-jam’u atau ibarat ‘an al-wath aqd yang berarti 

bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad.
19

 

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan 

terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita 

                                                           
17

Arriyono, dkk. Kamus Antropologi.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) hal. 4 
18

Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459 
19

Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 4 
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tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau 

seperti sebab susuan.
20

 

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya 

(haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah 

itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan 

perjanjian kawin.
21

 

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara’ 

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pada dasarnya 

pensyariatan nikah adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian 

ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Namun 

berdasarkani llat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut 

dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. 

Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.
22

 

Namun dalam ranah hukum adat, sebuah perkawinan merupakan salah satu 

upaya bukan hanya menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan saja dengan 

maksud mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga 

rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, yakni menyatukan dua kerabat besar. 

                                                           
20

 M.Tahir Azhari, “Bunga Rampai Hukum Islam”, (Jakarta : In Hill Co, 1999). h.42 
21

Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., 

(Bandung:Alumni, 1982), h. 3 

22
Chuzaimah dan Hafiz, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Buku Ptertama, Jakarta: 

LSIK, 1994), h. 53 
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Terjadinya perkawinan berarti juga berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat 

saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
23

 

Perkawinan menurut hukum adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria 

dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar 

supaya kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah, yang didahului dengan 

rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai 

"Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari 

masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah 

melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami isteri, 

merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina 

sendiri.
24

 

1. Rites De Passage yaitu upacara perpisahan dari status semula;  

2. Rites De Marga yaitu upacara perjalanan ke status yang baru; 

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya perkawinan Indonesia menurut 

perundangan hukum adat dan hukum agama, mengemukakan bahwa perkawinan itu 

bukan saja berarti sebagai "perikatan adat" tetapi juga merupakan "perikatan 

kekerabatan dan ketetanggaan", sedangkan menurut hukum agama adalah perbuatan 

yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan 

                                                           
23

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 

h.70. 
24

Hilman Syahrial, Pengantar Hukum Adat Indonesia,(Cet. I; Semarang: Lakeisha, 2020), h. 

99-100. 
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anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga 

serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing.
25

 

Adapun perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang 

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan, yang akibat hukum itu telah ada sebelum terjadinya perkawinan, 

sehingga timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua menurut hukum adat, 

yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina 

dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak 

mereka yang terikat dalam perkawinan
26

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

Hilman Syahrial, Pengantar Hukum Adat Indonesia,(Cet. I; Semarang: Lakeisha, 2020), h. 

101. 
26

Hilman Syahrial, Pengantar Hukum Adat Indonesia,(Cet. I; Semarang: Lakeisha, 2020), h. 

102-103. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang tinjauan Akulturasai 

Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Tradisi Adat Pernikahan Masyarakat 

Modern di kota Makassar Kecamatan Rappocini yang bertujuan memberikan 

gambaran informasi mengenai fakta yang terjadi. Sedangkan ditinjau dari 

jenis penelitian, maka penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif atau 

lapangan (Field Research ). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Makassar tepatnya di Kecamatan 

Rappocini dengan alasan lokasi tersebut merupakan lokasi yang potensial 

untuk mengumpulkan data mengingat kota tersebut merupakan salah satu 

lokasi yang paling banyak mempunyai adat pernikahan mulai dari yang masih 

mengikuti tradisi adat istiadat sampai dengan modern. Secara geografis Kota 

Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak 

dibagian ujung selatan Pulau Sulawesi yang merupakan Kota terbesar 

dibagian Timur.  

1. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang 

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai 

“Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai 

Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya 
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bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan 

rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan 

laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami 

genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan 

bersamaan dengan naiknya air pasang. 

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 

153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang 

berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, 

Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan 

Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota 

Makassar adalah: 

 

 

 

Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Makassar
27

 

Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km² 

Jumlah Penduduk : 1,168,258 jiwa.  

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu : 

                                                           

27
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, “Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar”, 

Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, https://makassarkota.go.id/peta-wilayah-

administrasi-kota-makassar/ .(Diakses pada tanggal 17 Mei 2023). 

Utara Kabupaten Maros dan Pangkajene Kepulauan.  

Timur Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa 

Selatan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

Barat Selat Makassar 

https://makassarkota.go.id/peta-wilayah-administrasi-kota-makassar/
https://makassarkota.go.id/peta-wilayah-administrasi-kota-makassar/
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a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. 

b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan 

Antang Kecamatan Panakukang. 

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian 

Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di 

Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan 

Rappocini. 

Gambar 1.1 Peta Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Makassar
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administrasi-kota-makassar/ .(Diakses pada tanggal 17 Mei 2023). 
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B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Pendekatan historis 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan historis 

dimaksudkan untuk mengetahui sejarah dari adat pernikahan yang ada di 

Makassar dengan meliputi beberapa unsur seperti waktu, tempat, objek, latar 

belakang dan pelaku yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Selain itu 

pendekatan daya kritis sejarah juga tidak kalah penting karena adanya 

penelitian dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam peristiwa sejarah. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. 

Pendekatan antropologi digunakan oleh peneliti sebab, penelitian ini meneliti 

masyarakat dan budaya yang berada di Makassar. Sebagaimana yang 

diketahui melalui pendekatan ini berupaya mendeskripsikan suatu penjelasan 

menyeluruh mengenai adat pernikahan di Makassar. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Penelitian menggunakan metode pendekatan Sosiologi Agama berupaya 

untuk memahami nilai-nilai religius yang terkandung dalam adat pernikahan 

modern masyarakat makassar. Dengan melihat hubungan-hubungan anatara 

orang-orang dalam bermasyarakat  

                                                                                                                                                                      
Website Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 

https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/72/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-

kelamin-di-kota-makassar.html. (Diakses pada tanggal 17 Mei 2023). 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian 

lapangan atau melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini, penulis 

mendapatkan data dari berbagai narasumber yang mengetahui tentang 

penelitian ini, data yang didapatkan diperoleh secara langsung melalui hasil 

wawancara kepada informan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku atau data 

pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui 

dokumen atau hasil penelitian yang relevan untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

sejarah sebagai berukut: 

1. Observasi. 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui 

sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan 

atau prilaku objek sasaran. 
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2. Wawancara 

Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan datayang 

digunakan dalam penelitian. Dokumentasi adalah informasi yang disimpan 

atau didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi. Secara detail bahan 

dokumentasi terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, 

buku atau catatanharian, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, film, 

foto dan sebagainya. 

E. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data 

1. Langkah-Langkah Analisis Data  

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian 

yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan 

dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam 

penelitian.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan 

laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan 
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dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan 

harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. 

c. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab 

akibat atau proposisi. 

2. Metode Pengolahan Data 

a. Metode Induktif merupakan metode dengan proses pikir diawali dari 

sesuatu yang bersifat khusus kemudian mengarah ke sifat umum 

karena dalam pengambilan suatu kesimpulan maka peneliti perlu 

melakukan pengamatan. Penelitian dengan metode induktif bertujuan 

untuk menemukan pengetahuan baru. 

b. Metode Deduktif merupakan metode yang proses pikirnya diawali 

oleh sesuatu yang bersifat umum kemudian mengarah ke sifat khusus, 

dalam pengambilan kesimpulan peneliti menggunakan logika. 

Penelitian dengan metode deduktif memiliki cara tersendiri dalam 

prosesnya dan menggunakan pendekatan top down atau dari atas ke 

bawah. 

c. Metode Komperatif merupakan proses menganalisa dengan cara 

membandingkan satu atau lebih variabel pada satu atau lebih sampel 
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yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, kemudian menghasilkan 

kesimpulan. 

3. Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan pernyederhanaan data-data yang 

diperoleh dari masyarakat yang telah melakukan proses wawancara kedalam 

bentuk  yang  mudah dipahami dan dibaca.      
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Asal Usul Adat Pernikahan Masyarakat Makassar  

Jauh sebelum datangnya agama Islam, pranata keagamaan atau sistem 

kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan telah cukup mapan. Masyarakat Sulsel 

telah menganut kepercayaan yang ajarannya lebih menekankan pada aspek 

keruhanian Sistem kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan adalah kepercayaan 

tradisional yang mempercayai akan adanya sosok dewa yang tunggal (Dewata 

SewwaE). Sistem kepercayaan Sulsel kuno disebut dengan sistem kepercayaan 

attorioloang, yang secara harfiah berarti panutan leluhur. Kepercayaan ini selama 

berabad-abad menjiwai dan dipegang teguh oleh masyarakat sebagai pedoman hidup, 

dan hingga kini masih terasa pengaruhnya. Pendiri agama asli Sulsel ini tidak dikenal, 

namun attorioloang berkembang menjadi sistem kepercayaan yang berwujud dengan 

budaya masyarakat Sulsel. Tidak jarang attorioloang digunakan sebagai agama masa 

lampau atau agama yang sudah kuno dan kemudian menerima agama baru (Islam) 

sebagai agama modern.
30

 

Dalam masyarakat Bugis Makassar, hubungan kekerabatan merupakan aspek 

yang paling utama. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan 

sangat penting bagi orang Bugis untuk membentuk tatanan sosial mereka. Salah satu 

aspek kekerabatan tersebut adalah perkawinan, karena dianggap sebagai pengatur 

kelakuan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan rumah tangganya. 

                                                           

30
Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan.” Jurnal Mimikri : 

Vol. 4 No. 1 (2018), h. 54. 
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Perkawinan dalam adat Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami 

oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat 

keluarga maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian 

dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang dianggap sebagai 

pengakuan masyarakat terhadap dua orang dalam satu ikatan perkawinan.
31

 

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan 

siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus 

dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga 

perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat 

perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan.
32

 

Munculnya pernikahan adat merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan 

oleh nenek moyang terdahulu bahkan sebelum mereka memeluk agama Islam. Seperti 

pada acara appasili pada perkawinan, telah banyak dilakukan perubahan. Sebelum 

Islam masuk dalam kehidupan dan kebudayaan mereka, bacaan yang diucapkan pada 

saat upacara atau ritual adat adalah bersumber dari jampi-jampi lokal. Namun karena 

pengaruh Islam, maka doa-doa yang dibacakan dan proses upacara yang dilakukan 

telah terpengaruh oleh ajaran Islam dan munculnya mappanre temme’ merupakan 

tradisi pelaksanaan kegiatan membaca dan menamatkan al-Qur’an, dan tidak lepas 

dari islamisasi di Kerajaan Gowa pada abad XVII M. Setelah Islam diterima oleh 

                                                           

31
 Nurwina, dkk, “Tradisi Mappanre Temme’ Pada Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Dusun 

Labose Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, 1967-2021.” Attoriolong Jurnal 

Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah, Vol. 20 No. 2 (2022), h. 96. 
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 Nurwina, dkk, “Tradisi Mappanre Temme’ Pada Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Dusun 

Labose Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, 1967-2021.” Attoriolong Jurnal 

Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah, Vol. 20 No. 2 (2022), h. 97. 
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Sultan Alauddin di masjid Tallo pada 9 November 1607.
33

 Selain itu juga terdapat 

upacara mappacci yang merupakan salah satu kebiasaan dari ajaran hindu budha di 

India yang dalam perkembangannya terakulturasi ke pengajaran islam. sejarah 

mappacci dulunya dilaksanakan pertama kali oleh raja-raja Bone yang akan 

melangsungkan pesta pernikahan untuk membersihkan diri dan melepas masa lajang 

mereka dan kini sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
34

 

Sumber-sumber sejarah mengungkapkan bahwa  masuknya , Islam pertama 

kali di daerah Sulawesi Selatan dibawa oleh saudagar dan ulama dari Arab dan 

Melayu. Ada tiga orang ulama dari Sumatera yang berperanan diterimanya agama 

Islam sebagai agama resei kerajaan di Gowa-Tallo pada awal abad ke 17 Masehi. 

Peranan ulama tersebut di atas, nampak sangat besar dalam proses Islamisasi atau 

penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan, karena dalam waktu yang tidak lama di 

awal abad XVII, masyarakat Sulawesi Selatan dapat menerima ajaran Islam dengan 

ikhlas/tanpa kekerasan.
35

 Dalam sejarah panjang Sulawesi Selatan, perkawinan yang 

dilandaskan pada kekuasaan sudah dikenal sejak terbentuknya kerajaan di wilayah 

ini.
36
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Dakwah Islam dilakukan secara bertahap dalam banyak kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat. Kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat dimodifikasi 

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan akhirnya penolakan 

kepada Islam. Misalnya dalam ritus-ritus yang sering dilakukan masyarakat pada 

masa pra Islam.
37

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adat pernikahan yang berada 

di Makassar sudah muncul terlebih dahulu sebelum Islam masuk dan sudah menjadi 

kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dengan kepercayaannya yang menganggap 

Dewata Sewwae sebagai dewa tunggal. Sampai saat ini belum diketahaui pasti 

bagaimana munculnya pernikahan ada di Makassar tetapi dalam naskah La Galigo 

terdapat pernikahan Sawerigading dan We Cudai yang hanya menggunakan mahar 

berupa cincin dan gelang serta pemeberian barang-barang untuk dinerikan ke 

mempelai wanita.  

Dengan masuknya Islam membawa kebiasaan khatam al-Qur’an dan 

barazanji kedalam rangkaian sebelum upacara pernikahan yang dilakukan oleh 

kerajaan-kerajaan terdahul serta adanya mappacci atau malam pacar yang berasal dari 

agama hindu budha, namun mappacci ini sudah digunakan oleh kerajaan pertama 

Bone yang dulu hanya kaum bangsawan yang boleh melakukannya namun seiring 

dengan berjalannya waktu Mappacci ditetapkan menjadi suatu proses dalam 

melakukan pernikahan. Pada dasarnya pernikahan di Makassar dimulai dengan 

melamar sampai dengan melakukan ijab qabul serta adanya mahar sebagai pemberian 

                                                           

37
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dari laki-laki untuk perempuan yang dinikahi seperti kebiasaan yang sudah dilakukan 

oleh nenek moyang terdahulu. 

 

B. Proses Adat Pernikahan Modern Masyarakat Makassar di Kecamatan 

Rappocini 

Pada proses ini peneliti akan membandingkan dua pernikahan yang ada di 

Makassar, yang dimana pada Adat Pernikahan yang pertama masih menggunakan dan 

mengikuti Kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang masih sering dilakukan meskipun 

dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna 

masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. 

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan tekhnologi modern telah 

mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Makassar, namun kebiasaan-kebiasaan 

yang merupakan tradisi turun menurun bahkan yang telah menjadi Adat masih sukar 

untuk dihilangkan. Adat Pernikahan di tanah Makassar pada zaman sekarang ini 

sudah sangat jauh berbeda dengan zaman dulu, seperti contoh, pada zaman dulu 

pengantin wanita yang ingin menikah tidak boleh sembarang memilih calon 

pendamping, tetapi harus berdasarkan pilihan orang tua.
 38

 

Menurut masyarakat Makassar yang menjunjung tinggi siri’ yang berarti 

segala sesuatu seperti martabat atau harga diri, dan kehormatan yang semuanya harus 

dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata maka pernikahan tidak hanya 

persatuan dua mempelai tetapi merupakan persatuan dua buah keluarga besar. Oleh 
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karena itu, pada jaman dahulu kala, garis keturunan, status sosial ekonomi dan 

pendidikan masih memegang peranan penting dalam melaksanakan pernikahan untuk 

orang Makassar. Seringkali orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk 

anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat.
39

 

Di jaman modern ini, telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut di jaman 

dahulu kala mulai banyak bergeser. Semua karena menyesuaikan dengan 

perkembangan jaman. Termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. 

Banyak ritual-ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan 

seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli 

silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat 

hendak melaksanakan pernikahan. Sebahagian masyarakat memilih untuk melewati 

tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting. Sedangkan sebahagian lagi masih 

menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung 

tradisi.
40

 

Pesta pernikahan bagi orang Makassar terutama di zaman sekarang bukan 

sekedar upacara penjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. 

Semakin meriah Sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh 

karena itu, tak Jarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang 

untuk meningkatkan status sosial mereka.
41
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Bagi masyarakat Suku Makassar, menganggap bahwa upacara pernikahan 

merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci. 

Oleh sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang 

yang benar ahli dalam menangani pernikahan tersebut. Adapun proses pernikahan 

pada suku Makassar yang dilakukan dengan adat pernikahan tradisional di zaman 

sekarang yang modern, yaitu : 

a. A’jangang jangang, Assuro, Appannassa Allo (Penyelidikan, melamar, 

menentukan hari pernikahan) 

A’jangang jangang (Penyelidikan) yang dilakukan oleh mempelai 

laki-laki dalam mencari informasi mempelai perempuan untuk mengetahui 

apakah sudah ada yang meminang perempuan tersebut. A’jangang jangang 

merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Makassar. Pada 

zaman sekarang ini, A’jangang jangang masih dilakukan oleh segelintir 

masyarakat tetapi dengan lebih ringkas.
42

 Selanjutnya dilakukan Assuro 

adalah Prosesi ini merupakan prosesi dimana mengutus orang yang 

dituahkan dari kalangan keluarga pihak laki-laki ke rumah orang tua pihak 

perempuan untuk menyatakan lamarannya secara resmi. Dalam prosesi ini 

pihak yang datang untuk massuro mengemukakan maksud kedatangannya 

dengan kata-kata yang halus bersifat ungkapan yang bermakna, baik dari 

kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran 

kepada pihak keluarga gadis secara resmi. Kegiatan Assuro yaitu 

pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk merundingkan dan 
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memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara pernikahan 

putra-putri mereka. Hal-hal yang dibicarakan dalam assuro tersebut 

diantaranya mahar (meliputi uang panaik dan sunrang) dan penentuan hari 

(Appannassa allo), namun pada zaman zekarang sudah dilakukan 

A’jangang jangang, assuro dan appannassa allo masih dilakukan oleh 

segelintir masyarakat tetapi dengan lebih ringkas. Biasanya semuanya 

sudah digabung menjadi satu agar lebih efisien. 
43

 

Pada tahap peminangan ini keluarga dari pria datang kerumah Wanita 

untuk membahas uang panai’, dan sunrang (mas kawin) yang sudah 

disepakati oleh mempelai pria dan wanita serta membahas hari pernikahan 

yang disepakati bersama oleh keluarga mempelai pria dan mempelai 

wanita. Semakin tinggi uang panai’ dan mahar maka semakin tinggi strata 

sosial masyarkat tersebut.
44

 

Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan salah satu 

masyarakat atas nama Yaya (23 Tahun) yaitu : 
“Dizaman sekarang karena banyaknya anak muda yang sudah lebih 
dulu pacaran dan sudah saling mengenal keluarga masing-masing 
disaat masih pacaran jadi yang seperti ritual A’jangang jangang 
sudah tidak digunakan lagi atau hanya beberapa masyrakat saja yang 
masih melakukannya, dikarenakan sekarang masyarakat Makassar 
lebih memilih melakukan prosesi lamaran saja.”

45
 

Sedangkan menurut Muftihah (24 Tahun) yang mengatakan : 

“Jika dulu di namakan A’Jangang Jangang dizaman sekarang 
dikatakan Taaruf dulu lalu lamaran, tetapi dizaman sekarang sudah 
banyak juga yang menjalin hubungan sebelum menikah.”

46
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa A’jangang jangang 

yaitu tahap pengenalan yang dilakukan sebelum memasuki tahapan 

lamaran. Pada zaman dulu masyarakat Makassar melakukan tahapan 

A’jangang jangang yang dilakukan secara rahasia melalaui seorang yang 

berasal dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah perepmpuan tersebut 

sudah ada yang meminangnya atau belum. Kegiatan inipun juga bertujuan 

untuk mengenal perempuan tersebut dan kedua orang tuanya, terutama hal-

hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, 

tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama. Serta adanya 

assuro datang melamar untuk dan mengumumkan apa yang telah 

disepakati seperti tanggal dan hari pernikahan serta membawa hantaran 

yang berupa sunrang dan uang panaiknya. 

 

b. Appassili bunting (pembersihan diri bagi mempelai pengantin) dan 

A’bu’buk (membersihkan bulu-bulu halus pada ubun-ubun dan alis) 

A’bu’buk artinya mencabut beberapa helai rambut yang ada pada 

ubun-ubun sebagai syarat semua calon mempelai yang dilakukan sebelum 

Appasili Bunting. Tradisi passili adalah upacara pensucian diri lahir batin 

yang tujuannya agar segala kotoran dan hal-hal yang dianggap tidak baik 

yang terdapat dalam diri dapat dihilangkan. Passili juga dapat di artikan 

sebagai harapan kepada tuhan agar terhindar dari malapetaka yang 

mungkin akan menimpahnya atau biasa disebu dengan tolak bala. Passili 

merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum melakukan acara 

pernikahan yang di tuntun oleh seseorang yang di sebut Anrong Bunting 
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dimana Anrong Bunting tersebut menyiapkan wadah yang berisikan air dan 

ja’ja’kang  yang terdiri dari kelapa, gula merah, beras dan lilin merah yang 

disatukan dalam sebuah wadah yang disediakan pada tradisi passili. 

Kemudian Anrong Bunting yang mengawali siraman pertama ke mempelai 

laki-laki atau perempuan dan di dengan iringan musik gendang (ganrang) 

sampai upacara selesai.
47

 

Daun Passili (daun sirih) ini diambil dan direndam di air bersama 

daun yang telah diikat menjadi satu. Daun Passili inilah yang dipakai 

Anrong Bunting untuk dipercikkan ke calon pengantin sebelum upacara 

dimulai dan daun Passili. Upacara ini dimaksudkan sebagai pembersihan 

diri dengan membuang kotoran dalam diri calon pengantin baik jasmani 

maupun rohani. Dalam tradisi ini diisyaratkan calon pengantin 

menggunakan pakaian yang bersih kalau bisa yang baru.
48

 

Ditahap ini biasanya dilakukan oleh Anrong bunting seperti yang 

dikemukakan oleh Tanawali Dg. Nurung (57 Tahun) yang menjelaskan 

Appasili bunting.  

 
“Membersihkan badannya dimulai dengan Su’lu su’lu na (sial) 
semasa gadisnya atau perjakanya agar nanti semasa menikahnya 
saling mempercayai satu sama lain, tidak susah dan sulit rezeki serta 
selalu bersama dalam keadan sehat maupun tidak sehat. Didalam 
kuali besar berisi air siraman diambil dari 7 mata air yang sudah di 
baca-bacai dan juga berisi koin didalam air dan ada juga daun daun 
untuk patta’basa, Patta’basa dilakukan supaya. Kalau A’bu’bu 
dicukur beberapa helai rambut rambut halus yang ada di ubun-ubun 
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dan kepala gunanya agar nanti diberi kesucian dalam pernikahannya 
dan dibuang hal-hal yang tidak baik.”

49
 

   

Dari ungkapan diatas menjelaskan bahwa acara Appassili bunting 

(pembersihan diri bagi mempelai pengantin) dan A’bu’buk 

(membersihkan bulu-bulu halus pada ubun-ubun dan alis). Proses ini 

dilakukan dirumah masing-masing mempelai, upacara ini dilakukan 

sehari sebelum akad dilakukan dan dilakukan oleh anrong bunting yang 

sudah berpengalaman dan mengetahui tata cara dalam memandikan calon 

pengantin, Appasili dan a’bu’buk dilakukan pada pagi hari. Dengan 

perkembangan zaman, pelaksanaan appasili dan a’bu’buk untuk saat ini 

masih dilaksanakan akan tetapi pada proses pelaksanaannya yang 

dilakukan oleh masyarakat lebih praktis, akan tetapi nilainilai estetika dari 

tradisi tersebut sedikit pudar. 

 

c. Mappanre Temme dan Akkorontigi/Mappacci. 

Setelah melakukan prosesi siraman dilanjut dengan Mappanre Temme 

dan Akkorontigi/Mappacci. Mappanre temme merupakan khatam al-Qur’an 

dan Barazanji untuk memohon doa kepada Allah SWT agar rencana 

pernikahan ini berjalan lancar. Telah menjadi sebuah tradisi sebagian 

masyarakat Islam termasuk masyarakat Makassar, jika hendak melakukan 

akad nikah maka terlebih diadakan acara mappanre temme’ al-Qur’an. 

Acara ini dianggap sangat penting karena bagi calon mempelai yang belum 

“dipatammak” dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan 
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pernikahan, maka dari itu agar pernikahannya dianggap sempurna maka 

dilaksanakanlah mappanre temme’ ini.
50

 

Acara mappacci yang dilaksanakan di rumah masing-masing calon 

mempelai pada malam hari. memiliki makna simbolis yaitu membersihkan 

atau mensucikan diri dari berbagai hal yang buruk sebelum memasuki hari 

perkawinan. Dahulu dikalangan bangsawan, acara mapacci ini  

dilaksanakan  tiga malam  berturut-turut,  akan  tetapi  saat  ini  acara 

mapacci dilaksanakan  satu  malam  saja,  yaitu  sehari  sebelum  acara 

pernikahan.  Konon  prosesi mappacci hanya dilaksakan oleh kaum 

bangsawan namun sekarang  umumnya  masyarakat Makassar 

melaksanakannya.
51

 

Ritual mappacci yaitu calon pengantin akan duduk diatas lamming 

atau tempat pengantin. Lalu satu persatu pasangan atau orang yang 

ditunjuk akan mengusapkan daun pacci atau daun pacar pada telapak 

tangan mempelai seraya melantunkan doa dan harapan untuk calon 

mempelai. Adapun yang terpilih dalam melakukan ritual mappacci 

merupakan para keluarga dekat (sesepuh) atau orang yang memiliki rumah 

tangga yang bahagia agar diharapkan calon mempelai bisa meneladani 

serta memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia di kemudian hari 

Setelah itu, disambung dengan mabarasanji yang biasa di sebut berzikir 
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dan membaca sholawat Nabi SAW dan di tutup dengan ucapan 

Alhamdulillah.
52

  

Didalam menyelenggarakan adat mappacci kedua calon mempelai 

harus menyiapkan perlengkapan sebelum acara dilaksanakan. Adapun 

perlengkapan yang disediakan kedua mempelai yaitu lilin menyala, beras, 

bantal yang diletakkan di depan calon pengantin, sarung yang berlapiskan 

tujuh lembar, dan daun pacci. 

Perlengkapan tersebut memliki arti dan maknanya masing-masing 

1. Lilin menyala yang menjadi simbol menerangi kehidupan yang akan 

di tempuhnya. 

2. Beras yang menjadi lambang akan datangnya rezeki yang berlimpah 

kepada kedua mempelai. 

3. Bantal yang diletakkan di depan calon pengantin memiliki simbol 

martabat atau kehormatan. 

4. Sarung yang berlapiskan tujuh lembar yang bersimbol memudahkan 

rezeki bagi kedua mempelai dalam turun temurun untuk kehidupan 

selanjutnya.
53

 

 

Menurut Muftihah (25 Tahun) informan yang diwawancarai oleh peneliti 

berkata: 

“Di zaman sekarang ada beberapa masyrakat Makassar tidak melakukan 
Makkorontigi dan langsung melakukan khatam Al qur’an dan pengajian. 
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Sama halnya seperti pernikahan saya yang hanya melakukan pengajian dan 
khatam Al qur’an.”

54
  

      Dari penjelasan diatas bisa dismpulkan bahwa pada zaman sekarang sudah 

masyarakat Makassar ada yang masih menjalankan tradisi mappacci dan ada juga 

yang tidak, tetapi masih melakukan khatam al-Qur’an dan barazanji atau pengajian. 

Mappacci dilakukan sehari sebelum hari H pernikahan dengan menggunakan pakaian 

adat yang modern dan duduk diatas lamming atau pelaminan yang dihias sedemikian 

mungkin agar terlihat mewah dan cantik. 

d. Appabattu nikka (Ijab kabul/akad nikah) 

Di zaman dahulu kala, calon mempelai pria datang ke rumah calon 

mempelai wanita hanya ditemani kerabat dan tokoh masyarakat. Kedua 

orang tua mempelai pria tidak akan ikut serta. Prosesi akad yaitu terjadinya 

kegiatan pemindahan wali untuk mengawinkan mempelai laki-laki dan 

mempelai perempuan dengan mengikat perjanjian antara mempelai laki-

laki dengan wali dari mempelai perempuan dengan syarat disaksikan oleh 

dua orang saksi dari kedua mempelai.
55

 

Menurut Mariati Dg Caya (53 Tahun) saat di wawancarai oleh peniliti : 

“Di zaman sekarang dikarenakan sebagaian besar masyrakat Makassar 
merupakan penganut agam islam maka pelaksanaan akad nikah 
dilakukan dengan cara Islam. Ijab Kabul dilakukan dengan penghulu 
atau wali atau orang tua calon mempelai wanita, sedangakan calon 
mempelai wanita tidak hadir disamping calon mempelai pria. Yang 
berbeda saat melakukan Calon mempelai wanita hanya menunggu di 
kamar pengantin hingga acara ijab Kabul selesai. Biasanya pada saat 
mau akad nikah calon mempelai Laki-laki akan membawa mahar, 
uang panaik, seserahan berupa perlengkapan pribadi dan juga kue-kue, 
tapi ada juga yang lebih dulu membawa uang panaiknya ada juga pada 
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saat Akad nikah baru di bawa, tergantung bagaimana kesepakatan dari 
pihak mempelai perempuan dan laki-laki”

56
 

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa antara orang tua 

dan wali mempelai perempuan dan orang yang mengawinkan harus saling 

menghormati dan menghargai. Akad nikah biasanya dilakukan pada pagi 

hari dan dilakukan dirumah calon mempelai perempuan namun ada juga 

yang melakukannya di mesjid. 

e. Mappasikarawa (Saling Bersentuhan) 

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang 

yang dituakan dari keluarga menuju ke dalam kamar mempelai perempuan 

untuk dipersentuhkan yang pertama kalinya setelah akad. Kegiatan inilah 

yang disebut Mappasikarawa (persentuhan pertama) yaitu mempelai pria 

harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini 

dianggap penting karena menurut anggapan masyarakat bahwa 

keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada 

sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai perempuan.
57

 

Menurut ungkapan ibu Mariati Dg Caya (53 Tahun) dalam 

menjelaskan proses Mappasikarwa : 

“Mempelai pria akan dibimbing untuk masuk ke kamar pengantin 
dan bertemu dengan istrinya secara resmi. Sebelum memasuki kamar, 
biasanya ada ritual ketuk pintu. Ketuk pintu ini dimaksudkan untuk 
meminta ijin ke pihak keluarga mempelai wanita agar diperbolehkan 
masuk, itupun penjaga kamar harus diberikan dulu uang atau barang 
sebagai bentuk kenang-kenagan. Setelah memasuki kamar, kemudian 
dilakukan ritual Mappasikarawa untuk saling bersentuhan dari suami 
ke istrinya. Sentuhan ini biasanya dilakukan dengan menyentuh 
ubun-ubun, pundak, dada atau perut. Biasanya sentuhan tersebut 
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lebih ke pundak yang melambangkan hubungan sejajar antara suami 
dan istri di dalam rumah tangga. Terdapat banyak versi tentang 
bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh 
pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari 
pappasikarawa. Pemakaian sarung yang kemudian dijahit 
menandakan agar pasangan yang baru menikah terus bersatu dalam 
pernikahan tersebut. Setelah ritual Mappasikarawa selesai, dilanjut 
dengan sungkem kepada orang tua dan juga keluarga yang dituakan 
dari mempelai wanita.”

58
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan mappasikarawa yakni 

mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya yang dituntun 

oleh pappasikarawa menuju ke kamar sang istri, pada saat ingin masuk 

akan ada penjaga pintu yang harus dilewati terlebuh dahulu. Setelah 

melwati penjaga pintu maka dilakukan Mappasikarawa yang dituntun 

langsung oleh pappasikarawa atau orang tua yang dituakan dalam 

keluarga. 

f. Nilekkak/Allekkak Bunting (mengantar pengantin perempuan kerumah 

pengantin laki-laki) 

Nilekkak artinya mengantar mempelai wanita kerumah mempelai pria. 

Acara ini merupakan acara penting dalam prosesi pernikahan suku 

Makassar. Nilekkak dilakukan biasanya sehari sesudah pesta pernikahan di 

rumah mempelai perempuan berakhir dengan mengundang kembali 

keluarga terdekat untuk mengantar pengantin pria, sementara pengantin 

perempuan siap di rumah bersama keluarganya. Pada acara ini terjadi tukar 

menukar pemberian berupa sarung antara pihak laki-laki dan pengantin 
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perempuan. Pada proses ini mempelai wanita dan iring-iringannya 

disambut dengan tarian dan angngaru.
59

 

Seperti ungkapan Hawaniah (57 Tahun): 

“Sesudah akad nikah dan ijab kabul dirumah pengantin perempuan 
lalu Pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki 
dengan membawa pakblasak iareka pakmatoang ia 
siratannaya. Biasanya pengantin perempuan dipanggil pula dengan 
syair, lalu mereka diberikan sesuatu yang 
berharga ‘pannimbaranngi’.” 

60
 

Dapat disimpulakn dari hasil wawancara dan pengertian diatas bahwa 

Nilekkak merupakan kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai 

pria. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai 

wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi 

dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat 

Bugis Makassar karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita 

diterima dengan baik di keluarga mempelai pria.  

 

C. Akultrasi Budaya Lokal dan Budaya Islam dalam Adat Pernikahan yang ada di 

kota Makassar Kecamatan Rappocini 

Sebelum terjadinya akulturasi Islam dan budaya lokal dalam pernikahan, pada 

masa Jahiliyah orang-orang Arab sudah mengenal tradisi pernikahan untuk 

menyatukan dua insan yang berbeda dan menjadi satu kesatuan dengan tanggung 

jawab yang akan dipikul oleh masing masing insan. Setiap dari suku Arab ini 

mempunyai adat pernikahan tersendiri, ada jenis adat pernikahan yang khusus 
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kepada suatu suku, ada juga adat pernikahan yang tersebar umum diseluruh 

wilayah Arab para masa Jahiliyyah. Munculnya beberapa jenis pernikahan di 

tanah Arab ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial 

hingga faktor perang yang mengharuskan suku suku Arab memperbanyak jumlah 

kelompok dari sukunya terkhusus dikalangan para lelaki agar saling membantu 

pada masa perang suku berlangsung.
 61

  

Namun setelah munculnya Islam terjadilah Akulturasi. Akulturasi merupakan 

penggabungan dua budaya antara budaya yang satu dengan budaya yang lain 

tanpa mengubah unsur budaya yang sudah ada. manakala suatu kelompok 

manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu 

kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke 

dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan 

kelompok itu sendiri dan tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau 

diwariskan dari masa lalu kemasa kini sedangkan Akulturasi adalah perpaduan 

antara budaya lokal dengan dengan asing.
62

 

Islam mensyari’atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga 

sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan 

pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur 

dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun 

proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang 

shahih.  
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Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

bangsa Indonesia, namun dalam perkembangannya dasar kebudayaan setempat 

yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan 

kebudayaan itu disebut akulturasi kebudayaan. Budaya lokal adalah suatu budaya 

yang berkembang di daerah-daerah dan merupakan milik suku bangsa nusantara. 

Bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa yang multikultural dalam suku bangsa 

dan budaya.  

Percampuran budaya Islam dan budaya lokal (Akulturasi) pada masyarakat 

Makassar tidak begitu banyak memiliki hambatan. Proses akulturasi tradisi 

pernikahan masyarakat langsung menerima dengan baik saat masuknya ajaran 

Islam, mereka mengikuti apa yang menjadi perubahan zaman mereka tetap 

mengikuti sesuai dengan unsur religinya. Beranjak dari penjelasan diatas bahwa 

adanya akulturasi (perpaduan budaya dari budaya lokal ke budaya Islam) 

membawa dampak seperti adanya tradisi lokal yang masih tersisa sampai 

sekarang seperti: pakaian adat untuk pernikahan di suku makassar yang disebut 

baju bodo. Baju bodo berbentuk segi empat, biasanya berlengan pendek, sesuai 

dengan namanya 'bodo' yang berarti pendek, setengah atas bagian siku lengan. 

Dahulu, baju bodo bisa dipakai tanpa penutup payudara. Seiring dengan 

masuknya Islam, baju ini pun mengalami perubahan. Baju ini dipasangkan 

dalaman yang berwarna senada namun lebih terang. Namun   dalaman ini belum 

popular di kalangan suku Bugis-Makassar, maka dari itu pada tahun 1930-an 

masih banyak wanita suku Bugis yang menggunakan baju Bodo ini tanpa  

menggunakan  penutup  dada.  Masuknya Islam dan munculnya baju La’bu Meski 

ajaran agama Islam sudah mulai menyebar dan dipelajari oleh masyarakat di 
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Sulawesi Selatan pada abad ke-V. Namun secara resmi baru diterima sebagai 

agama kerajaan pada abad ke-XVII. 

Pergerakan DII/TII sangat berpengaruh besar pada perkembangan baju bodo saat 

masa itu. Ketatnya larangan kegiatan dan pesta oleh DII/TII di Sulawesi Selatan ini 

membuat baju Bodo menjadi asing dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan. 

Larangan ini muncul mengingat penerapan syariat Islam yang diusung oleh 

pergerakan DII/TII. Dalam ajaran agama Islam ditegaskan bahwa, pakaian yang 

dibenarkan adalah pakaian yang menutupi aurat, tidak menampakkan tubuh dan rona 

kulit selain telapak tangan dan wajah dalam Q.S Al-A’raf Ayat 26.  

 خَيْرٌْۗ  ذٰلِكَ  التَّقْوٰى وَلِبَاسُ  وَرِيْشًاْۗ  سَوْءٰتِكُمْ  يُّوَارِيْ  لِبَاسًا عَليَْكُمْ  انَْزَلْنَا قَدْ  اٰدمََ  يٰبَنِيْ  

ِ  اٰيٰتِ  مِنْ  ذٰلِكَ   يَذَّكَّرُوْنَ  لعََلَّهُمْ  اللّّٰٰ

Terjemahnya: 

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk 
menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang 
demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka 
selalu ingat.”

63
 

Kontroversi ini kemudian ditindak lanjuti oleh kerajaan Gowa, hingga muncullah 

modifikasi baru pada baju Bodo yang dikenal dengan nama Baju La’bu (serupa 

dengan Baju Bodo, tetapi lebih tebal, gombrang, panjang hingga lutut) Perlahan, Baju 

Bodo/Waju Tokko yang semula tipis berubah menjadi lebih tebal dan terkesan kaku. 

Jika pada awalnya memakai kain muslin, berikutnya baju ini dibuat dengan bahan 

benang sutra. Namun hingga sekarang, penggunaan nama Baju Bodo masih tetap 
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digunakan.
64

 Namun untuk saat ini baju Labbu sudah bisa digunakan oleh semua 

wanita dari kalangan manapun. Biasanya baju Labbu akan digunakan para wanita 

ketika menghadiri upacara adat atau saat upacara pernikahan. 

Berdasarkan warna baju, ada dua jenis baju bodo untuk bangsawan dan 

penanda usia, warna baju Bodo ini menunjukkan usia dan martabat pemakai. 

Berikut perbedaan warna baju Bodo:  

1. Baju Bodo yang berwarna putih digunakan oleh para inang raja atau para 

dukun atau bissu. Para bissu memiliki titisan darah berwarna putih, inilah 

yang mengantarkan mereka mampu menjadi penghubung khayangan, 

dunia nyata, dan dunia roh. Untuk masa sekarang, baju Bodo berwarna 

putih ini sudah jarang digunakan untuk pengantin. 

2. Para bangsawan dan keturunannya yang dalam bahasa Bugis disebut 

maddara takku (berdarah bangsawan), adalah hanya dapat digunakan oleh 

putri raja. Warna hijau, dalam bahasa Bugis disebut Ku-dara ̧ secara 

harafiah dapat diartikan bahwa mereka yang memakai baju Bodo warna 

kudara merupakan mereka yang menjunjung tinggi harkat 

kebangsawanannya. Baju Bodo warna Hijau pun sudah jarang digunakan 

untuk pernikahan pada saat ini. 

3. Pemakaian warna Ungu  (kemummu) adalah untuk para janda. Namun 

pada saat tidak jarang juga dijumpai pengantin yang memakai baju 

pernikahan berwarna ungu.
65
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Adapun Akulturasi budaya islam dan lokal yang masih dilakukan hingga saat ini 

yaitu Akkorontigi yang disertai dengan adanya dupa. Inilah contoh masih adanya 

budaya lokal yang masih ada sampai sekarang. Percampuran Budaya Islam dan 

budaya lokal sangat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat yang ada di 

Makassar. Di dalam kehidupan masyarakat Makassar tradisi lama tidak bisa di 

hilangkan begitu saja walaupun Islam sudah masuk dan berkembang.  

Praktik Islam pada pernikahan terlihat pada pemilihan waktu dan hari karena 

memakai tanggal dan bulan Islam, pembacaan kitab suci alquran shalawat badar serta 

serta seperangkat alat sholat menandakan bahwa mereka adalah orang Islam. Dan 

khatam Qur’an juga juga merupakan salah satu praktik yang berbau Islam serta 

nasehat dalam pernikahan yang dipimpim oleh penghuni syarak (Imam). 

percampuran budaya inilah yang telah melekat sampai sekarang dan susah untuk 

dipisahkan karena mereka menyatu dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Beranjak dari penjelasan diatas bahwa adanya akulturasi (penggabungan budaya 

dari budaya lokal ke budaya Islam) membawa dampak seperti adanya tradisi lokal 

yang masih tersisa sampai sekarang. 

Menurut Fathonah (26 Tahun) seorang informan yang diwawancarai oleh peniliti : 

“Pernikahan dizaman sekarang banyak masyarakat Makassar yang tidak 
mengikuti susanan pernikahan adat, biasanya yang melakukan susnan adat 
pernikahan sesuai seperti zaman dahulu hanya orang-orang yang memiliki 
keturunan karaeng. Seiring berkembangnya zaman Pernikahan sangatlah 
modern jika dibandingkan dengan terdahulu, dimana ketika mereka 
melaksanakan pernikahan mereka mengutamakan kemegahan pesta dan 
hidangan untuk menjamu tamu karena itu menandakan status sosial semakin 
tinggi pendidikannya maka semakin tinggi pula uang panai’nya. Namun 
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adapun masyarakat Makassar yang kadang memilih menikah di KUA saja 
dikarenakan untuk melakukan pernikahan membutuhkan biaya dan harus 
sesuai adat seperti akkorontigi, a’bu’bu, dan masih banyak lagi.”

66
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di Makassar pada 

zaman sekarang sudah mulai mengalami perubahan sehingga ada sedikit nilai yang 

terkandung dalam proses pernikahan berkurang, pada masyarakat Makassar nahkan 

lebih memilih melakukan pernikahan yang lebih praktis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Untuk mendapatkan gambaran umum terkait isi skripsi ini, penulis akan 

menguraikan dalam bentuk kesimpulan, yaitu : 

1. Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng dan lama 

antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara dan 

hukum. Berkenaan dengan adanya hubungan Pernikahan adat yang tepat 

dari topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia 

pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga 

merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan 

kekerabatan dan kekeluargaan. Namun dalam pernikahan adat sekarang 

sudah tergeser sedikit demi sedikit oleh zaman sekarang yang dimana 

pernikahan sekarang sudah modern. Jadi terjadinya suatu ikatan 

pernikahan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap 

hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, 

harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga 

menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat. 

2. Dalam pelaksanaan proses adat pernikahan modern terdapat beberapa 

tahapan yaitu proses a’jangang jangang, assuro, appanassa allo, appasili 

bunting, a’bu’buk, mappanre temme, mappacci, appabattu nikka, 

mappasikarawa, dan nilekkak. Pada proses tersebut sudah menggunakan 
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perlengkapan dan rangkaian yang lebih singkat dan praktis sehingga nilai-

nilai yang dianut di jaman dahulu kala sudah mulai bergeser. 

3. Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

bangsa Indonesia, namun dalam perkembangannya dasar kebudayaan 

setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk 

perpaduan kebudayaan itu disebut akulturasi kebudayaan. Budaya lokal 

adalah suatu budaya yang berkembang di daerah-daerah dan merupakan 

milik suku bangsa nusantara. Bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa 

yang multikultural dalam suku bangsa dan budaya. Sedangkan budaya 

Islam adalah suatu cipta dan karya manusia baik muslim maupun non 

muslim yang berangkat dari sumber ajaran Islam. Islam tersebar di tengah 

masyarakat dan terjadi interaksi di dalamnya antara budaya lokal dengan 

Islam. 

B. Implikasi 

1. Penelitian ini adalah tentang bagaimana masyarakat Makassar memandang 

secara Islam maupun dari sudut pandang adat pernikahan modern 

masyarakat Makassar, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangsi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tahapan atau proses 

pernikahan adat tetapi sudah terakulturasi dengan zaman sekarang. 

2. Penelitian ini juga menjelaskan tentang perspektif budaya Islam dan 

budaya lokal masyarakat Makassar, serta bagaimana adat-adat terdahulu 

yang telah mereka lakukan sampai saat ini. Walaupun pada saat ini zaman 

sudah lebih maju dan ada beberapa adat yang tidak dilakukan lagi.
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DAFTAR INFORMAN 

 

DATA INFORMAN 

NO NAMA UMUR PEKERJAAN WAKTU 

1. Tanawali Dg. Nurung 57 Tahun Anrong Bunting 18 Mei 2023 

2. Yaya 23 Tahun IRT 18 Mei 2023 

3. Muftihah 24 Tahun IRT 18 Mei 2023 

4. Mariati Dg. Caya 53 Tahun IRT 18 Mei 2023 

5. Hawaniah  57 Tahun IRT 18 Mei 2023 

6. Fathonah 26 Tahun WO 20 Mei 2023 
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LAMPIRAN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosesi A’jangang jangang,Assuro,Appanassa Allo yang dilakukan secara bersamaan 

pada saat datang melamar  
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Proses A’bu’buk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja’ja’kang yang terdiri dari beras, gula merah, dan kelapa yang disatukan dalam 

wadah. 
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Appasili Bunting yang dilakukan oleh Anrong Bunting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air mandi yang digunakan Anrong bunting berisi dengan taburan bunga 
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Mappacci/Akkorontigi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlengkapan Mappacci/Akkorontigi lilin dan beras 
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Prosesi Mappenre Temme 
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Proses Barazanji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ijab kabul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyemberian Seserahan terhadap keluarga mempelai perempuan 
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Erang erang yang diberikan kepada mempelai perempuan berupa perlengkapan 

sehari-sehari dan kue kue tradisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappasikarawa saling bersentuhan setelah akad nikah 
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Nilekkak Bunting mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengantin perempuan disambut dengan Angngaru dan tarian tradisional 
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Diberikan pakbalasak yang berisi sarung dan kue-kue  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses sungkem terhadap orang tua  
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Resepsi Pernikahan  
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LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappateuada  
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Khatam Al-Qur’an/Mappenre Temme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akad Nikah/Ijab Kabul 
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Prosesi Sungkem Terhadap Orang Tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesudah Akad Nikah 
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Pada saat resepsi pengantin pria dan perempuan dipisah 

 

Pengantin Perempuan 
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Sumber : mainlokal.wordpress.com 

Dahulu Baju Bodo dipakai tanpa baju dalaman sehingga memperlihatkan payudara 

dan lekuk-lekuk dada pemakainya, dan dipadukan dengan sehelai sarung yang 

menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun seiring dengan masuknya 

pengaruh Islam di daerah ini, baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun 

mengalami perubahan. Busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju 

dalaman berwarna sama, namun lebih terang. Sedangkan busana bagian bawahnya 

berupa sarung sutera berwarna senada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baju bodo untuk pengantin pada zaman sekarang setelah terjadinya akulturasi 
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Lamming atau pelaminan pada zaman dulu 
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