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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ża Ż zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Ain G Ge غ

 Fa   F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah „ Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ًَ  fatḥah dan yā ai A dan i 

 fatḥah dan وَ 

waw 

I A dan u 
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Contoh:  

 kaifa :  ك يْفَ 

 haula : ه وَْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, translitersinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

... یَ  |  ََ َا ... Fathah dan alif 

atau yā‟ 

Ā A dan garis 

diatas 

 Kasrah dan yā‟ Ī I dan garis ی

diatas 

 Dammah dan وَ 

waw 

Ū U dan garis 

diatas 

 

Contoh: 

اتَ   māta : م 

م ي  ramā : ر 

 qila: قِيمَْ 

وْتَ   yamūtu : ي م 

 

4. Tā’ marbūṭah  

Transliterasi untuk tā‟marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā‟ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl  :  رَوْضَةُ الأطفَْال

 al-madīnah al-fāḍīlah  :  المَدِيىَْةُ الفضَِيْلَةُ 

 al-ḥikmah  :   الحِكْمِةُ  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( َ ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 rabbanā  : رَبَّىَا

يىَْا  najjainā  : وجََّ

 al-ḥaqq  : الحَق  

 al-ḥajj  : الحَج  

مَ   nu‟‟ima  : وُعِّ

 aduwwun„ : عدَُو  

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharkat kasrah ( ََِ ــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: 

 Alī  (bukan „Aliyy  atau „Aly)„  : عَليِّ 

 Arabī  (bukan „Arabiyy  atau „Araby)„  : عَرَبيِّ 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال
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(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsungyang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu  (bukan asy-syamsu) :  الشَّمْسُ 

لْزَلَة  al-zalzalah  (bukan az-zalzalah) :   الزَّ

 al-falsafah :  الفَلْسفََة

 al-bilādu :   البِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  

Contoh: 

 ta‟murūna :  تأَمُْرُوْنَ 

 ‟al-nau:  الىَّوءُ 

 syai‟un :  شيَْء  

 umirtu :   أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
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ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur‟ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fīẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-„Ibārāt Fī „Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

  dīnullāh  :   دِيْهُ اللهِ 

Adapun tamarbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh  :  هُمْ فيِْ رَحْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
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kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

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

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wata„ālā 

Saw.  = sallallāhu „alaihi wasallam 

a.s.   = „alaihial-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = SebelumMasehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidupsaja) 

w.   = Wafattahun 

QS.../...4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR   = Hadits Riwayat 
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ABSTRAK 

 

NAMA :  FAUZIAH ASMA 

NIM                : 10100118040 

JUDUL : Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam   

Tradisi Mappacci Pada Masyarakat Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros 

 Pokok masalah penelitiaan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana 
pelaksanaan prosesi mappacci pada masyarakat di Desa Limapoccoe? Pokok 

masalah tersebut selanjutnya terbagi ke dalam beberapa submasalah, 
diantaranya: 1) Bagaimana prosesi dalam tradisi Mappacci pada masyarakat di 

Desa Limapoccoe Kabupaten Maros?, dan 2) bagaimana nilai hukum Islam yang 
terakulturasi dalam tradisi Mappacci pada masyarakat Desa Limapoccoe 
Kabupaten Maros. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu 
penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan antropologi, 

pendekatan syar‟i, dan pendekatan sosiologis selanjutnya, metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
pengolahan data dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahap, 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi mappacci tidak 

melanggar ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Mappacci sendiri 
merupakan simbol pensucian diri dan pembersihan jiwa si calon pengantin 
sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, guna untuk memperoleh doa restu 

dari keluarga dan mendapat ridho serta keberkahan oleh Allah Swt. 
  Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Proses tradisi Mappacci 

hendaknya dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari 
dulu 2) Terdapat beberapa nilai Islam yang terakulturasi ke dalam tradisi 
Mappacci diantaranya: nilai ketuhanan, nilai ta‟awun, nilai toleransi, nilai 

kebebasan dan nilai kesabaran atau istiqamah dan 3) Agar dalam pelaksanaan 
dari tradisi Mappacci selalu dilestarikan dan dijaga agar terhindar dari hal-hal 

yang melanggar ketentuan agama Islam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya perkawinan sebab 

perkawinan memiliki nilai-nilai keagamaan yang termasuk sebagai wujud ibadah 

kepada Allah Swt, serta mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw. Selain itu, 

perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa yang amat penting dalam 

kehidupan masyarakat, tidak hanya menyangkut kedua mempelai pria dan wanita 

saja, akan tetapi juga menyangkut pihak keluarga mempelai.  

 Hubungan perkawinan adat dalam masyarakat Bugis dapat diakulturasikan 

ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Maka dari itulah hukum Islam sangat 

menganjurkan perkawinan yang diyakini sebagai bentuk pengabdian yakni ibadah 

kepada Allah Swt. Selain itu, perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap 

sakral dan juga suci, sehingga masing-masing pihak yang melaksanakan 

perkawinan memperoleh kemuliaan dari Allah Swt dan mempunyai kehormatan di 

dalam masyarakat. 

 Suku Bugis merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan 

budaya dan adat-istiadatnya sampai sekarang di Indonesia.Dalam masyarakat 

Bugis hubungan dalam hal kekerabatan merupakan aspek yang utama, baik dinilai 

penting maupun fungsinya sebagai suatu struktur dasar dalam suatu susunan 

masyarakat.Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat 

penting bagi orang suku Bugis untuk membentuk tatanan sosial mereka. 

 Perkawinan dalam adat suku Bugis adalah 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 bersatunya dua orang individu 

dalam ikatan perkawinan.1 

 Firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Ar-Rum ayat 21  

نَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحَْْةً اِۗنَّ فِْ ٖ َ﴿ وَمِنْ اٰيٰتِه ا اِلَي ْهَا وَجَعَلَ بَ ي ْ نْانَْ فُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَّسْكُنُ وْْٓ اَنَْْلَقَلَكُمْمِّ لِ ََ ْٓٓ ٰٰ  

يٰتٍ لِقَّوْمٍ ي َّت َفَكَّروُْنَ   ﴾ ١٢لَٰ

Terjemahan: 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya (Allah) ialah Dia menciptakan 

istri-istri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang berfikir.”2 

 Dalam kutipan ayat diatas dijelaskan, bahwa perkawinan adalah suatu 

ibadah yang dianggap sakral yaitu penyatuan antara dua sosok insan berbeda yang 

dihimpun dalam satu ikatan yang suci. Dengan beginilah akan tumbuh rasa saling 

sayang dan melengkapi antar keduanya. Kemudian akan tumbuh rasa 

kebersamaan dan hidup berdampingan, gotong royong dalam membangun rumah 

tangga untuk melanjutkan kehidupan kedepannya diiringi keinginan untuk 

memiliki keturunan sebagai generasi penerus dimasa mendatang. 

 Tradisi adat dalam mappacci merupakan salah satu rangkaian dalam 

perayaan acara pernikahan di kalangan masyarakat suku Bugis yang sampai saat 

ini masih kental dengan adat-istiadatnya.Mappacci juga memiliki pengertian 

pembersihan diri, sekaligus sebagai tempat pewarisan nilai-nilai kesucian jiwa 

bagi pengantin.Dalam prosesi mappacci terdapat penggunaan simbol yang 

                                                 

1
Endah Supriyani,” Tradisi Khatam Al-Qur‟an Pada Pernikahan Suku Bugis Di 

Palembang(studi kasus di 3ilir Palembang)” Skripsi, (Palembang : Fakultas Adab dan Humaniora, 

UIN Raden Fatah Palembang, 2018) hal. 2.  

2
Kementrian Agama RI , Al-Qur‟an Terjemah, hal. 406. 
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memiliki makna mendalam. Mappacci yang dimaksudkan ialah membersihkan 

segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang 

melambangkan kesucian hati calon pengantin dalam menghadapi hari esok, 

terkhususnya dalam memasuki bahtera rumah tangga. 

 Sejalan dengan perubahan zaman, pengaruh teknologi modern telah 

mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Bugis khususnya Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros, tapi kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun-

temurun yang telah menjadi adat sulit untuk dihapuskan, meskipun tidak bisa 

dihindari bahwa pengaruh budaya modern secara perlahan telah memberikan 

pengaruh namun nilai-nilai serta makna masih tetap terpelihara dalam setiap 

pelaksanaan upacara tersebut. 

 Tradisi mappacci bukan termasuk sebuah kewajiban dalam Islam.Tetapi 

mayoritas masyarakat suku Bugis meyakininya sebagai prosesi yang harus ada 

dalam rangkaian pernikahan. Olehnya itu, masyarakat suku Bugis terkhususnya 

Desa Limapoccoe sampai saat ini masih melaksanakan tradisi adat mappacci. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa alasan mengapa penulis akan 

melakukan penelitian untuk menyusun skripsi yang berjudul “Akulturasi Nilai 

Hukum Islam Dalam Tradisi Mappacci Pada Masyarakat Desa Limapoccoe 

kabupaten Maros” antara lain, sepengetahuan penulis Tradisi adat Mappacci ini 

sampai saat ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Bugis yang ada di Kecamatan 

Cenrana khususnya Desa Limapoccoe, karena mereka memiliki kepercayaan 

bahwa tradisi mappacci memberi kesucian serta kebersihan jiwa ataupun hati 

kedua mempelai dan sangat baik bagi kelanjutan hidup kedua mempelai yang 

akan menikah kemudian menurut peneliti sendiri terdapat hal unik tersendiri pada 

prosesi ini yaitu digunakannya bahan-bahan yang harus dipersiapkan sebelum 

melaksanakan tradisi mappacci dan pada setiap bahan yang digunakan memiliki 

arti dan makna tersendiri. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini adapun penulis menfokuskan penelitian ini 

tentang Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi Mappacci Pada Masyarakat 

Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. 

2. Deskripsi Fokus 

 Dalam pokok bahasan skripsi ini, penulis ingin memberi penjelasan terkait 

pengertian dari beberapa kata penting dalam skripsi ini yaitu: Akulturasi Nilai 

Hukum Islam Dalam Tradisi Mappacci Pada Masyarakat Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros, sebagai berikut: 

a. Prosesi Mappacci 

 Prosesi Mappacci dalam pernikahan adat suku Bugis yang biasanya 

dikenal dengan malam pacar/paccing merupakan salah satu budaya dalam adat 

suku Bugis yang telah diharuskan untuk dilaksanakan bagi setiap keturunan 

daerah bugis.Prosesi Mappacci dalam pernikahan adat suku Bugis dilakukan 

pada saat menjelang prosesi akad nikah (ijab Kabul) pada esok harinya. 

 Prosesi dalam Mappacci ini memiliki kemiripan dengan malam 

Bainai, dalam pernikahan adat suku Bugis prosesi mappacci merupakan salah 

satu tradisi adat yang dalam pelaksanaannya memakai daun pacar yang 

dihaluskan.Dalam bahasa Bugis daun pacar (paccing) disimbolkan dengan arti 

kesucian serta jiwa yang bersih. 

 Sebelum tangan calon mempelai dihiasi dengan daun pacci, sebelum 

itu prosesi ini diawali dengan khataman Al-Qur‟an yang dalam bahasa Bugis 

disebut mappanre temme danpembacaan barazanji.Dengan begini prosesi adat 

mappacci dalam pernikahan adat suku Bugis menjadi lebih khidmat dan 

sakral.Hal tersebut juga yang memberi arti mappacci sebagai simbol dari 

kebersihan raga serta kesucian jiwa calon mempelai. 
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b. Akulturasi 

 Akulturasi adalah suatu proses individu yang di jalani sebagai respon 

terhadap perubahan konteks dalam suatu budaya.3Menurut Melvile 

J.Herskoviks budaya merupakan perasaan nilai, sikap dan perilaku yang 

menjadi ciri dan memberi informasi kepada masyarakat secara keseluruhan 

atau kelompok sosial di dalamnya. 

 Dan menurut Graves, adapun akulturasi adalah sebuah perubahan 

yang dialami oleh individu sebagai hasil dari terjadinya kontak dengan budaya 

lain, serta sebagai hasil dari keikutsertaan dalam proses akulturasi yang sedang 

dijalani oleh budaya atau kelompok etnisnya. Perubahan tingkatan ini terlihat 

pada identitas, nilai-nilai dan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. 

 Menurut social Science Research Council, akulturasi ialah perubahan 

dalam budaya yang dialami karena bergabungnya dua atau lebih budaya yang 

berdiri sendiri. Perubahan akulturatif ini mungkin disebabkan oleh faktor non 

budaya. 

 Menurut Organization For Migration, akulturasi adalah adaptasi 

progresif seseorang, kelompok, atau kelas dari suatu budaya terhadap elemen-

elemen budaya asing (ide, kata-kata, nilai, norma, perilaku). 

 Dari beberapa definisi akulturasi di atas tersebut maka dapat diperoleh 

kesimpulkan bahwa akulturasi adalah sebuah kontak awal yang terjadi oleh 

sebuah kelompok atau individu tertentu yang memiliki kebudayaan berbeda 

yang secara berkesinambungan bertujuan untuk dapat beradaptasi dengan 

kebudayaan baru dan perubahan terhadap fenomena baru yang dihasilkan oleh 

proses interaksi dalam budaya. 

c. Hukum Islam 

 Dalam tatanan hukum Islam mencakup syariat dan fiqh, seperti syariat 

mencakup norma yang mengatur hubungan antara ibadah dan muamalah. 

Sedangkan fiqh berarti paham atau pengertian, dan apabila dihubungkan 

dengan kajian dapat diartikan sebagai ilmu yang memiliki tugas untuk 

                                                 

3
Haslinda, (Akulturasi nilai hukum Islam dalam tradisi mappaci pada masyarakat waetuoe 

kab.Pinrang) Skripsi (pare-pare:Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019), h. 9 
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menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam 

al-Quran dan setiap ketentuan umum yang terdapat pada sunnah Nabi 

Muhammad saw. Dalam hukum Islam, menjadi titik tolak pelaksanaan 

ketetapan-ketetapan Allah swt.yang memiliki kaitan dengan mukallaf, baik 

berbentuk larangan, perintah ataupun pilihan-pilihan lainnya. 

 Hukum Islam adalah suatu hukum yang bersumber dari Allah swt. 

Untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang rasul yaitu Nabi 

Muhammad saw, baik hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan cara 

berperilaku (hukum-hukum cabang) yang dihimpun dalam ilmu fiqh, maupun 

yang berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan (hukum-hukum pokok) 

yang dihimpun dalam ilmu kalam. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latarbelakang masalah diatas, adapun pokok masalah 

dalam pembahasan skripsi ini adalah terkait bagaimana Akulturasi Nilai Hukum 

Islam Dalam Tradisi Mappacci Pada Masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros. Rumusan masalah pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam dua sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Mappacci pada masyarakat Desa 

Limapoccoe Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana nilai hukum Islam dalam prosesi tradisi Mappacci pada 

masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros? 

D. Kajian Pustaka 

 Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan 

dengan objek penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan Ika Dayani Rajab Putri (2016) yang berjudul 

“Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di 

Kelurahan Takala Kabupaten Ma‟rang” Penelitian tersebut mengkaji terkit 

pesan dan makna suatu tradisi yang mempunyai arti yang teramat dalam. 

Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja pesan makna yang 

terkandung dalam tradisimappacci di daerah adat Bugis Pangkep. Dari 
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hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa persiapan 

serta prosesi dalam upacara mappacci adat Bugis Pangkep yang 

pelaksanaannya menggunakan daun mappacciadalah merupakan bentuk 

harapan dan doa, bagi kebahagiaan dan kesejahteraan untuk calon 

mempelai, yang dirangkaikan dalam suatu rangkuman kata dari 

kesembilan macam peralatan. Bantal, sarung sutera, pucuk daun pisang, 

daun nangka, daun pacci, lilin, beras, tempat pacci, gula merah dan kelapa. 

Dengan demikian dapat diketahui makna yang terkandung dari peralatan 

tersebut dalam upacara mappacci yang selalu dilaksanakan pada setiap 

pernikahan masyarakat Bugis Pangkep.4 Maka dari itu penelitian kali ini 

lebih menfokuskan pada akulturasi nilai hukum Islam pada tradisi 

mappacci pada masyarakat suku Bugis Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardillah Halim, skripsi (2018) berjudul “ 

Tradisi Mappacci Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif 

Al-„Urf (Studi di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten 

Watampone Sulawesi Selatan).5 Penelitian ini membahas mengenai tradisi 

mappacci merupakan sebuah tradisi yang dibawa sang nenek moyang yang 

hingga sekarang masih terus dilaksanakan. Acara mappacci mempunyai 

pesan tersirat yang mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan 

kebersihan lahir dan batin. Tradisi mappacci yang ada pada warga Desa 

Sengengpalie merupakan tradisi yang pelaksanaannya dikhususkan untuk 

calon pengantin. Yang mana dalam proses pelaksanaanya dengan 

mengundang orang tua, kerabat terdekat, tokoh masyarakat dan tokoh 

agama untuk meletakkan paccing (daun pacar) pada kedua telapak tangan 

calon mempelai. Mereka yang berperang serta dalam prosesi upacara 

                                                 

4
Ika Dayani Rajab, Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis 

Pangkep Di Kelurahan Takala Kabupaten Ma‟rang, (Skripsi sarjana; Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi; Samata Gowa: 2016) 

5
Ardillah Halim, “Tradisi Mappacci Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis 

Perspektif Al-„Urf (Studi di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watampone 

Sulawesi Selatan) , skripsi, (Malang: Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim), 2018. 
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adalah yang dapat dijadikan teladan oleh calon mempelai, sebanyak dua 

kapitu (tujuh pasangan). Dalam tinjauan hukum Islam tradisi mappacci 

dalam perspektif Al-„Urf di Desa Sengengpalie merupakan al-„urf al-

Amali, sedangkan dari segi cakupannya merupakan al-„Urf al-Khash. Jika 

dalam skripsi ini membahas tentang tradisi mappacci dalam proses 

pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Al-„Urf, maka dalam penelitian 

kali ini penulis membahas mengenai akulturasi nilai hukum Islam dalam 

tradisi mappacci pada masyarakat Bugis Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dona Aprianti, skripsi (2019) berjudul 

“Studi Tentang Tradisi Mappacci Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di 

Desa Tanjung Kerang (Dusun Lima) kecamatan Babat Supat Kabupaten 

Musi Banyuasin”. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan teori 

ritual dan strukturalisme semiotik, metode penelitian kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tujuan 

diadakannya mappacci untuk mensucikan, membersihkan diri baik lahir 

dan batin. Tradisi mappacci merupakan suatu rangkaian acara prosesi 

pernikahan yang tidak boleh terlewatkan. Adat ini dilaksanakan karena 

mengandung makna yang baik, serta adat yang telah dipertahankan sejak 

nenek moyang terdahulu, agar supaya kedua mempelai dapat membina 

hubungan yang suci, lahir dan batin. Dalam penelitian kali ini penulis 

membahas mengenai akulturasi nilai hukum Islam dalam tradisi mappacci 

pada masyarakat Bugis Desa Limapoccoe Kabupaten Maros.   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti Darwis (2016), berjudul “Tradisi 

Mappacci Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Madello Kecamatan 

Balusu Kabupaten Barru”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa: implementasi proses tradisi mappacci dalam kehidupan 

masyarakat di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang 

terdiri dari persiapan dan proses pelaksanaannya serta pentingnya makna 

tradisi mappacci terhadap masyarakat di Desa Madello kecamatan Balusu 

Kabupaten Barru yang diharapkan agar ada dalam diri calon pengantin 
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untuk bahtera rumah tangganya. Dalam penelitian kali ini penulis 

membahas mengenai akulturasi nilai hukum Islam dalam tradisi mappacci 

pada masyarakat Bugis Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Aminah (2021), berjudul “Analisis 

Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di 

Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan makna simbolik sebuah tradisi yang memiliki makna 

yang sangat dalam. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukannya 

yaitu prosesi mappacci memiliki makna yang dalam dan masih 

dipertahankan oleh masyarakat Bugis karena mereka percaya bahwa 

upacara mappacci membawa kesucian dan kebersihan hati dan jiwa kedua 

mempelai. Dalam penelitian kali ini penulis membahas mengenai 

akulturasi nilai Islam dalam tradisi mappacci pada masyarakat Bugis Desa 

Limapoccoe Kabupaten Maros. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Pokok Penelitian  

Dari penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam dua sub tujuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi mappacci pada masyarakat 

Desa   Limapoccoe Kabupaten Maros. 

b. Untuk mengetahui nilai-nilai hukum Islam dalam tradisi mappacci pada 

masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoretis 

1) Dapat menambah pemahaman kepada masyarakat terutama dibidang 

hukum adat. Khususnya tentang tradisi mappacci yang sudah dilakukan 

turun-temurun dari dahulu di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. 

2) Dapat dijadikan bahan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan 

masalah ini. 

3) Dapat menciptakanilmu pengetahuan terbaru kepada masyarakat tentang 

tradisi mappacci yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.  
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b. Secara Praktis 

1) Dapat memberi pemahaman baru terhadap Masyarakat yang berkaitan 

dengan praktik budaya mappacci yang sering dilaksanakan. 

2) Sebagai saran untuk masyarakat agar adat-istiadat dalam prosesi 

pernikahan itu dijaga serta dilestarikan khususnya adat mappacci. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Perkawinan  

1.   Pengertian Perkawinan 

 Dalam kata bahasa Indonesia, kata perkawinan berasal dari kata 

“kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut 

“pernikahan”, asal katanya dari nikah (نكاح) menurut bahasa artinya saling 

memasukkan, mengumpulkan dan dipergunakan untuk arti bersetubuh (wathi). 

Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga 

untuk arti akad nikah.1 

 Sajuti Thalib berpendapat bahwa, perkawinan ialah suatu perjanjian 

yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-

menyantuni, kasih-megasihi, tenteram dan bahagia.2 

 Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang 

dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara 

lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual. 

 Dan adapun dalam perspektif fikih perkawinan disebut dengan al-

nikah yang bermakna al-wathi‟ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga 

                                                 
1
Abdul Rahman Ghazaly., Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.5. 

2
Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2004), h. 40. 
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disebut dengan al-dammu wa al-jam‟u, atau „ibarat „an al-wath‟ wa al-aqd 

yang bermakna berkumpul, bersetubuh, dan akad.3 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan, bahwa 

perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.4 

 Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 (UUP) 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dan seorang 

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

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).5 

 Dalam hukum adat umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan hanya 

memiliki arti sebagai „perikatan perdata‟, tapi juga merupakan „perikatan 

adat‟ dan sekaligus adalah „perikatan kekerabatan dan ketetanggaan‟. Dalam 

terjadinya sebuah ikatan perkawinan tidak hanya semata-mata membawa akibat 

kepada hubungan-hubungan keperdataan, seperti kewajiban dan hak suami 

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

menyangkut antara hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, 

kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan 

keagamaan.6 

                                                 
3
Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 38.  

4
Libertus Jehani., Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?  (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 

h.1. 

5
Libertus Jehani., Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya? , h. 1. 

6
Hilman Hadikusuma., Hukum Perkawinan Indonesia,(Bandung: Mandar Maju, 2007). h. 

8. 
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 Umumnya hukum agama memiliki pengertian bahwa perkawinan 

adalah perbuatan yang sakral dan suci (sakramen, samskara), merupakan suatu 

perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang 

Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat 

tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi 

perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu „perikatan jasmani dan 

rohani‟ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon 

meempelai beserta keluarga kerabatnya.7 

 Berdasarkan dari beberapa definisi perkawinan diatas dapat 

disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan melaksanakannya merupakan ibadah.  

2. Dasar Hukum Perkawinan 

 Hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh. Perkawinan 

(menikah) merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah. Dan telah 

diberikan contoh oleh Rasulullah saw kepada kita ummatnya. Bahwa ada 

banyak ayat yang terdapat dalam Al-Qur‟an menjelaskan dengan anjuran untuk 

menikah. Salah satunya ayat dalam Q.S Al-Zariyat/51:49 

     ٤﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّروُْنَ 

 

 

                                                 

7
Hilman Hadikusuma., Hukum Perkawinan Indonesia, h. 10. 
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Terjemahan:  

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah “.8 

 Dalam ayat lain yang menjelaskan bahwa pasangan tersebut adalah 

laki-laki dan perempuan. Ditegaskan bahwasanya pasangan tersebut haruslah 

yang berbeda jenis karena ditengah bergejolaknya saling suka sesama jenis 

yang sudah jelas terdapat dikalangan masyarakat, maka harus kita ketahui 

bahwa pasangan yang diberkahi oleh Allah swt merupakan pasangan dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan pasangan sesama jenis. 

Adapun hukum perkawinan antara lain: 

a) Jaiz (diperbolehkan) ini asal hukumnya.  

b) Sunnah, bagi orang yang berkeinginan untuk menikah dan dipandang 

mampu/sudah berkesanggupan uantuk memberikan nafkah pada 

isterinya dan tidak ada yang dikhawatirkan untuk berbuat maksiat. 

c) Wajib, orang yang sudah berkehendak nikah lahir batin da nada 

ketakutan akan kejahatan zina. 

d) Makruh, orang yang punya keinginan nikah tetapi tidak/belum mampu 

memberikan nafkah lahir batin. 

e) Haram, orang yang punya keinginan nikah tetapi hanya bertujuan 

untuk menyakiti pasangannya.9 

 

                                                 
8
Kementrian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahnya. 

9
Ansori Al Mansur, Nikah Sirri dan Poligami Sah-Sah Saja (Cet. 1; Yogyakarta: CV. 

Absolute Media, 2017), h. 12. 
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3. Tujuan Perkawinan 

 Keharmonisan dalam sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh 

kematangan dan kesiapan dari kedua pasangan suami maupun istri dalam 

membina dan menjalani kehidupan dalam berumah tangga.Harmonis tidaknya 

sebuah keluarga sangat bergantung pada peran masing-masing suami istri di 

dalamnya. 

 Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera 

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 

keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan 

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah 

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga. 

 Dalam syariat Islam perintah untuk melaksanakan perkawinan adalah 

semata-mata untuk mencapai tujuan antara lain: 

a. Memelihara Nasab 

 Anak-anak yang dilahirkan melalui jalan perkawinan yang sah akan 

merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat 

sosial siapa dirinya sebenarnya. Ditinjau dari segi psikologis maupun segi 

sosiologis perkawinan mempunyai makna tersendiri bagi seseorang, yakni 

dalam pengakuan sosial atas eksistensi serta status dirinya. Andaikan jalan 

perkawinan tidak ditempuh tentu masyarakat akan diwarnai oleh anak-anak 

yang tidak memiliki status maupun keturunan. Jika sudah demikian, nilai-
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nilai moralitas yang mulia tercoreng dan tersebarlah benih-benih kehancuran 

serta peluang-peluang kejahatan. 

b. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

 Suatu pernyataan yang sulit dibantah, perkawinan merupakan satu 

satunya cara yang efektif untuk mengembangkan jenis keturunan. Bahkan 

perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakkan serta 

mempertahankan keturunan , sehingga inilah menjadi sebab diwariskannya 

bumi beserta isinya kepada manusia. Agama memberi jalan hidup manusia 

agar hidup bahagia di dunia dan akhirat.Kebahagiaan dunia dan akhirat 

dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, 

berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya 

antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati 

dan belahan jiwa.Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat 

karunia anak. 

c. Sebagai Media Pembentukan Rumah Tangga Ideal dan Pendidikan Anak 

 Melalui jalan perkawinan akan timbul kerjasama antara suami dan 

istri dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal. Pendidikan anak dan 

beban-beban kehidupan akan ditangani oleh suami istri dengan saling bekerja 

sama. Seseorang istri bekerja sesuai dengan spesifikasi kewanitaannya, 

seperti menangani ekonomi dalam rumah dan “mentarbiyah” anak-

anaknya.Seseorang suami pun bekerja harus sesuai dengan spesifikasi kelaki-

lakiannya, seperti bekerja di luar rumah dan melakukan usaha-usaha yang 

lebih berat. Dengan caraitulah maka semangat gotong royong di antara 
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keduanya (suami isteri) akan semakin sempurna. Rumah tangga akan berjalan 

diatas prinsip yang mulia. Dengan demikian, akan terjalin keharmonisan 

hidup berumah tangga berupa cinta kasih (mawaddah wa rahmah) di bawah 

lingkungan kebenaran Islam. 

d. Membebaskan Masyarakat dari Berbagai Penyakit 

 Dengan perkawinan masyarakat akan merasa aman dan terbebas dari 

penyakit yang membinasakan, yang ditimbulkan oleh perzinaan (prostitusi) 

dan bentuk-bentuk seks yang amoral. Penyakit-penyakit itu antara lain seperti 

syphilis, kencing nanah, gonorhoe, raja singa, dan yang sekarang tengah 

menggejala di dunia ialah penyakit Aids. Selain itu, perzinaan juga akan 

menimbulkan kemandulan, melemahnya fisik, memperburuk keturunan serta 

dapat menyebarkan penyakit sampar (wabah). 

e. Menyelamatkan Masyarakat dari Dekadensi Moral 

 Perkawinan dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman 

dekadensi moral. Di samping itu dengan perkawinan masyarakat akan mampu 

mengamankan individu dari kejahatan sosial karena tabiat manusia dengan 

lawan jenis telah tersalurkan melalui perkawinan dan ikatan yang halal. 

Dampak positif ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah ketika sedang 

memberikan pengarahan kepada para pemuda mengenai masalah perkawinan. 

f.  Ketenangan Jiwa dan Spiritual 

 Pada tahap berikutnya akan muncul diantara suami isteri hubungan 

kasih sayang dan ketentaraman. Masing-masing akan merasa damai di bawah 

lingkungan yang lain. Dimana, istri melaksanakan hak dan kewajibannya 
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sebagai seorang istri dan juga suami pun sebaliknya. Dengan demikian, hak 

dan kewajiban antara suami istri adalah sama, masing-masing pihak berhak 

untuk melakukan perbuatan hukum, suami istri harus setia, tolong menolong, 

bantu membantu dan suami istri harus memelihara dan mendidik anak 

mereka.  

g. Menumbuhkan Kasih Sayang Orang Tua kepada Anak 

 Dengan perkawinan maka akan tumbuh kasih sayang orang tua 

terhadap putera-puterinya. Perhatian dan perasaannya menyala-nyala terhadap 

si jantung hati. Bagi mereka yang berakal tentu meyakini benar bahwa 

perasaan psikis tersebut mempunyai efek mendalam dan positif dalam proses 

pemeliharaan dan pendidikan anak yang juga merupakan kontrol sekaligus 

sebagai pembangkit mereka ke arah hidup mulia serta masa depan yang 

cerah. Setelah disinggung beberapa tujuan perkawinan dalam berbagai aspek 

maka tidaklah heran bila Islam menganjurkan bahkan disunnahkan untuk 

menikah. 

 Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa aturan perkawinan 

menurut Islam adalah anjuran agama yang harus di perhatikan, sehingga 

tujuan melaksanakan perkawinan pun harus memenuhi petunjuk agama 

mereka.10 

 Dengan demikian tersebut, dari itu dapat disimpulkan bahwa adapun 

aturan dalam perkawinan menurut Islam merupakan anjuran agama yang 

                                                 

10
Hartini Tahir,”Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau 1 no. 

2 (2020): h, 88. 
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harus di perhatikan, maka dari itu tujuan dilaksanakannya perkawinan pun 

harus memenuhi petunjuk agama. 

B. Akulturasi  

 Akulturasi ialah pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih yang 

saling bertemu dan saling mempengaruhi.11 Menurut istilah akuturasi atau 

kulturisasi mempunyai berbagai arti menurut para sarjana antropologi. 

Namun, mereka berpendapat bahwa hal tersebut merupakan proses sosial 

yang muncul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan 

dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan baru. Sehingga bisa diterima dan 

dijalankan dalam kebudayaan sendiri tanpa membuat hilangnya kebudayaan 

asli.12 Akulturisasi akan mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk di 

dalamnya adalah ilmu pengetahuan, bahasa dan teknologi serta kesenian.13 

 Terdapat 2 unsur penting terhadap perubahan nilai yang terjadi pada 

proses transformasi budaya tersebut yaitu terjadinya proses akulturasi dan 

inkulturasi. Kedua proses tersebut memiliki hubungan timbal balik dan 

berganti-ganti satu sama lain, hingga dapat menimbulkan penghalang atau 

bisa menjadi pendorong dan mengalami proses kelanjutan atau pembekuan.14 

                                                 
11

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, Ed. 

IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 89. 

12
Abdurrahmat Fathoni, 2006, Antropologi Sosial Budaya Satu Pengantar,( Jakarta: 

Rineka Cipta), hal. 30. 

13
Franklin Books Programs, Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), h.30. 

14
Andreas Soeroso, Sosiologi I, (Jakarta: Yudhistira Quadra, 2008), h. 63. 
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 Para antropolog mencatat beberapa hal yang akan terjadi dalam 

akulturasi yaitu:15 

a. Subsitusi, kompleks unsur-unsur kebudayaan yang ada sebelumnya diganti 

oleh yang memenuhi fungsinya dengan perubahan struktural yang tidak 

berarti. 

b. Singkretisme, unsur-unsur yang sudah lama tercampur dengan unsur baru dan 

terbentuk suatu sistem baru dengan perubahan budaya yang mempunyai arti. 

c. Adisi (addition), komplek unsur baru yang memiliki perubahan atau tidak 

pada strukturnya. 

d. Dekulturasi, hilangnya bagian substansial dari sebuah budaya. 

e. Originasi (origination). 

f. Unsur-unsur baru kebutuhan baru yang tercipta dikarenakan adanya 

perubahan dari situasi. 

g. Penolakan, perubahan biasanya terjadi secara cepat. Hingga beberapa orang 

tidak bisa menerimanya, sehingga timbullah penolakan, pemberontakan 

ataupun gerakan kebangkitan.  

C. Budaya dan Tradisi 

1. Pengertian Budaya dan Tradisi 

 Kata Budaya pada kata bahasa Belanda Culture, pada bahasa Inggris 

Culture dari bahasa Arab tsaqafah yang asalnya dari kata bahasa latin colere 

yang berarti mengerjakan, mengolah, menyuburkan dan mengembangkan, 

utamanya mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah 

                                                 

15
Haviland, William A dan R.G Soekadjo, Antropologi I, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1985) 
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pengertian culture sebagai “segala kegiatan dan aktifitas manusia dalam 

mengubah serta mengolah alam”.Sedang budaya ialah segala sesuatu yang 

berasal dari keinginan dan hasrat mana yang lebih teratas dan murni jadi yang 

paling utama memiliki tujuan praktis dalam hubungan manusia seperti musik, 

puisi, etik, agama, dan lainnya.16 

 Kebudayaan dan manusia tidak dapat dipisahkan. Apabila terdapat 

budaya di sana juga terdapat manusia juga begitupun sebaliknya, manusia 

memiliki budaya dan budaya itu sendiri dari manusia. Maka dari itu, terhadap 

tingkatan tertentu, budaya dapat dipahami menjadi cara hidup seorang atau 

kelompok. Pada tiap usaha dalam memahami kata budaya adalah keharusan 

guna memakai kontribusi yang telah dibuat disiplin keilmuan yang bersifat 

sosial terkhusus dalam mendiskripsikan dan memberi pemahaman kepada 

berbagai kebudayaan berbeda, ialah antropologi sosial. 

 Clifford Geertz berpendapat bahwa budaya bisa dimengerti sebagai 

susunan arti yang tertanam pada sebuah makna historis, yaitu suatu sistem 

konseps aturan yang dituangkan pada bentuk simbolik yang dipergunakan 

orang banyak dalam hal komunikasi, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan mereka terkait kehidupan dan perilaku 

terhadapnya.17 

 Dalam hidup setiap hari di alam, setiap orang akan bekerja keras 

untuk menunjukkan siapa dirinya dimuka umum. Hal tersebut diperlihatkan 

                                                 
16

Joko TriPrasetya, Ilmu Budaya Dasar (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 31. 

17
Abu Bakar M. Luddin., Dasar-Dasar KonselingTinjauan Teori dan Praktik , (Bandung: 

Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 102. 
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dengan menciptakan perilaku dan pendapat tertentu, tentang tata cara 

berperilaku dan kemungkinan saja menghasilkan beberapa hal aneh tertentu. 

Aktualisasi tersebut dapat saja beda dengan hal yang selama ini dijalankan 

oleh masyarakat di sekitarnya, tapi seringkali juga seorang individu 

memperlihatkan sikap sesuai terhadap hal yang biasanya apa dihadapkan dari 

masyarakat di tempatnya berada. Persamaan perilaku, sikap, penampilan, 

pendapat dan lain-lainnya tersebut tertuang pada perilaku individu. Hal 

tersebut didukung juga karena diberinya restu dari masyarakat. Sehingga hal 

tersebut, menampakkan adanya persamaan perilaku, sikap, pendapat antara 

individu, terhadap masyarakat disekelilingnya.  

 Namun tidak jarang sering juga hal yang diperlihatkan dari seorang 

individu dapat dibuat patokan untuk mengetahui dari mana asal individu 

tersebut. Pengertian budaya bisa diketahui dari beberapa macam pendekatan. 

Adapun pendekatan tersebut seperti pendekatan budaya, psikologi, 

antropologi dan juga dari pendidikan. Salah satu tokoh antropolog yaitu E.B. 

Tylorr mendifinisikan pengertian budaya yaitu keseluruhan yang komplek di 

dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum 

adat istiadat dan kemampuan terhadap hal lain, serta kebiasaan yang 

diperoleh oleh manusia sebagai anggota dalam masyarakat. 

 Ahli antropologi lain diantaranya; Koentjaraningrat mengartikan 

bahwa budaya dimaknai sebagai keseluruhan suatu sistem gagasan, sikap dan 

hasil karya manusia yang dihasilkan dari pelajaran yang diterima dalam 

keseharian masyarakat yang dijalankan sebagai kepunyaan manusia itu 
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sendiri. Terkait pada hal tersebut, perilaku seseorang tersebut sebagai anggota 

masyarakat berkaitan pada budaya yang dihasilkan pada berbagai macam 

tingkah laku. Sebagaimana hal tersebut memiliki fungsi sebagai alat untuk 

menyesuaian tingkah laku manusia guna terpenuhinya segala kebutuhannya. 

 Untuk lebih jelasnya, tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara 

mengemukakan pengertian kebudayaan yaitu hasil dari kebaikan manusia, 

merupakan buah kerja keras manusia pada 2 buah pengaruh yang kuat, yakni 

zaman dan alam yang menjadi bukti keberhasilan dari hidup manusia dalam 

melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan dalam kehidupan guna 

menciptakan kebahagiaan dan keselamatan yang bersifat tentram dan damai.18 

 Terdapat banyak bentuk dari kebudayaan pada kehidupan dalam 

sehari-hari bisa dilihat diketahui dari suatu hal yang cukup dasar meliputi cara 

untuk makan dan tidur, cara berpakaian, cara bekerja, demikian juga cara kita 

bertindak di rumah dan di tempat kerja, bahasa sehari-hari yang 

dipergunakan, kepercayaan yang kita dianut, barang dan jasa yang kita 

hasilkan dan cara kita mendapatkanya, cara berteman baik dengan sesame 

atau orang asing, cara liburan yang disenangi. Sedangkan budaya yaitu suatu 

hasil dari rasa, penciptaan dan perilaku oleh kelompok masyarakat itu sendiri.  

 Adat (tradisi) biasanya diartikan sebagai suatu bentuk ketentuan yang 

berlaku pada masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara 

hidup dalam bermasyarakat.19 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi 

                                                 
18

Abu Bakar M. Luddin., Dasar-Dasar Konseling Tinjauan Teori dan Praktik, h. 102. 

19
Husni Thamrin, Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Perilaku Ekonomi, (Lpm : Uin 

Suska Riau, 2009), h. 1. 
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mempunyai dua arti: pertama, adat istiadat atau kebiasaan turun-temurun 

yang masih dilaksanakan masyarakat. Kedua, penilaian atau tanggapan bahwa 

cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang sangat baik dan benar.20 

 Pendapat dari Hasan Hanafi.Tradisi (turats) semua warisan masa lalu 

(turats) yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang saat ini 

berlaku. Hal tersebut, menurut Hanafi turats bukan hanya merupakan 

permasalahan peninggalan sejarah tapi sekaligus merupakan persoalan 

pengaruh zaman sekarang dalam berbagai tingkatannya.21 

2. Komponen Kebudayaan  

a. Kebudayaan Tradisional 

 Kebudayaan tradisional merupakan semua kebudayaan yang berasal 

dari manusia pada masa lalu. Kebudayaan zaman sekarang juga bisa 

dikatakan kebudayaan masa lalu apabila ditinjau dari sudut pandang zaman 

yang akan hadir. Jadi, kebudayaan tradisional adalah kebudayaan yang masih 

menggunakan model, cara, jenis, fungsi, dan bentuk tradisional.Kebudayaan 

tradisional dipunyai oleh semua suku di Indonesia.Setiap suku mempunyai 

ciri khas masing-masing, sehingga menjadikan perbedaan antara satu suku 

dengan suku lainnya.22 

b. Kebudayaan Modern (baru) 

                                                 

20
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

21
Moh. Nur Hakim“ Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama Dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003)., h. 29. 

22
Isma Tantawi., Dasar-Dasar Ilmu Budaya (Jakarta: Kencana, 2019), h. 124. 
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 Kebudayaan modern merupakan kebudayaan generasi sekarang 

(zaman now) atau kebudayaan terbaru (canggih) pada tiap 

zamannya.Kebudayaan adalah hasil temuan atau rancangan pada suatu zaman 

tertentu dan belum digantikan oleh hasil temuan baru. Hasil penelitian ini 

dapat memperkuat atau menggantikan  hasil temuan sebelumnya. Apabila 

hasil temuan dapat memperkuat hasil yang lama berarti kebudayaan tetap 

bertahan.Misalnya, hasil penelitian atau temuan Charles Darwin, bahwa 

manusia asalnya dari kera.Hasil penelitian tersebut sampai saat ini masih 

tetap diakui, karena belum ada yang menggugurkan hasil penelitian tersebut. 

Sebaliknya, apabila hasil penelitian tersebut bisa menggugurkan hasil 

penelitian sebelumnya, maka akan dapat menciptakan kebudayaan yang baru. 

Misalnya, kehadiran computer Pentium II menggurkan computer Pentium I 

begitu pun seterusnya hingga kini. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

modern adalah kebudayaan yang mengikuti tuntutan zaman pada periode 

kehidupan tertentu. Kebudayaan baru (modern) tetap akan menjadi objek 

temuan, yang memiliki tujuan untuk menciptakan kebudayaan modern (baru) 

yang lebih cocok dan relevan dalam menunjang berjalannya kehidupan 

manusia. 

3. Norma Pada Budaya 

 Dalam setiap kehidupan manusia dimuka bumi ini, ada yang dapat 

dilakukan dan ada yang tidak dapat dilakukan. Jika dilaksanakanakan ada 

manfaat (pahala) di dalam kehidupan dan apabila dilanggar akan mendapat 
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sanksi (mudharat) sesuai pada apa yang dilanggar. Ada beberapa tingkatan 

yang diberlakukan dalam norma atau aturan dalam budaya, diantaranya:23 

a. Norma Agama  

 Norma agama merupakan ketentuan yang ditetapkan Tuhan lewat 

utusanya yaitu rasul-Nya serta ajaran-Nya dijelaskan pada kitab yang suci 

dari tiap-tiap agama yang dianut. Di Indonesia terdapat 6 agama sesuai dalam 

Undang-Undang, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan 

Kong Hu Cu. Pada setiap agama mengandung aturan antara satu manusia 

terhadap yang lainnya serta hubungan antara manusia dengan penciptanya. 

Apabila melaksanakan perintah sang penciptanya maka memperoleh kebaikan 

dan bila dilanggar maka akan memperoleh keburukan. Adapun tujuan dari 

dibuatnya norma dalam agama ialah agar menjadikan manusia terhindar dari 

siksa dan tentram dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. 

b. Norma Hukum 

 Norma hukum merupakan norma buatan dari manusia. Bila norma 

hukum ini dilanggar maka memperoleh hukuman dari pihak yang memiliki 

wewenang terhadapnya. Hukum yang ditetapkan pada kehidupan masyarakat 

adalah aturan-aturan hukum yang mengatur perilaku manusia dengan manusia 

(hukum perdata) dan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan 

kejahatan (hukum pidana), dan perundang-undangan lainnnya. Tujuan dari 

                                                 
23

Andi Husnul Amalia, Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan 

Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum; 

UIN Alauddin Makassar: 2021, h.25. 
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norma hukum ialah agar manusia senantiasa berbuat baik kepada diri sendiri 

dan juga kepada orang lain.24 

c. Norma Kesusilaan  

 Norma kesusilaan ialah sikap yang dijalani oleh manusia yang 

dihasilkan hati nuraninya masing-masing. Manusia bersikap baik ataupun 

tidak baik berdasarkan atas dorongan dan seruan batin mereka sendiri. Norma 

kesusilaan tersebut akan jadi petunjuk guna dalam berperilaku di lingkungan 

masyarakat. Tujuan dari norma kesusilaan adalah agar menjadikan manusia 

menjadi bertambah baik dan lebih teliti dalam bersikap dan berbuat sesuatu 

pada kehidupan sehari-harinya. 

d. Norma Kesopanan 

 Norma kesopanan ialah aturan yang dihasilkan sebab dari pergaulan 

pada perilaku sehari-hari. Manusia memiliki derajat yang berbeda. Setiap dari 

status mempunyai tingkat dan martabat berbeda. Menjadi bentuk 

pengaplikasian norma kesopanan tersebut terhadap perilaku di lingkungan 

masing-masing. Contohnya terdapat orang yang memiliki status suami, isteri, 

orangtua, menantu, mertua, anak, tante, paman, dan sebagainya. Yang masih 

muda diharuskan untuk menghormati orang tua dan sebaliknya. Tujuan dari 

norma ini yaitu bertujuan agar manusia menjadi pribadi yang pandai 

menghormati sesama baik dalam bersikap, berperilaku dalam masyarakat 

 

 

                                                 

24
 Isma Tantawi., Dasar-Dasar Ilmu Budaya (Jakarta: Kencana, 2019), h. 134.  
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BAB III 

METEODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif mencari makna, pemahamam, pengertian tentang 

suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat 

langsung dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan 

menyeluruh.1 Penelitian ini juga menggunakan penelitian normatif, penelitian 

yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 

seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, 

dan dapat berupa pendapat para sarjana. 

 Penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu 

untuk menemukan secara realistis dan khusus tentang apa yang terjadi 

ditengah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat 

gambaran dan deskripsi yang aktual, akurat terhadap peristiwa yang diteliti. 

Melihat dari permasalahan yang ada peneliti akan mengkaji mengenai 

Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi Mappacci Pada Masyarakat 

Desa Limapoccoe Kabupaten Maros.    

2. Lokasi Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini peneliti melakukan penelitian di 

Wilayah Desa Limapoccoe Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Pendekatan Antropologi ialah pendekatan yang dilakukan melihat dari sisi 

kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 

                                                 

1
Andi Muri Yusuf, Metode Penelitian Edisi 1 (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 328-
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2. Pendekatan Syar‟I (theology normatif) ialah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan dengan syariat Islam yaitu Al-Qur‟an dan hadis yang sesuai 

dengan pokok masalah pembahasan dalam penelitian. 

3. Pendekatan Sosiologis ialah pendekatan yang dilakukan terhadap 

masyarakat dengan berdasarkan lingkup fakta yang terjadi di lapangan. 

C.  Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini: 

1. Sumber Data Primer 

 Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga 

sebagai data asli atau data yang memilki sifat up to date. Untuk mendapatkan 

data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.2 Yang 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada narasumber atau informan 

untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat. 

 Dalam penelitian ini adapun yang menjadi informan yaitu masyarakat 

yang diharapkan memenuhi kriteria-kriteria yang ada, antara lain: 

 Tokoh Masyarakat 

 Tokoh Agama 

 Masyarakat yang dituakan 

2. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti dapat diperoleh dari 

berbagai sumber seperti karya ilmiah, literature, buku, internet, jurnal, 

laporan, dan lain-lain. 

3. Sumber Data Tersier 

 Adapun sumber data tersier yaitu data yang diperoleh dari sumber 

ensiklopedi, kamus dan lain sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Obsevasi 

                                                 

2
Sandu Siyoto dan M.Ali Sidik Dasar Metodologi Penelitian (Cet.1; Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 67.   
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 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana data 

tersebut diperoleh dari hasil penelitian tentang objek penelitian yang sedang 

dilakukan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dimana 

mencakup proses biologis dan psikologis yang dilakukan langsung oleh panca 

indera.3 

2. Wawancara 

 Wawancara menurut Nazir adalah proses keterangan untuk tujuan 

penelitian sengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penyanya 

atau pewawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan 

yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.4 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari data terkait hal-hal variabel yang 

berupa buku, surat kabar, lengger, rapat, catatan, transkrip, 

majalah,prasasti,notulen, rapat, lengger, agenda, dan lainnya. Dibandingkan 

dengan metode lain metode dokumentasi tidak terlalu sulit dalam arti apabila 

ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode 

dokumentasi yang diperhatikan bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti 

yang telah dijelaskan dengan menggunakan metode dokumentasi ini peneliti 

memegang chek-list guna mencari variabel yang sudah dtentukan. Apabila 

terdapat/ada variabel yang tidak dicari, maka peneliti tinggal menambahkan 

tanda check atau tally di tempat yang telah ditentukan. Untuk menulis hal-hal 

yang sifatnya bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti 

dapat menggunakan kalimat bebas.5 

 

                                                 
3
Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h.172 

4
Sandu Siyoto, M.Ali Sidik Dasar Metodologi Penelitian, h.78   

5
Sandu Siyoto, M.Ali Sidik Dasar Metodologi Penelitian, h.77-78   
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E. Instrument Penelitian 

 Menyusun instrumen adalah langkah yang penting pada sebuah 

penelitian, instrumen memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk dari instrumen berkaitan 

dengan metode pengumpulan data misalnya: 

1. Pedoman Wawancara 

 Metode wawancara instrumennya adalah pedoman wawancara. 

Menyusun instrumen pada dasarnya menyusun alat evaluasi, karena 

mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil 

yang diperoleh dapat diukur dengan menggunkan standar yang telah 

ditentuakan sebelumnya oleh peneliti.6 

2. Alat Tulis seperti: buku dan pulpen 

3. Alat Perekam dan Kamera 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Analisis data yaitu proses menyusun dan mengurutkan data yang 

diperoleh kedalam pola, tingkatan dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

diperoleh tema dan dapat dijadikan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data. Pekerjaan dalam analisis data dalam hal ini ialah mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, pengorganisasian dan pengolaan data 

tersebut bertujuan memperoleh tema hipotesis kerja yang kemudian diangkat 

menjadi teori substantif.7 

2. Analisis Data 

 Data yang diperoleh selama selama proses penelitian dianalisis secara 

kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran terkait masalah yang 

diteliti. Kemudian disajikan dalam deskriptif yaitu analisis data yang bersifat 

umum yang menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai masalah 

yang kaitannya erat dengan penelitian ini yang disusun pada laporan akhir 

dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.  

                                                 

6
Sandu Siyoto, M.Ali Sidik Dasar Metodologi Penelitian, h. 78   

7
Sandu Siyoto, M.Ali Sidik Dasar Metodologi Penelitian, h.120   
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G. Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam melakukan uji keabsahan data bisa dilakukan dengancara 

menerapkan standar tingkat kepercayaan (credibilty) atau menguji 

kepercayaan pada data hasil penelitian yang diperoleh dengan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan  

 Hal ini dilakukan supaya hubungan antara peneliti dengan 

narasumber menjadi akrab sehingga tak ada lagi informasi yang 

disembunyikan (tidak diketahui) dan tentunya untuk membuktikan bahwa 

hasil penelitian sebelumnya benar atau tidak.Sehingga dapat 

meminimalisir atau mengurangi kekeliruan peneliti. 

2. Meningkatkan Ketekunan  

 Meningkatkan ketekunan pada penelitian atau melakukan 

pengamatan dengan terus menerus dilakukan untuk memperoleh ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan (cocok) dengan 

persoalan atau isu yang sedang diteliti, dengan menfokuskan peneliti 

pada objek penelitian secara rinci. 

3. Triangulasi 

Dalam menguji keabsahan data, peneliti juga akan melakukan 

triangulasi yaitu mempergunakan sesuatu yang berasal dari luar objek 

penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. 

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi  

 Pemeriksaan sejawat melalui diskusi atau mendiskuskannya 

bersama orang lain adalah mengekspos hasil sementara atau hasil akhir 

yang dimiliki dalam bentuk diskusi analitik dengan pembimbing dan 

rekan-rekan sejawat. 

5. Pengecekan Anggota  

Melakukan pengecekan anggota yakni proses pengecekan data 

yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Dan jika data yang diperoleh 
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benar dan disepakati atau disetujui oleh pemberi data maka data tersebut 

dinyatakan valid.8 

 

  

                                                 
8
Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian, (Juni 2021). 

https://www.edukasinfo.com/2021/06/cara-melakukan-uji-keabsahan-data-hasil.html?m=1 (Akses 

14 februari 2022).   
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BAB IV 

Nilai Hukum Islam Dalam Prosesi Mappacci Di Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Keadaan Geografis 

 Kata Limapoccoe asalnya dari bahasa Bugis, yang terdiri atas kata 

lima dan kata bocco (penuh; kumpulan/persekutuan). Dari kedua kata tersebut 

lahirlah makna “lima persekutuan” yang dimaksud adalah komunitas 

masyarakat adat perkampungan yang pernah ada dan berikrar di desa ini. 

Desa Limapoccoe merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah 

Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 

Desa Limapoccoe berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai 

desa swasembada. Desa Limapoccoe memiliki luas wilayah 23,37 km2dan 

jumlah penduduk sebanyak 3.586 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 

sebanyak 153,44 jiwa/km2 pada tahun 2017.Mayoritas penduduk Desa 

Limapoccoe adalah Suku Makassar dan Bugis, dalam berkomunikasi sehari-

hari memakai bahasa dentong. Desa Limapoccoe memiliki 7 wilayah 

pembagian administrasi daerah tingkat V berupa dusun sebagai berikut: 

a. Dusun Bonto Panno 

b. Dusun Jambua 

c. Dusun Kaluku 

d. Dusun Kampala 

e. Dusun Mappasaile 

f. Dusun Samata 

g. Dusun Watang Bengo 

 Pada tahun 2020 prestasi indeks Desa membangun (IDM) dari Desa 

Limapoccoe mendapatkan raihan nilai 0,6576 dan diklarifikasikan dengan 

status desa berkembang di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Terdapat 

beberapa organisasi kemasyarakatan/perkumpulan diantaranya: karang taruna 

Desa Limapoccoe, Tunas Harapan Farm Desa Limapoccoe, Majelis taklim 



 

 
 

Darul Arkam Kidong Desa Limapocccoe, Pemuda Pancasila Kecamatan 

Cenrana, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Limapoccoe.  

 Desa Limapoccoe memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rompegading dan Cenrana Baru. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cenrana Baru. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuaja, Desa Laiya, dan Desa 

Lebbotengngae. 

d. Sebelah Barat berbatasab dengan Kelurahan Kalabbirang, Kelurahan Leang-

Leang (Kecamatan Bantimurung), dan Desa Labuaja. 

   Desa Limapoccoe terletak pada wilayah dataran tinggi dengan 

ketinggian 410-710 mdpl. Adapun jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 

(Bengo): 0 km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten (Turikale): 34 km2, 

jarak dari pusat pemerintahan provinsi (Makassar): 64 km2.  

 

B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mappacci di Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros 

1. Tata cara pelaksanaan Tradisi Mappacci di Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros  

 Mappacci terhadap kalangan masyarakat di lingkungan Desa 

Limapoccoe merupakan budaya yang sudah mendarah daging dalam proses 

perkawinan, mereka memiliki anggapan bahwa perkawinan yang 

dilaksanakan tanpa adanya tradisi mappacci menjadi terasa kurang lengkap. 

Hal tersebut menjadikan prosesi mappacci terus dilestarikan oleh masyarakat 

Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. Sebagaimana hal tersebut dipertegas 

oleh informan A.Ismail P.Takka sebagai berikut: 

“Tradisi mappacci dikalangan masyarakat Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros sudah mendarah daging di kalangan masyarakat 

sehingga tradisi tersebut terus-menerus dilestarikan. Tradisi 

Mappacci ini boleh-boleh saja dilaksanakan karena didalam 

prosesnya, tata caranya dan juga dalam bahan-bahannya tidak 

mengandung hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan syirik 
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(Menyekutukan Allah). Dan dalam tradisi Mappacci ini memiliki 

tujuan yang sangat bagus yaitu untuk membersihkan atau mensucikan 

si calon pengantin dari sifat-sifat perilaku tercela yang tidak sesuai 

dengan tuntutan agama, serta dalam tradisi mappacci ini diharapkan 

agar dapat membersihkan hati calon pengantin dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga.”1 

 Tradisi mappacci tersebut dilangsungkan pada malam di hari sebelum 

hari akad nikah dilaksanakan, tetapi pada kalangan masyarakat Desa 

Limapoccoe Kabupaten Maros sebelum prosesi mappacci dilakukan terlebih 

dahulu dengan calon pengantin melakukan mandi kembang yang 

menggunakan daun passili setelah itu dimalam harinya dilaksanakan proses 

khataman Al-Qur‟an (mappanre temme‟), biasanya proses khataman Al-

qur‟an ini dilaksanakan pada malam mappacci yang disertai dengan 

pembacaan Barazanji. Sebagaimana dijelaskan oleh pendapat informan 

P.Tino sebagai berikut: 

Prosesi mappacci dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah 

biasanya disebut tudang penni. Sebelum itu terlebih dahulu calon 
pengantin melaksanakan proses mandi kembang dan setelah itu 
barulah calon pengantin melaksanakan prosesi khataman Al-Qur‟an 

disertai dengan alunan bacaan barazanji yang didampingi oleh guru 
mengaji si calon pengantin. Setelah prosesi tersebut selesai 

dilanjutkan dengan prosesi pemberian pacci kepada calon pengantin 
yang memberikan atau mengoleskan pacci tersebut adalah sanad 
keluarga dan tamu undangan yang dipersilahkan.”2 

 
 Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh bahwa tradisi 

mappacci dilakukan pada malam di hari sebelum akad nikah, sebelum itu 

lebih dahulu dilaksanakan Khataman Al-Qur‟an dan juga pembacaan 

barazanji.Tujuan dari pembacaan barazanji ialah sebagai bentuk simbol rasa 

syukur kepada Allah Swt, dan juga sebagai bentuk pujian kepada Nabi 

Muhammad Saw dalam memperjuangkan agama Islam. Hal ini dilakukan 

                                                 

1
A.Ismail P.Takka (39 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara,  Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 22 April 2022. 

2
P.Tino (68 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara,  Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 22 April 2022. 

36 



 

 
 

yang nantinya agar proses pelaksanaan mappacci berjalan dengan lancar dan 

sempurna sehingga doa dan harapan-harapan yang diniatkan untuk si calon 

pengantin dapat terwujud serta diberkati dan direstui Allah Swt. Hal tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa pada setiap rangkaian prosesi mappacci 

yang dilakukan sepenuhnya harus berpegang kepada Al-Qur‟an dan sunnah 

Rasulullah Saw. 

 Tradisi mappacci ini juga dapat dijadikan sebagai momen untuk 

mempererat tali silaturahmi berhubung karena dalam prosesi ini sebagian 

besar dihadiri oleh keluarga baik dari pihak ibu dan pihak ayah dari si calon 

pengantin. Yang dimaksudkan agar kehadiran mereka dapat memberikan doa 

restu dan mendoakan agar proses mappacci berjalan dengan lancar. 

Sebagaimana dalam wawancara dengan informan Hasanuddin, sebagai 

berikut: 

“Pada pelaksanaan mappacci atau tudang penni, yaitu keluarga dari 
pihak ayah dan juga ibu si calon mempelai diundang untuk menhadiri 

acara mappacci yang bertujuan supaya mereka semua senantiasa ikut 
serta untuk memberi doa dan juga mengoleskan pacci kepada calon 

pengantin. Hal ini sudah merupakan kebiasaan di kalangan 
masyarakat Bugis ketika akan dilaksanakan prosesi mappacci dalam 
acara perkawinan dan disaat inilah menjadi tempat berkumpulnya 

para kerabat dan sanak saudara”.3 
 

 Sebelum prosesi mappacci di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros 

terlebih dahulu dilakukan perjamuan kepada tamu-tamu yang datang karena 

biasanya dalam acara mappacci sudah banyak tamu undangan yang 

berdatangan. Sebagaimana dijelaskan oleh informan Hasnah, berikut: 

“Upacara adat mappacci di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros 

diawali dengan perjamuan kepada tamu-tamu undangan yang hadir, 
dilanjutkan dengan penjemputan calon pengantin untuk duduk diatas 
pelaminan (lamming) sebelum mappacci, dalam prosesi mappacci ini 

adapun orang-orang yang diminta untuk mengoleskan daun pacci 
adalah keluarga terdekat yang sebelumnya sudah ditanyakan 

kesiapannya untuk melaksanakan pengolesan daun pacci tersebut 
kepada si calon pengantin. Dalam mappacci ini bila ada aparat-aparat 

                                                 

3
Hasanuddin (40 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 21 April 2022 
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pemerintahan yang hadir baik itu camat, kepala desa, imam desa, 

ataupun kepala dusun juga dapat mengoleskan daun pacci”.4 
 

 Mengenai jumlah berapa orang yang diperkenankan untuk 

mengoleskan daun pacci pada si calon pengantin itu tergantung dari bagaimana 

kesepakatan keluarga calon mempelai. Sebagaimana hal diatas dipertegas oleh 

informan Ugi, sebagai berikut: 

“Dalam menentukan berapa jumlah orang yang dapat mengoleskan 
daun pacci kepada si calon pengantin itu tergantung dari kesepakatan 

keluarga yang bersangkutan.”5 
 

 Urutan dari tata cara pelaksanaan proses mappacci di Desa 

Limapoccoe Kabupaten Maros, sebagai berikut: 

 Sebelum prosesi mappacci dilakukan lebih dahulu diawali dengan 

perjamuan kepada para tamu undangan yang hadir. 

 Selanjutnya penjemputan terhadap calon mempelai untuk duduk di 

atas pelaminan. 

 Selanjutnya prosesi khataman Al-Qur‟an dan pembacaan barazanji. 

 Kemudian ditunjuk satu anggota keluarga sebagai protokol atau mc 

yang akan mempersilahkan orang-orang untuk mengoleskan daun 

pacci tersebut kepada si calon pengantin. 

 

2. Bahan-Bahan Yang Digunakan Dalam Prosesi Mappacci dan 

Maknanya  

 Adapun beberapa bahan yang dipergunakan dalam prosesi Mappacci, 

antara lain: 

a. Bantal 

 Batal tersebut diletakkan didepan si calon pengantin yang dimaknai 

sebagai simbol kemakmuran dan kehormatan. Batal sering diartikan sebagai 

                                                 

4
Hasnah (67 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 23 April 2022 

5
Ugi (70 Tahun) Tokoh Masyarakat), Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten Maros, 

23 April 2022 
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kepala, yang merupakan anggota tubuh manusia yang paling penting. Simbol 

tersebut diharapkan menjadi pengingat si calon mempelai agar lebih bisa 

mengenal identitas dirinya sendiri sebagai makhluk yang memiliki kehormatan 

dan mulia. Sebagaimana dipertegas oleh informan P.Tino, sebagai berikut: 

 

“Adapun bantal dalam prosesi mappacci adalah disimbolkan sebagai 

tanda kemuliaan harkat dan martabat (mappakalebbi), karena bantal 
sendiri merupakan tempat pengalas kepala dan disimbolkan dengan 
tanda kemuliaan bagi si calon pengantin.6 

 

  Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa bantal yang digunakan dalam prosesi mappacci merupakan simbol 

kemuliaan terhadap si calon pengantin. Dikarenakan bantal adalah tempat 

kepala yang merupakan bagian terpenting darin tubuh manusia, diharapkan 

agar calon pengantin senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan dapat 

saling menghargai. Seiring dengan makna simbol penggunaan bantal 

menunjukkan bahwa manusia yang mulia itu akan cukup jika kedua mempelai 

mewujudkan nilai-nilai ketauhidan atau nilai ketuhanan dalam berperilaku. 

Maksud dari nilai ketauhidan dalam tradisi mappacci yaitu menjadikan Allah 

Swt sebagai satu-satunya tempat menyembah dan meminta pertolongan. 

  Tauhid adalah prinsip untuk hukum Islam. Prinsip ini menyatakan 

bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan 

tauhid yang dinyatakan dalam kalimat Lailaha Illallah (tiada Tuhan selain 

Allah). Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam ini 

merupakan ibadah. Dalam arti penghambaan dan penyerahan dirinya kepada 

Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepadanya. Prinsip tauhid adalah prinsip 

umum dalam Islam sehingga hukum Islam pun menganut prinsip tersebut. 

Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia dibawah satu ketetapan yang 

sama, yaitu ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam kalimat Lailaha 

                                                 

6
P.Tino (68 Tahun) Tokoh Masyarakat), Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 22 April 2022 
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Illallah.7Bantal disimbolkan sebagai lambing kemuliaan atau penghormatan 

sesuai dalam firman Allah Swt .QS. An-nisa/4: 86 

تُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَي ُّوْا بَِِحْسَنَ مِن ْهَآْ اوَْ ردُُّوْهَا ۗ اِنَّ اللَّّٰ كَانَ عَلٰى كُلِّ  َٰا حُيِّي ْ بًا  ﴿ وَاِ  ﴾ ٦٨شَيْءٍ حَسِي ْ

Terjemahnya: 

“Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah 

(penghormatan itu yang sepadan) dengannya.Sungguh, Allah 
memperhitungkan segala sesuatu”.8 

b. Sarung Sutera 

 Sarung sutera diletakkan diatas bantal yang disusun dalam jumlah 

ganjil. Sarung sutera dimaknai dengan sifat tekun dan sabar, karena dalam 

membuat satu buah sarung kita harus memiliki keterampilan serta kesabaran 

dalam menyusun sehelai demi sehelai benang sehingga menjadi sebuah 

sarung yang siap pakai. Hal tersebut diharapkan dapat mengingatkan calon 

pengantin untuk sabar dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Nilai 

hukum Islam yang terkandung dalam penggunaan sarung sutera tersebut 

adalah nilai kebebasan yang dimaksud dari kebebasan disini adalah dalam 

rumah tangga si calon pengantin nantinya tidak di dasari dengan unsur 

paksaan dan saling menghakimi bila suatu waktu terjadi kesalahpahaman atau 

masalah. QS. Al-A‟raf/7: 26 

بَنِْْٓ اٰدَمَ قَدْ  لِ ََ مِنْ اٰيٰتِ اللِّّٰ  ﴿ ي ٰ ٰٰ رٌۗ  لِ ََ خَي ْ ٰٰ  انَْ زَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا ي ُّوَاريِْ سَوْءٰتِكُمْ وَريِْشًاۗ وَلِبَاسُ الت َّقْوٰى 

 ﴾ ١٨لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّروُْنَ 

 

                                                 
7
Agus Arwani, Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis 

Akuntansi Syariah”. Jurnal Ilmu Syari‟an dan Hukum 1, No. 2, 2016, h.119-120. 
8
Kementerian Agama RI, Al-qur‟an Cordoba Special For Muslimah, h.91. 
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Terjemahnya:  

“Wahai anak cucu Adam!Sesungguhnya kami telah menyediakan 

pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan 
bagimu.Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik”.9 

c. Daun Pisang 

 Setelah susunan sarung sutera diletakkan pula sebuah daun pisang 

yang dimaknai dengan kebermanfaatan karena seperti yang kita ketahui 

seluruh bagian dari pohon pisang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Daun 

pisang yang juga melambangkan kehidupan yang saling menyambung dapat 

diartikan bahwa dalam berumah tangga si calon pengantin dapat memiliki 

keturunan. Karena dalam sebuah perkawinan salah satu tujuannya adalah agar 

memiliki keturunan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan 

Hasanuddin, berikut: 

“Daun pisang yang digunakan dalam prosesi adat mappacci yaitu 

memiliki makna agar mendapatkan keturunan. Alasannya karena 
pohon pisang tidak akan mati kalau belum ada tunas pisang baru yang 
muncul, itulah sebabnya daun pisang menjadi salah satu bahan dalam 

mappacci.”10 
 

 Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan apabila daun 

pisang menjadi salah satu bahan dalam prosesi mappacci dalam acara 

perkawinan karena pisang merupakan simbol keturunan atau penerus. Nilai 

hukum Islam yang terkandung pada penggunaan daun pisang tersebut adalah 

nilai tolong-menolong(ta‟awun) yang maksudnya antara suami/isteri nantinya 

dapat saling membantu dan mendukung dalam menghadapi kesulitan dalam 

rumah tangganya.  

d. Daun Nangka 

                                                 
9
Kementrian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemah, h.206. 

10
Hasanuddin (40 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 21 April 2022 
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 Di atas daun pisang diletakkan lagi daun nangka yang disusun bulat 

menyerupai bentuk bunga sebanyak 7 bisa juga 9 lembar.Daun nangka 

diartikan sebagai simbol tekad dan keinginan, dalam bahasa Bugis disebut 

panasa yang mengandung makna mamminasa (cita-cita/harapan). Hal 

tersebut berdasarkan wawancara dengan informan Naharia, berikut: 

“Daun nangka kalau dalam bahasa Bugis itu panasa diartikan harapan, 

menjadi bahan dalam mappacci karena diartikan agar harapan dari 
calon botting itu bisa terlaksana.11 

 

 Berdasarkan wawancara di atas penggunaan daun nangka pada proses 

mappacci memiliki makna harapan, yaitu agar harapan dari calon mempelai 

bisa terwujud. Nilai hukum Islam yang terkandung dalam penggunaan daun 

nangka yaitu nilai toleransi, agar nantinya antara suami dan isteri dapat saling 

menghargai dan memahami satu sama lain.   

e. Gula Merah dan Kelapa 

 Masyarakat di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros dalam prosesi 

mappacci juga menggunakan kelapa dan gula merah yang disimbolkan 

sebagai bentuk harapan agar senantiasa suami dan isteri dapat bersama dan 

saling melengkapi hingga dipisahkan oleh maut. Sebagaimana dijelaskan oleh 

informan Jamaluddin, sebagai berikut: 

“Dalam prosesi mappacci biasanya juga digunakan gula merah dan 
kelapa dimaknai agar si calon pengantin saling melengkapi seperti 
halnya gula merah dan kelapa yang apabila dimakan rasanya sangat 

nikmat. Maka dari itulah tujuan digunakannya gula merah dan kelapa 
dalam prosesi mappacci.”12 

 
 Berdasarkan wawancara tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwa 

penggunaan gula merah dan kelapa menjadi bahan dalam prosesi mappacci 

agar terhadap calon pengantin dapat saling melengkapi dan saling mendukung 

dalam setiap hal. Nilai hukum Islam yang terkandung dalam penggunaan 

                                                 

11
Naharia (69 Tahun) Masyarakat yang Dituakan, Wawancara. Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros, 25 April 2022 

12
Jamaluddin (71 Tahun) Masyarakat yang Dituakan), Wawancara, Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros, 23 April 2022 
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kelapa dan gula merah adalah nilai persamaan tingkatan, yaitu antara suami 

dan isteri dapat saling melengkapi dan adanya persamaan derajat antara 

keduanya di hadapan sang pencipta. QS. An-Nisa/4: 19. 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَ يََِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرثِوُا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَ ت َعْضُلوُْهُنَّ لِتَذْهَبُ وْا بِ ﴿  تُمُوْهُنَّ اِلََّْٓ يْٰٰٓ ي ْ ِِ مَآْ اٰت َ ب َعْ

يِّنَةٍ ۚ وَعَاشِروُْهُنَّبِالْمَعْروُْفِ ۚ فَاِنْ كَرهِْتُ  تِْيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّب َ ُ فِيْهِ اَنْ يََّّ اً وَّيََْعَلَ اللّّٰ ى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْ   مُوْهُنَّ ف َعَسْٰٓ

راً  راً كَثِي ْ  ﴾ ٢١خَي ْ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu 

mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian 

dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila 
mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah 
dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai 

mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak 
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang 

banyak kepadanya.”13َ

f. Daun Paccing/Pacar 

 Bahan utama yang digunakan dalam mappacci adalah daun pacci yang 

memiliki simbol kesucian atau kebersihan. Daun paccing dipergunakan 

sebagai simbol kebersihan si calon mempelai sebelum menjalani bahtera 

rumah tangganya, sebagaimana dijelaskan oleh informan A.Ismail P.Takka, 

berikut: 

“Daun pacci itu dapat diartikan sebagai bersih dan suci (suci 
mensucikan sesuatuyang mensucikan). Dalam pantun Bugis yang 
berbunyi” duami uwala sappo, belo na kanukue, unganna panasae” 

yang artinya hanya dua yang saya jadikan perisai yaitupacci 
(kesucian) dan kejujuran. Daun pacci menjadi bahan yang digunakan 

dalam prosesi mappacci agar si calon mempelai itu suci serta bersih 
sebelum menjalani kehidupan berumah tangga, karena menurut 

                                                 
13

Kementrian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemah, h.80. 
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kepercayaan masyarakat suku Bugis apabila ingin berumah tangga 

terlebih dahulu harus bersih dan suci serta mendapat berkah.”14 
 

 Dari wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh kesimpulan 

bahwa penggunaan daunpacci pada prosesi mappacci karena memiliki makna 

yang sangat sakral yaitu suci dan bersih serta merupakan kepercayaan bagi 

orang Bugis khususnya masyarakat di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. 

Nilai Islam yang terkandung terhadap penggunaan daun pacci adalah nilai 

ketauhidan, adapun makna daun pacci sendiri dapat membersihkan jiwa dan 

diri si calon mempelai sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. QS.Al-

Baqarah/2: 222 

 ۗ ِِ لَوُْنَ ََ عَنِ الْمَحِيْ ِِۙ وَلَ ت َقْربَ وُْهُنَّ حَتّّٰ يَطْهُرْنَ ۚ ﴿ وَيَسْ   ًٰىۙ فَاعْتَزلِوُا النِّسَاۤءَ فِِ الْمَحِيْ قُلْ هُوَ اَ

ُ ۗ اِنَّ اللَّّٰ يَُِبُّ الت َّوَّابِيَْْ وَيَُِبُّ الْمُتَطَهِّ  رْنَ فَأْتُ وْهُنَّ مِنْ حَيْثُ امََركَُمُ اللّّٰ َٰا تَطَهَّ  ﴾ ١١١ريِْنَ فَاِ

Terjemahnya: 

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang 
haid.Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor.Karena itu jauhilah 
istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum 

mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 
diperintahkan Allah kepadamu.Sungguh, Allah menyukai orang 

yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”15 

g. Minyak  

 Minyak memiliki sifat licin digunakan dalam prosesi mappacci yang 

dimaknai agar si calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga 

ketika ditimpa kesulitan dimudahkan dalam mencari solusi penyelesaiannya.  

h. Lilin  

 Lilin dijadikan bahan dalam prosesi mappacci karena disimbolkan 

sebagai pengabdian terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, agama serta 

Negara dan alat penerang dimaksudkan agar suami dan isteri mendapatkan 

                                                 
14

A.Ismail P.Takka (39 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 22 April 2022 
15

Kementrian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemah, h. 35. 
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penerangan dan petunjuk untuk menjalani kesulitan kehidupan rumah tangga 

mereka agar pernikahannya dapat kokohselama-lamanya. Nilai Islam yang 

terkandung yaitu nilai amar makruf nahi mungkar yang maknanya agar suami 

dan isteri dalam membina rumah tangganya selalu di beri petunjuk dalam 

menuju kehidupan baik dan benar yang di ridhoi oleh Allah Swt. 

i. Beras  

 Beras merupakan sumber makanan pokok yang disimbolkan sebagai 

sumber kehidupan, dimaknai agar kelak si calon pengantin dalam 

kehidupannya selalu dicukupkan dalam hal kebutuhan makanan sehari-hari. 

QS. Al-Furqan/25: 63 

َٰا خَاطَب َهُمُ الْْٰهِلوُْنَ قَالوُْا سَلٰمًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّ   ﴾ ٨٦حْْٰنِ الَّذِيْنَ يَْشُوْنَ عَلَى الََْرْضِ هَوْنًً وَّاِ

Terjemahnya: 

“Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah 
orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila 
orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang 

menghina), mereka mengucapkan salam”.16 

j. Bedak  

 Bedak dilambangkan sebagai kehidupan yang cerah, dimaknai agar si 

calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga memiliki 

kehidupan yang cerah, tercukupi kebutuhan hidupnya dalam hal lahir dan 

batin. 

k. Tempat/wadah pacci 

 Wadah atau tempat pacci harus disiapkan dalam setiap prosesi 

mappacci digunakan sebagai tempat untuk meletakkan pacci yang akan 

dioleskan kepada si calon pengantin.  

 

 

 

                                                 
16

Kementrian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemah, h. 365. 
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l. Air  

 Air memiliki sifat membersihkan, digunakan dalam prosesi mappacci 

untuk membersihkan tangan dari si calon pengantin dan orang-orang yang 

mengolesi pacci kepada pengantin. 

 

C. Akulturasi Nilai Hukum Islam Terhadap Prosesi Mappacci di Kalangan 

Masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros  

 Budaya atau tradisi masyarakat manjadi penentu dalam membuat dan 

memutuskan hukum.Apabila aturan tersebut sesuai dengan adat istiadat 

masyarakat, maka dengan mudah dapat diterima oleh masyarakatnya.17 

 Sebelum lebih lanjut terkait nilai hukum Islam terkait tradisi mappacci 

lebih dahulu akan dijelaskan mengenai adat dalam pemahaman hukum Islam, 

karena tradisi adat mappacci termasuk salah satu prosesi pada rangkaian 

upacara perkawinan di kalangan masyarakat Bugis di Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros. 

 Adat pada hukum Islam dikenal dengan istilah al-„urf. Dari segi 

bahasa al-„urf artinya mengetahui.18Adapun secara istilah, „urf ialah 

kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku menyeluruh pada masyarakat berupa 

perkataan atau perbuatan.„Urf  secara prinsip sama halnya dengan adat, 

penyebutan keduanya secara bersamaan adalah bentuk ta‟kid (penguatan). 

Dalam istilah hukum Indonesia „urf dapat diidentikkan dengan kearifan 

lokal.19 

 Mappacci merupakan salah satu prosesi yang harus dilakukan dalam 

acara perkawinan khususnya di kalangan masyarakat Bugis. Dan ketika Islam 

datang tradisi mappacci ini menjadi berbaur atau sinkretisme dengan budaya 

Islam.Sebagai agama dominan (mayoritas) yang dianut suku Bugis sudah 

                                                 
17

Supardin, “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang -Undangan Pada Produk 

Pemikiran Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau 1, no.2 (2014): h. 67. 

18
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet, II: Jakarta: Bulan Bintang, 

1997), h.89. 

19
Muhammad Tahmid Nur, dkk.,Realitas „urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum 

Islam diIndonesia (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), h.10. 
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menerima tradisi mappacci tersebut. Dalam Islam mayoritas ulama 

menganggap prosesi mappacci sebagai kecintaan akan kebaikan (sennu-

sennungeng ri decengnge). 

 Prosesi adat mappacci dilakukan pada saat malam di hari sebelum 

akad nikah pada keesokan harinya.Mappacci merupakan salah satu prosesi 

adat yang bahan utamanya adalah daun pacci (pacar). Sebagaimana diperjelas 

oleh informan A.Ismail P.Takka, berikut: 

“Prosesi adat mappacci ini dilakukan pada malam hari sebelum akad 

nikah, mappacci ini bukan sebuah kewajiban, tetapi harus 
dilaksanakan ketika ada acara perkawinan karena telah menjadi 

kebiasaan turun-temurun dari orang terdahulu kita khususnya pada 
kalangan masyarakat Bugis di Desa Limapoccoe. Dan ketika Islam 
datang tradisi ini mengalami perbauran atau penyesuaian terhadap 

nilai-nilai hukum Islam.”20 
 

 Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa proses 

mappacci dilaksanakan sebelum akad nikah. Prosesi mappacci ini bukan 

merupakan suatu kewajiban tetapi harus dilaksanakan dalam rangkaian acara 

perkawinan karena sudah menjadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan 

khususnya masyarakat di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros yang mayoritas 

masyarakatnya merupakan suku Bugis. Mappacci ini juga boleh di lakukan 

karena tidak menyalahi ketentuan- ketentuan dalam Islam. 

 Nilai hukum Islam yang dapat terakulturasi dalam tradisi mappacci 

yaitu dalam Islam menganjurkan kesucian dan kebersihan hati sebelum 

melaksanakan suatu hal yang baik. Tujuan dari mappacci sendiri ini adalah 

untuk membersihkan jiwa dan hati calon pengantin sebelum memulai ikatan 

suci pernikahan. Sebelum mappacci dilakukan terlebih dahulu diawali dengan 

khataman Al-Qur‟an dan pembacaan barazanji. Sebagaimana diperjelas oleh 

informan Hasanuddin, berikut: 

 “Sebelum mappacci biasanya dilakukan khataman Al-Qur‟an dan 
barazanji sebagai pelengkap proses mappacci agar malam tersebut 

dapat berjalan dengan lancar dan semua yang diharapkan dapat 

                                                 

20
A.Ismail P.Takka (35 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 22 April 2022 
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terwujud, setelah itu barulah masuk ke inti mappacci yaitu pengolesan 

daun pacci kepada si calon pengantin.”21 
 

 Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebelum 

prosesi mappacci lebih dahulu dilaksanakan prosesi khataman Al-qur‟an dan 

pembacaan barazanji guna untuk melengkapi berjalannya acara agar semua 

harapan dan doa yang di tujukan oleh calon pengantin dapat terlaksana dan 

proses mappacci menjadi lancar dan di berkahi oleh Allah Swt.  

 Nilai hukum Islam yang dapat terakulturasi sebelum dilaksanakannya 

prosesi mappacci ini adalah dalam khataman Al-qur‟an dan pembacaan 

barazanji yang merupakan bentuk pujian dan sejarah dari kehidupan 

Rasulullah Saw, bertujuan agar dalam prosesi mappacci dapat di ridhoi oleh 

Allah Swt.  

 Cara pemberian pacci kepada calon pengantin, sebagaimana 

dijelaskan oleh informan P.Tino, sebagai berikut: 

“Daun pacci yang telah dihaluskan, diambil sedikit lalu diusapkan ke 
telapak tangan pengantin, pertama telapak tangan kanan lalu telapak 

tangan kiri disertai dengan doa dan harapan agar calon pengantin 
dapat hidup dengan bahagia. Kemudian di hambur-hamburkan 
kembang beras (wenno) kepada pengantin biasanya dilakukan oleh 

indo‟ botting atau orang yang mengolesi pacci. Setelah pegolesan 
selesai maka tamu undangan yang hadir disuguhi dengan kue-kue 

yang telah disiapkan dalam bosara.”22 
 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengolesan dalam prosesi mappacci dilakukan dengan terlebih dahulu 

memberi pacci kepada tangan kanan dan dilanjutkan dengan tangan kiri di 

sertai dengan doa dan harapan kepada si calon pengantin.  

 

 

 

                                                 

21
Hasanuddin (40 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 21 April 2022 

22
P.Tino (67 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Limapoccoe Kabupaten 

Maros, 22 April 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosesi tradisi mappacci dalam perkawinan di Desa Limapoccoe 

Kabupaten Maros masih sejalan dengan aturan hukum dalam Islam baik 

dari Al-Qur‟an, sunnah dan ushul fiqih. Dalam prosesi mappacci 

penggunaan setiap bahan memiliki simbol dan makna yang mendalam, 

mappacci dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan mensucikan diri 

dari hal-hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon 

pengantin dalam menjalani hari esok, khususnya dalam memasuki 

bahtera rumah tangga. Prosesi mappacci diawali dengan khataman Al-

Qur‟an dan pembacaan barazanji. Adapun bahan yang digunakan antara 

lain: bantal, sarung sutera, daun pisang, daun nangka, minyak, daun 

pacci, lilin, beras, bedak, wadah dan air. 

2. Tradisi ini masih dilestarikan dan dipertahankan serta dipelihara karena 

sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan dalam setiap acara 

perkawinan dan tradisi mappacci ini secara keseluruhan mulai dari 

bahan dan proses pelaksanaannya tidak menyalahi aturan hukum Islam. 

Oleh karena itu, tradisi ini diperbolehkan dan tetap dipelihara sebagai 

tradisi adat dalam setiap rangkaian acara perkawinan pada masyarakat 

di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. Terdapat beberapa nilai hukum 

Islam yang terakulturasi dalam tradisi mappacci diantaranya: nilai 

ketuhanan, nilai ta‟awun, nilai toleransi, nilai kebebasan dan nilai 

kesabaran. 
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B. Implikasi Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Masyarakat hendaknya mempertahankan, memelihara dan melestarikan 

tradisi mappacci tersebut dan tidak terpengaruh dengan hal yang dapat 

merusak identitas dan kerukunan yang telah terbentuk dari sejak dulu. 

2. Secara Praktis 

Agar pelaksanaan tradisi mappacci berjalan sesuai dengan syariat Islam, 

maka hendaknya untuk mempelai wanita menggunakan pakaian adat 

yang tertutup (lengan panjang) dan menggunakan hijab. 
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